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PENGANTAR PENULIS 
 

 

 

Meskipun Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga pelaku 

kekuasaan kehakiman di Indonesia yang telah eksis selama berabad-abad 

lamanya, namun pembahasan mengenai Peradilan Agama tetap selalu 

aktual untuk diketengahkan. Peradilan Agama yang senantiasa hadir 

bersama masyarakat muslim Nusantara dari masa ke masa tentunya 

dituntut untuk terus berdialektika dengan perkembangan zaman. 

Peradilan Agama diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat 

pencari keadilan yang hidup pada zaman yang terus mengalami 

perubahan maupun perkembangan. Oleh karena itu, Peradilan Agama 

harus dapat menjawab tantangan zaman khususnya dari sisi penegakan 

hukumnya yang harus selaras dengan perkembangan sosial, wacana 

kemodernan dan perkembangan IPTEK, termasuk isu-isu global yang 

berkembang saat ini seperti HAM, kesetaraan gender dan perlindungan 

anak. Tak kalah pentingnya adalah adanya tantangan era pandemi Covid-

19 saat ini yang kemudian memunculkan istilah era new normal. 

Buku yang hadir di tangan pembaca ini merangkai pembahasan 

tentang Peradilan Agama sebagai bagian dari pelaku kekuasaan 

kehakiman di Indonesia. Buku ini menyorot eksistensi Peradilan Agama 

dalam dinamika politik hukum di Indonesia dari masa ke masa. 

Pembahasan mengerucut pada dinamika terkini yang dihadapi Peradilan 

Agama, yakni berkembangnya isu-isu global, era digital dan new normal 

sebagai dampak merebaknya virus Covid-19 yang berdampak pada 

terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat. Untuk 

menghadirkan konteks yang utuh, ditampilkan pula setting sistem 

peradilan di Indonesia secara utuh baik dari sisi sejarah, kewenangan, 

sumber hukum maupun sekilas tentang hukum acaranya. Tujuan dari 

pembahasan tersebut dalam rangka menelaah peluang dan tantangan 

pengembangan Peradilan Agama masa kini, khususnya pasca reformasi 

sistem peradilan dan di tengah menguatnya tuntutan digitalisasi sistem 

peradilan dan suasana pandemi Covid-19 yang berlangsung saat ini.  

Reformasi sistem peradilan sebagai akibat dari amandemen 

konstitusi telah mendorong terjadinya berbagai reformasi pada dunia 

peradilan, terutama dari sisi independensi peradilan yang dikenal dengan 
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penyatuatapan peradilan di bawah Mahkamah Agung (one roof system). 

Penyatuatapan tersebut membawa angin segar bagi Peradilan Agama 

yang dari masa ke masa memang telah menampakkan perkembangan 

yang signifikan. Boleh dikata, reformasi sistem peradilan membawa 

peluang tersendiri bagi pengembangan Peradilan Agama menjadi 

peradilan yang mandiri dan modern namun tetap berkarakter. Namun di 

lain sisi, saat ini dunia peradilan dihadapkan pada tantangan baru yang 

mewarnai era modern yaitu sistem digitalisasi yang kemudian 

melahirkan e-Court dan e-Litigasi. Demikian pula tantangan lainnya 

sebagai dampak situasi pandemi Covid-19 yang tentunya berimbas pada 

sistem penegakan hukum secara umum dan Peradilan Agama secara 

khusus. Peluang-peluang dan tantangan-tantangan inilah yang akan 

dipetakan dalam buku ini. 

Penulisan buku ini dibuat sefleksibel mungkin, dengan bahasa yang 

disederhanakan agar bisa menjadi konsumsi masyarakat luas, termasuk 

oleh mereka yang tidak berlatar belakang kajian hukum. Kehadiran buku 

ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai mengenai 

eksistensi Peradilan Agama di Indonesia yang telah membersamai 

masyarakat Nusantara, khususnya umat muslim dalam rangka 

melengkapi pelaksanaan hukum Islam baik secara kultural maupun 

struktural. 

Selesainya penulisan buku ini tak lepas dari kontribusi berbagai 

pihak. Olehnya itu, Penulis menghaturkan banyak terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 

terlibat dalam penulisan buku ini, terkhusus kepada: 

1. Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar, Bapak Prof. H. Hamdan 

Juhannis, Ph.D., beserta semua Wakil Rektor dan segenap jajaran 

pimpinan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan 

arahan dan dorongan sekaligus dukungan untuk berkarya kepada 

segenap civitas akademika UIN Alauddin Makassar. 

2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 

Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag., beserta 

semua Wakil Dekan dan segenap jajaran pimpinan fakultas, 

terkhusus Ketua dan Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Keluarga 

Islam yang terus memberikan kesempatan, motivasi dan support 

kepada dosen-dosen untuk terus berkarya dan mem-publish karya-

karyanya. Tak lupa juga teman-teman Dosen Fakultas Syariah dan 
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Hukum UIN Alauddin Makassar sebagai teman berdiskusi, berbagi 

gagasan dan ide serta semangat dan senantiasa saling mendukung 

dalam berkarya dan mengabdi di institusi tercinta UIN Alauddin 

Makassar. 

3. Keluarga Penulis, Ayahanda Drs. H. Nurdin Saleng dan Ibunda Dra. 

Hj. Barlian yang telah melahirkan dan merawat serta mendidik 

sekaligus mengantarkan Penulis menjadi pendidik sebagaimana 

mereka berdua. Demikian pula, suami tercinta, Dr. Muhammad 

Azrai, M.P. serta anak-anak tersayang, Muhammad Rais Kamil dan 

Muhammad Alfi Rizqi, yang selalu memberikan support selama 

penulisan buku ini berlangsung dan telah merelakan sebagian 

waktunya untuk bersama Penulis banyak tersita karena penulisan 

buku ini. 

4. Para relasi, sahabat yang tak bisa disebutkan satu-persatu, yang 

terlibat dalam penerbitan buku ini, baik secara langsung maupun 

tidak langsung dan selalu menyemangati Penulis selama ini.  

5. Penerbit Deepublish dan segenap timnya yang telah bekerja keras 

untuk terbitnya buku ini yang tentunya melalui proses yang tidak 

mudah.  

Semoga kehadiran buku ini membawa manfaat yang seluas-luasnya 

dan penulis membuka diri atas masukan-masukan membangun dari 

berbagai kalangan untuk perbaikan penulisan di masa-masa datang. 

Terima kasih, wasalam dan salam kemerdekaan. 

 

 

Makassar, Medio Agustus 2021 

 

Dr. Hj. Asni, S.Ag., M.H.I. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang  

Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia dalam perjalanan 

sejarahnya telah melalui gelombang pasang surut, mengikuti irama 

politik hukum yang berkembang di setiap zamannya. Peradilan Agama 

telah mulai tampak cikal bakalnya dari sejak masuknya agama Islam di 

bumi Nusantara dan semakin nyata eksistensinya setelah terbentuknya 

kesultanan-kesultanan di beberapa wilayah tertentu. Bahkan, di zaman 

penjajahan, Peradilan Agama dikukuhkan keberadaannya oleh 

Pemerintah Hindia Belanda melalui Staatblaad Nomor 153 Tahun 1882. 

Kebijakan tersebut didorong oleh realitas bahwa umat Islam dan 

Peradilan Agama tampaknya sudah menyatu dan tak bisa dilepaskan dari 

lembaga yang amat penting ini. 

Meskipun mengalami pasang surut, Peradilan Agama dapat terus 

eksis setelah masa kemerdekaan dan terus menguat eksistensinya hingga 

memasuki masa reformasi yang berimplikasi pada Kebijakan 

Penyatuatapan Peradilan di bawah Mahkamah Agung. Kebijakan 

Penyatuatapan Peradilan terkait dengan amandemen UUD 1945 sebagai 

bagian dari agenda reformasi, khususnya reformasi di bidang hukum 

yang merupakan salah satu episode penting dalam sejarah pembaruan 

hukum di Indonesia. Amandemen ini didorong oleh tuntutan perubahan 

atas penyelenggaraan negara khususnya pemerintahan yang lebih 

demokratis dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia. Tentunya 

juga dalam rangka penguatan sistem peradilan melalui penerapan one 

roof system (sistem satu atap) menuju penegakan hukum yang lebih baik. 

Kebijakan Penyatuatapan Peradilan merupakan sebuah upaya 

untuk memperkuat kemandirian kekuasaan kehakiman agar bebas dari 

intervensi pihak-pihak atau lembaga nonyudikatif, khususnya eksekutif 

maupun legislatif. Atas dasar itu, pembinaan peradilan yang sebelumnya 

dalam bidang organisasi, administrasi dan finansial di bawah departemen 
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terkait, misalnya untuk Peradilan Agama oleh Departemen Agama, 

Peradilan Umum di bawah Departemen Hukum dan HAM, setelah 

penyatuatapan kemudian dialihkan pembinaannya ke Mahkamah Agung. 

Sebelumnya. Mahkamah Agung hanya mengurusi peradilan dalam bidang 

teknis yudisialnya. 

Penyatuatapan peradilan di bawah Mahkamah Agung merupakan 

sebuah langkah maju, khususnya bagi Peradilan Agama. Penyatuatapan 

empat lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama, semakin 

mengukuhkan eksistensi Peradilan Agama yang disejajarkan dengan tiga 

lingkungan peradilan lainnya yakni Peradilan Umum, Peradilan Militer 

dan Peradilan Tata usaha Negara di bawah Mahkamah Agung.  

Penyatuatapan peradilan, khususnya bagi Peradilan Agama, pada 

awalnya tidak berjalan mulus. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh 

adanya perbedaan pandangan, khususnya dari kalangan tertentu di 

lingkup Departemen Agama yang sebelumnya menjadi lembaga pembina 

bagi Peradilan Agama dalam bidang organisasi, administrasi dan 

finansial. Kekhawatiran yang muncul antara lain adanya kekhususan bagi 

Peradilan Agama sebagai peradilan keluarga, khususnya yang beragama 

Islam, sehingga idealnya tetap di bawah pembinaan Departemen Agama. 

Hakim-hakim Peradilan Agama juga dinilai memiliki kekhususan karena 

mereka bukan hanya sekadar hakim tetapi juga tokoh agama Islam 

sehingga semestinya tetap di bawah pembinaan Departemen Agama. 

Perbedaan pandangan ini akhirnya dapat diselesaikan melalui sebuah 

negosiasi bahwa Peradilan Agama meskipun telah dialihkan 

pembinaannya di bawah Mahkamah Agung baik dari sisi yustisial 

maupun di bidang organisasi, administrasi dan finansial, nantinya akan 

tetap memerhatikan saran dari Departemen Agama (Kementerian 

Agama) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).  

Pasca penerapan sistem satu atap, tampak terlihat secara jelas 

adanya perkembangan signifikan di tubuh Peradilan Agama. Bukan hanya 

dari sisi penguatan kelembagaan, perluasan kompetensi, tetapi juga 

perkembangan fisik seperti bangunan gedung dan fasilitas lainnya. Dapat 

ditegaskan bahwa berbagai kemajuan di tubuh Peradilan Agama saat ini 

merupakan buah dari sebuah sistem politik hukum yang cukup 

memberikan angin segar bagi perkembangan Peradilan Agama, terutama 

setelah era reformasi. Apalagi dengan mencermati politik hukum di 

Indonesia mengenai peradilan saat ini yang tampaknya tidak lagi 
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mengarah pada sistem unifikasi, sebagaimana tampak pada 

diakomodirnya kekhususan-kekhususan bagi sistem peradilan tertentu di 

wilayah tertentu, khususnya pada wilayah otonomi khusus, seperti Aceh 

dan Papua, bisa jadi dapat membuka peluang untuk pengembangan lebih 

lanjut Peradilan Agama ke depannya. Belajar dari sejarah, eksistensi 

Peradilan Agama selalu mendapatkan momentum pengembangan dalam 

setiap dinamika politik hukum di Indonesia.  

Mencermati juga perkembangan saat ini, isu-isu global seperti 

penegakan HAM dan kesetaraan gender, perlindungan anak serta 

berbagai isu-isu lainnya seperti ancaman ketahanan keluarga di era 

kontemporer, sangat terkait dengan peran Peradilan Agama. Peradilan 

Agama diharapkan dapat memperkuat komitmen negara dalam hal 

perlindungan hak-hak perempuan dan anak, terutama yang berhadapan 

dengan hukum, serta di lain sisi dapat menjadi lembaga penyelamat 

keutuhan keluarga yang tengah berada di gerbang keruntuhan. 

Sementara di lain sisi pula, Peradilan Agama juga dihadapkan pada 

tantangan-tantangan lainnya, antara lain keharusan untuk beradaptasi 

dengan era digital saat ini yang juga telah merambah ke dalam sistem 

peradilan. Apalagi setelah di-launching-nya sistem e-Court dan e-Litigasi 

di lingkup Mahkamah Agung, tentunya mau tak mau Peradilan Agama 

harus menjadi bagian dari sistem tersebut dalam pelaksanaan tugas-

tugasnya sebagai pemberi keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. 

Belum lagi tantangan lainnya, yakni saat ini Indonesia dan juga bangsa 

lainnya di dunia menghadapi tantangan merebaknya pandemi Covid-19 

yang telah berdampak secara luas pada berbagai sektor kehidupan, 

termasuk dunia hukum dan lebih khusus lagi peradilan. Peradilan Agama 

sebagai bagian dari sistem penegakan hukum di Indonesia tentunya tak 

lepas pula dari tantangan tersebut sehingga mau tak mau dituntut untuk 

melakukan berbagai pembenahan sebagai upaya adaptasi terhadap 

situasi di era new normal.  

Peradilan Agama di suatu sisi dapat memperkuat eksistensinya 

melalui penguatan-penguatan kelembagaan di samping harus tetap fokus 

pada tugas dan tanggung jawabnya untuk terus meningkatkan perannya 

dalam pelayanan keadilan terhadap masyarakat pencari keadilan. Namun 

di lain sisi pula, sekarang ini Peradilan Agama diperhadapkan pada 

tantangan pandemi Covid-19 yang tentunya berdampak pada hal-hal 

tertentu di lingkungan Peradilan Agama. Misalnya dalam hal pelayanan, 
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Peradilan Agama dituntut untuk beradaptasi dengan situasi new normal 

yang antara lain menekankan protokol kesehatan seperti social 

distancing. Belum lagi tantangan-tangan lainnya yang secara tidak 

langsung berdampak pada Peradilan Agama, seperti meningkatnya 

perceraian di masa pandemi Covid-19 sebagai dampak merosotnya 

perekonomian yang tentunya berefek pada perekonomian keluarga. 

Demikian di antara tantangan-tantangan yang dihadapi Peradilan 

Agama saat ini yang tentunya membutuhkan pemetaan dan kajian yang 

mendalam. Olehnya itu, buku ini hadir untuk menelaah lebih jauh 

mengenai dinamika perkembangan Peradilan Agama di era kontemporer. 

Secara lebih spesifik, mengulas eksistensi Peradilan Agama dalam 

dinamika politik hukum Indonesia dari masa ke masa hingga pasca 

amandemen konstitusi yang berimbas pada reformasi sistem peradilan. 

Tentunya juga, tantangan-tantangan baru yang dihadapi Peradilan Agama 

di era digitalisasi sistem peradilan dan menghadapi isu-isu global serta 

situasi era new normal akibat merebaknya pandemi Covid-19 saat ini.  

Pembahasan dalam buku ini dikembangkan dari dua kerangka sub 

masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana eksistensi Peradilan 

Agama dalam dinamika politik hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia 

dari masa ke masa? Kedua, bagaimana Peradilan Agama dalam 

merespons isu-isu kontemporer, era digital dan new normal?  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, kajian dalam buku ini akan 

menelaah dinamika perkembangan Peradilan Agama dalam dinamika 

politik hukum Indonesia dari masa ke masa. Pembahasan akan 

mengetengahkan kajian mendalam mengenai strategi pengembangan 

Peradilan Agama pasca era reformasi yang diwarnai dengan isu-isu 

global, digitalisasi sistem peradilan dan di tengah suasana pandemi 

Covid-19 di era new normal.  

Namun untuk memberikan informasi yang utuh tentang eksistensi 

Peradilan Agama di Indonesia, pembahasan diawali dengan pemahaman 

mengenai Peradilan dan Penegakan Hukum, Peradilan dalam Perspektif 

Islam serta Sistem Peradilan di Indonesia. Hal ini cukup penting 

mengingat sasaran pembaca buku ini bukan hanya kalangan akademik, 

atau dikhususkan kepada yang berlatar belakang kajian hukum, tetapi 

juga semua kalangan masyarakat yang tertarik dengan informasi-

informasi mengenai Peradilan Agama. 
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B. Kajian Terdahulu yang Relevan 

Selama ini kajian mengenai Peradilan Agama atau Peradilan Islam 

telah dilakukan banyak pakar, antara lain Hasbi al-Shiddieqy dalam 

“Peradilan dan Hukum Acara Islam” yang menguraikan tentang dasar, 

posisi dan eksistensi peradilan dalam Islam mulai dari zaman Rasulullah 

sampai zaman Abbasiyah. Hasbi menguraikan bahwa peradilan telah 

eksis sejak masa Islam awal, bahkan sejak masa Jahiliyah (para-Islam) 

telah ada peradilan. Peradilan dalam Islam dikenal dengan istilah “qadha” 

memiliki makna menyelesaikan, menunaikan, memutuskan hukum atau 

membuat suatu ketetapan. Sementara unsur-unsur peradilan perspektif 

Islam ada 6 yakni 1) hakim (qadhi), 2) hukum, 3) mahkum bihi, 4) 

mahkum ‘alaih, 5) mahkum lahu dan 6) sumber hukum. Buku ini juga 

menguraikan mengenai hukum acara Peradilan Islam antara lain 

mengenai macam-macam dakwaan dan prinsip-prinsip umum dalam 

pembuktian.1Boleh dikata, studi yang dilakukan Hasbi tersebut lebih 

pada tataran peradilan Islam secara umum dan tidak menyinggung 

eksistensi Peradilan Islam di Indonesia.  

Sementara Oyo Sunaryo Mukhlas dalam Perkembangan Peradilan 

Islam: dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia 

menguraikan sejarah perkembangan Peradilan Islam dari masa klasik 

yakni pada masa Rasulullah hingga masa Abbasiyah, dilanjutkan pada 

masa modern yakni masa Turki Usmani, pemerintahan Islam Mesir dan 

Kerajaan Arab Saudi hingga di Indonesia yang diuraikan dari masa 

penjajahan hingga terbentuknya peradilan Syariat Islam di Nanggroe 

Aceh Darussalam.2 Studi tersebut sudah menjangkau Peradilan Islam di 

Indonesia yang kemudian dikenal dengan istilah Peradilan Agama. 

Pemaparan tentang sejarah perkembangan peradilan Islam juga 

dilakukan Alaiddin Koto dalam bukunya Sejarah Peradilan Islam.3 

Demikian pula A. Basiq Djalil dalam bukunya Peradilan Islam, mengupas 

tuntas tentang perkembangan peradilan Islam di samping pemaparan 

mengenai pengertian, dasar, unsur-unsur peradilan serta hal-hal yang 

terkait dengan hukum acara khususnya mengenai pembuktian dan saksi 

serta putusan hakim.4  

                                                           
1  Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Ed. II, cet. 

I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 39-136.  
2  Lihat Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam: dari Kahin di Jazirah Arab 

ke Peradilan Agama di Indonesia (Cet. I; Bogor: Ghalia, 2011). 
3  Lihat Alaiddin Koto, Sejarah Peradilan Islam (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011). 
4  Lihat A. Basiq Djalil, Peradilan Islam (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Amzah, 2012). 
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Sedangkan dalam bentuk penelitian, antara lain penelitian disertasi 

Abdul Gani Abdullah yang berjudul “Badan Hukum Syara Kesultanan 

Bima 1947-1952: Sebuah Studi mengenai Peradilan Agama” difokuskan 

pada peran dan posisi peradilan Islam yakni Badan Hukum Syara’ dalam 

implementasi hukum Islam di Kesultanan Bima, Sumbawa. Menurut 

Abdul Gani Abdullah, Peradilan Agama pada masa kesultanan merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari aktivitas keulamaan dalam pemberian 

layanan keagamaan kepada masyarakat Islam. Peradilan Agama bukan 

sekadar lembaga yudikatif tetapi sebagai salah satu alat kelengkapan 

pemerintahan, Peradilan Agama juga harus bertanggung jawab terhadap 

seluruh aspek penegakan hukum Islam melalui 1) reintroduksi Islam 

yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran agar masyarakat 

bertingkah laku menurut hukum melalui jalan dakwah 2) hukum materiel 

yang menjadi substansi transformasi intelektual pada tiap lembaga 

pendidikan Islam 3) penyelenggaraan hukum keluarga, 4) layanan fatwa 

hukum dan 5) manajemen harta agama. Kesemuanya ini menunjukkan 

tugas atau peran yang harus dibebankan kepada Peradilan Agama.5  

Studi Jaenal Arifin tentang Peradilan Agama di Indonesia 

menemukan teori baru bernama Cultural Exixtence Theory, bahwa 

keberadaan Peradilan Agama lebih banyak dipengaruhi oleh dorongan 

sosial dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat muslim Indonesia. Oleh 

karena itu, sepanjang masyarakat muslim Indonesia berpegang teguh 

pada agamanya, selama itu pula Peradilan Agama akan eksis, meskipun 

seandainya pihak penguasa berusaha menghapuskannya. Temuan ini 

diperkuat dengan fakta-fakta historis mulai dari abuse of authority 

terhadap pengadilan agama oleh penguasa pada masa sebelum dan 

sampai pada masa kemerdekaan, adanya reaksi keras dari umat Islam 

pada awal proses penyatuatapan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, 

perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 yang lebih disebabkan karena bidang-bidang hukum yang 

menjadi wilayah perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut telah 

menjadi praktik keseharian umat Islam serta berbagai fakta pendukung 

lainnya.6 

                                                           
5  Abdul Gani Abdullah, Badan Hukum Syara’ Kesultanan Bima 1947-1957: Sebuah Studi 

mengenai Peradilan Agama, Disertasi Doktor pada Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, 1987, h. 291. 

6  Jaenal Arifin, Peradilan Agama dalam Bingkai…, h. 519-521.  
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Kajian-kajian di atas merupakan informasi bahwa Peradilan Agama 

sudah cukup kaya dan menarik perhatian bagi banyak pengkaji hukum 

Islam di Indonesia. Menurut Roihan A. Rasyid, Peradilan Agama adalah 

peradilan Islam di Indonesia sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh 

diadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. 

Namun jenis-jenis perkara yang diadilinya juga tidak mencakup segala 

macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya, 

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam yang limitatif yang telah 

disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.7  

Sementara Abdul Halim dalam buku Peradilan Agama dalam Politik 

Hukum di Indonesia: Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi 

Demokratis-Responsif menjelaskan kedudukan Peradilan Agama dari 

masa ke masa, mulai dari masa Kesultanan Islam, masa kolonial Belanda, 

masa penjajahan jepang, masa pasca kemerdekaan hingga masa dalam 

konfigurasi politik rezim orde baru. Menurut Halim, Peradilan Agama 

mendapatkan perlakuan yang sangat baik dan menjadi peradilan umum 

bagi umat Islam pada masa kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam. Hal ini 

dibuktikan dengan kewenangan yang cukup luas, bahkan mencakup juga 

hukum pidana. Hal ini berbeda ketika di masa kekuasaan pemerintah 

kolonial, Peradilan Agama dan kekuasaannya dipreteli, bahkan masa ini 

diwarnai dengan pergumulan tiga sistem hukum yaitu Hukum Adat, 

Hukum Islam dan Hukum Barat. Memasuki masa Orde Baru yang paling 

awal, Peradilan Agama berada dalam konfigurasi politik pemerintah yang 

bersifat otoriter. Sedangkan pada masa Orde Baru berikutnya, terjadi 

perkembangan dengan terciptanya hubungan yang resiprokal kritis 

antara umat Islam dengan pemerintah hingga memasuki masa 

akomodatif yang telah diwarnai saling pengertian antara kedua belah 

pihak. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama pada era menandai era penting penguatan posisi Peradilan Agama 

di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut lahir 

dari konfigurasi politik yang demokratis dan karakter hukum yang 

responsif.8 

Memasuki masa reformasi, Peradilan Agama mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan, di antaranya adalah 
                                                           
7  Lihat Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru) (Ed. I; Cet. XIV; 

Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 6. 
8  Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia (Ed. 1; Cet: 2; Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 
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perkembangan kedudukan dan kelembagaan, perluasan kewenangan 

maupun pengembangan struktur serta sarana dan prasarana. Kebijakan 

Penyatuatapan Peradilan di Indonesia yang digagas sejak UU No. 35 

tahun 1999 dan direalisasikan dalam UU No. 4 Tahun 2004 telah 

mempengaruhi eksistensi Peradilan Agama yang sebelumnya berada di 

bawah Kementerian Agama dalam bidang organisasi, administrasi dan 

finansial dengan dialihkannya pembinaan mengenai bidang-bidang 

tersebut ke Mahkamah Agung. Peradilan Agama juga mengalami 

pengembangan kelembagaan dengan dibentuknya Mahkamah Syariah di 

Nangroe Aceh Darussalam yang memiliki kewenangan khusus dalam 

perkara pidana dan muamalah tertentu. Berdasarkan UU PA No. 3 Tahun 

2006, Peradilan Agama mendapatkan pula perluasan kewenangan, 

khususnya dalam perkara ekonomi syariah dan sengketa hak milik yang 

terkait dengan perkara-perkara yang menjadi kompetensi Peradilan 

Agama bilamana subjek hukumnya adalah orang-orang Islam yang mana 

sebelumnya harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum. 

Sedangkan dari sisi aktivitas peradilan, menurut Jaenal Arifin, 

perkembangan-perkembangan yang tampak adalah upaya-upaya dalam 

memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan untuk 

mengakses informasi yang terkait dengan perkara, misalnya transparansi 

data perkara maupun biaya perkara yang dapat diakses melalui web. 

Keberadaan program-program tertentu seperti sidang keliling, Pos 

Bantuan Hukum (POSBAKUM), perkara prodeo, pembentukan One Stop 

Service9 dan lain-lain merupakan bagian dari peningkatan pelayanan 

Peradilan Agama terhadap masyarakat agar menjadi lebih efektif dan 

efisien. Hal ini menjadi indikasi bahwa seiring perkembangan zaman, 

Peradilan Agama terus berbenah dalam memberikan pelayanan terhadap 

masyarakat muslim Indonesia khususnya bagi rakyat pencari keadilan. 

Beberapa kajian mengenai Peradilan Agama di atas menunjukkan 

perkembangan Peradilan Agama yang cukup signifikan dari masa ke 

masa dan eksistensinya dipengaruhi oleh politik hukum yang 

berkembang di setiap masa yang melingkupinya. Namun kajian-kajian di 

atas belum mengarah pada dinamika Peradilan Agama, khususnya 

mengenai peluang dan tantangan Peradilan Agama di masa terkini, lebih 

spesifik lagi pasca era reformasi sistem peradilan dan new normal 

                                                           
9  Lihat Jaenal Arifin, Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia (Ed. I; Cet. Ke-1; 

Jakarta: kencana, 2013), h. 252-257. 
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sekarang ini. Tuntutan era kontemporer yang diwarnai dengan isu-isu 

global serta digitalisasi yang mendorong digagasnya pengelolaan 

administrasi peradilan serta sistem berperkara secara online 

sebagaimana dikenal dengan sistem e-Court dan e-Litigasi, merupakan 

bagian penting dari update informasi yang harus disosialisasikan, 

terlebih di era new normal sekarang ini sehingga aspek kemanfaatan 

Peradilan Agama bisa lebih meluas lagi. Dalam konteks-konteks inilah 

kajian yang akan disajikan dalam buku ini menjadi penting adanya.  

 

C. Metode dan Teknik Penggalian Data 

Penelitian ini akan menerapkan metode penelitian hukum sejarah 

yakni penelitian tentang sejarah lembaga hukum yang dalam kajian 

penelitian hukum masuk dalam wilayah penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif difokuskan pada penelitian secara 

kepustakaan (law in book) dengan menelaah sumber hukum sekunder 

yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. 

Metode sejarah di dalam penelitian hukum harus menampilkan 

telaah hubungan antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya dari sudut 

sejarah. Dari hubungan-hubungan tersebut, harus dapat dijelaskan 

perkembangan dari bidang-bidang hukum yang diteliti. Salah satu 

kegunaan dari penggunaan metode sejarah adalah untuk dapat 

mengungkapkan fakta hukum pada masa lampau dalam hubungannya 

dengan fakta hukum pada masa kini,10  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan historis yang akan dikombinasikan dengan pendekatan 

normatif-yuridis. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif 

berdasarkan rumusan masalah dan pendekatan yang digunakan. 

  

                                                           
10  Faisar Ananda Arfa, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Cet. Ke-1; Jakarta: Pranada 

Media Group, 2016), h. 59-60. 
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BAB II 
PERADILAN DAN PENEGAKAN HUKUM  

 

 

 

A. Peradilan dan Pengadilan 

Peradilan dan pengadilan adalah dua istilah yang meskipun tidak 

dapat dipisahkan namun memiliki makna yang lebih spesifik. Olehnya itu, 

mendahului pembahasan tentang Peradilan Agama, penting diuraikan 

makna kedua istilah tersebut. Peradilan dan pengadilan berasal dari kata 

dasar yang sama yakni “adil”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 

“adil” memiliki arti “sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, 

berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak 

sewenang-wenang.”11  

Meskipun berasal dari kata dasar yang sama, yaitu kata “adil”, 

istilah Peradilan dan Pengadilan masing-masing memiliki makna yang 

lebih spesifik. Peradilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 

arti “segala sesuatu mengenai perkara pengadilan”. Sedangkan Pengadil-

an adalah “dewan atau majelis yang mengadili perkara”, “mahkamah”, 

“proses mengadili”, “keputusan hakim”, “sidang hakim ketika mengadili 

perkara”, dan “rumah (bangunan) tempat mengadili perkara”.12 

Istilah “Peradilan” kadang-kadang digunakan dalam makna 

kewenangan, yakni kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan 

perkara dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Peradilan juga 

dapat dimaknai sebagai proses, yakni suatu proses tertentu yang diatur 

dengan peraturan hukum acara tertentu yang berakhir dengan 

memberikan suatu keputusan atas sebuah perkara dengan tata cara 

tertentu. Sedangkan Pengadilan adalah badan atau organisasi yang 

diadakan negara untuk mengurusi dan mengadili perselisihan-

perselisihan hukum. Simpelnya, pengadilan adalah organisasi yang 

menyelenggarakan peradilan. 

                                                           
11  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ed. III; Cet. IV; 

Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 8 
12  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 8 
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Peradilan adalah fungsi mengadili atau proses yang ditempuh 

dalam mencari dan menemukan keadilan. Sedangkan Pengadilan 

merupakan instansi resmi yang menjadi pelaksana fungsi mengadili, 

dilengkapi dengan aparat resmi yaitu hakim.13 Jadi, peradilan lebih 

diarahkan pada makna proses atau tahapan-tahapan tertentu yang harus 

dilewati dalam penegakan hukum. Sedangkan pengadilan merupakan 

organisasi yang menyelenggarakan tugas-tugas peradilan yang terdiri 

dari rangkaian proses tertentu yang diatur dalam hukum acara. 

Simpelnya, peradilan adalah kewenangan maupun proses yang 

dilaksanakan oleh dan berlangsung di pengadilan, sedangkan pengadilan 

merupakan lembaga atau organisasi yang melaksanakan peradilan.  

Pakar hukum Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian 

peradilan sebagai berikut: 

Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim 
dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara 
pidana untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum 
materiel.14 

Selain Sudikno, terdapat juga pengertian peradilan yang 

dikemukakan oleh pakar hukum lainnya, sebagaimana dikutip oleh Jaenal 

Arifin, sebagai berikut: 

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio: 

Peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas 
Negara menegakkan hukum dan keadilan. 

 

Menurut Mahadi: 

Peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan memberikan 
keadilan dalam suatu keputusan. 

 

Menurut Abdul Gani Abdullah: 

Peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan 
perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan 
keadilan. 15  
 

                                                           
13  Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Cet. III; Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 232. 
14  Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia 

Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia (Cet. I: 
Yogyakarta: Atmajaya, 2011), h. 3. 

15  Jaenal Arifin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia (Ed. I; Cet. 
I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 252.  



 

12 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengadilan adalah organisasi atau lembaga yang 

menyelenggarakan peradilan dalam rangka tegaknya hukum dan 

keadilan. Sebaliknya, peradilan adalah tugas-tugas, kewenangan maupun 

proses-proses yang dilaksanakan oleh pengadilan dalam rangka 

penegakan hukum dan keadilan dalam negara hukum pancasila.  

Istilah Peradilan Agama sendiri merupakan terjemahan dari bahasa 

Belanda Godstentiege Rechtspaak. Godstentiege mempunyai arti “ibadah” 

atau “agama” sedangkan Rechtspaak berarti ‘peradilan”. Istilah ini dipakai 

dalam perundang-undangan Hindia Belanda untuk membedakannya 

dengan Peradilan Umum yang lebih bersifat keduniaan yang diistilahkan 

dengan Wereldlijke Rechtspaak. 16  

Peradilan Agama dapat didefinisikan sebagai kekuasaan negara 

dalam memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-

perkara tertentu antar orang-orang yang beragama Islam untuk 

menegakkan hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.  

Sedangkan menurut Pasal 2 UU No. 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama: 

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai 
perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
ini. 17  

Dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu 

lingkungan peradilan di Indonesia di bawah Mahkamah Agung yang 

diberikan amanat khusus untuk menjadi pelaku kekuasaan kehakiman 

khususnya bagi masyarakat muslim Indonesia dalam rangka pelaksanaan 

bidang-bidang tertentu dalam hukum Islam seperti perkawinan dan 

kewarisan. Peradilan Agama merupakan peradilan khusus di lingkungan 

Mahkamah Agung bersama-sama dengan Peradilan Militer dan Peradilan 

Tata Usaha Negara selain Peradilan Umum.  

 

B. Urgensi Peradilan dalam Penegakan Hukum  

Peradilan memiliki posisi yang sangat penting bagi sebuah 

masyarakat, apalagi bagi sebuah negara hukum seperti Indonesia. Posisi 

                                                           
16  Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia (Ed. I; Cet. II; Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 32. 
17  Lihat Pasal 2 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 
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Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 

ayat 3 UUD 45 dan Perubahannya bahwa “Indonesia adalah negara 

hukum“.18 Bagi sebuah negara hukum, kekuasaan kehakiman merupakan 

bagian dari elemen penting dari prinsip negara hukum. Hal ini 

sebagaimana dikemukakan oleh M. Tahir Azhary bahwa ciri-ciri negara 

hukum adalah sebagai berikut: 

1. Kekuasaan sebagai amanah  

2. Musyawarah  

3. Keadilan  

4. Persamaan  

5. Hak Asasi Manusia  

6. Peradilan yang bebas dan mandiri  

7. Perdamaian  

8. Kesejahteraan  

9. Tanggung jawab dan ketaatan rakyat19  

Peradilan yang bebas dan mandiri menjadi syarat penting bagi 

sebuah negara hukum dalam rangka merealisasikan penegakan hukum 

dalam negara tersebut. Hal ini juga sebagaimana dikemukakan oleh 

Lawrence M. Friedman yang menggagas penegakan hukum tak bisa 

dilepaskan dari unsur-unsur penting yang selama ini dikenal dengan 

Teori Sistem Hukum (legal system) yang meliputi: 1) Struktur hukum, 2) 

Substansi hukum serta 3) Budaya hukum.  

Struktur hukum sebagai salah satu unsur penting dari hukum 

merupakan kerangka badan sebuah hukum. Ia adalah bentuk 

permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut sekaligus penjaga 

batas-batas dari sistem tersebut. Struktur hukum terkait dengan jumlah 

hakim, yurisdiksi pengadilan, susunan pengadilan yang meliputi 

pengadilan yang lebih tinggi dan pengadilan di bawahnya serta manusia-

manusia yang terkait dengan pengadilan atau aparatur pengadilan. 

Sedangkan substansi hukum terkait dengan peraturan-peraturan dan 

ketentuan yang mendasari perilaku institusi-institusi tersebut. 

Sementara kultur hukum merupakan elemen sikap dan nilai sosial yang 

menggerakkan sistem hukum. Kultur hukum menggambarkan sikap-

sikap mengenai hukum. Menurut Friedman, sistem hukum dalam operasi 

                                                           
18  Lihat Pasal 1 ayat 3 UUD 45 dan Perubahannya 
19  M. Tahir Azhary, Negara Hukum, h. 60. 
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aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks yang terdiri dari 

struktur, substansi dan kultur hukum saling berinteraksi.20 

Berbicara tentang penegakan hukum, tentunya sangat ditentukan 

oleh adanya interaksi dan bekerjanya unsur-unsur dalam sistem hukum 

sebagaimana digambarkan di atas. Ulasan yang kurang lebih sama 

dikemukakan oleh pakar hukum Indonesia, Surjono Sukanto. Menurut 

Sukanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor penting sebagai 

berikut:  

1. Faktor hukumnya 

2. Faktor penegak hukumnya 

3. Faktor sarana atau fasilitas 

4. Faktor masyarakat 

5. Faktor kebudayaan 21 

Kelima faktor yang dikemukakan tersebut tampaknya senada 

dengan yang telah diutarakan oleh Friedman. Substansi hukum sejalan 

dengan faktor hukum. Struktur hukum terkait dengan faktor penegak 

hukum dan sarana atau fasilitas, Sedangkan budaya hukum terkait 

dengan faktor masyarakat dan kebudayaan. 

Struktur hukum merupakan salah satu dasar dan elemen nyata dari 

sebuah hukum. Substansi dalam hal ini peraturan-peraturan merupakan 

elemen lainnya. Struktur hukum terkait dengan jumlah hakim, yurisdiksi 

pengadilan dan orang-orang yang terkait dengan yurisdiksi pengadilan. 

Sementara kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. 22 

Struktur hukum adalah rangka atau kerangka hukum. Unsur 

struktur mencakup institusi-institusi dan aparat penegak hukum. Adapun 

struktur dalam sistem hukum Indonesia adalah termasuk struktur 

institusi lembaga peradilan di samping kepolisian dan kejaksaan. 

Substansi hukum mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis 

seperti undang-undang maupun yang tidak tertulis seperti kebiasaan-

kebiasaan yang hidup di masyarakat. Kesamaan ulasan tersebut dapat 

ditemukan dalam uraian lebih lanjut sebagaimana akan dipaparkan di 

bawah ini. 

                                                           
20  Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Terj. M. Khozim, 

Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (Cet. II; Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), h. 
15-17. 

21  Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Ed. I; Cet. 
Ke-10; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 8. 

22  Lawrence M. Friedman, The Legal, h. 15-17. 
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Sukanto menguraikan lebih jauh terkait penegak hukum yaitu 

mereka yang dari kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam 

bidang penegakan hukum. Kalangan ini secara umum dapat dilihat 

misalnya yang beraktivitas dalam wilayah kehakiman, kejaksaan, 

kepolisian, kepengacaraan dan tentunya juga pemasyarakatan.23Dapat 

ditegaskan bahwa penegak hukum adalah kalangan yang diberikan 

tanggung jawab secara kelembagaan di bidang hukum yaitu para hakim, 

polisi, pengacara, petugas lembaga pemasyarakatan. Mereka inilah yang 

menjadi bagian dari struktur hukum. Sebagai bagian dari sistem hukum, 

tentunya kinerja mereka menjadi faktor penentu dalam berhasil tidaknya 

penegakan hukum yang diidealkan bersama-sama oleh masyarakat. 

Sehingga tentunya dituntut profesionalisme dari mereka yang tentunya 

sesuai dengan pedoman atau aturan hukum yang mengaturnya. 

Terkait dengan pentingnya posisi aparatur hukum tersebut, pakar 

hukum kenamaan Satjipto Rahardjo, menegaskan bahwa penegakan 

hukum antara lain ditentukan oleh peran dan tingkah laku manusia. 

Hukum tidak mungkin dapat tegak dengan sendirinya. Hukum tidak 

mampu mewujudkan sendiri ide-idenya atau kehendak-kehendaknya 

sebagaimana terkandung dalam peraturan-peraturan hukum.24 Dalam 

konteks inilah dibutuhkan peran penting manusia sebagai aparat 

penegak hukum yang merupakan bagian dari struktur hukum 

sebagaimana telah dijabarkan di atas. Jelaslah bahwa peradilan yang juga 

harus ditunjang oleh aparat-aparatnya yang membentuk struktur hukum 

merupakan bagian penting dari sistem hukum yang tentunya akan 

menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penegakan hukum. 

Boleh dikata, peradilan merupakan wujud dari konkretisasi hukum 

karena pengadilan melalui putusan-putusan hakim berperan 

mentransformasikan ide-ide yang bersifat abstrak ke dalam peristiwa 

konkret. Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-

kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan 

kehadiran manusia sebagai penegak hukum untuk mewujudkan 

kehendak hukum. 

Dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, tugas pokok badan 

peradilan adalah: menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan 

                                                           
23  Lawrence M. Friedman, The Lega., h. 19.  
24  Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis (Cet. II: Yogyakarta: 

Genta Publishing, 2011), h. 7.  
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menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari 

keadilan. Tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga 

khusus yang telah ditentukan oleh konstitusi.  Lembaga-lembaga inilah 

yang diberikan kewenangan oleh negara sebagai pelaksana dari tugas-

tugas peradilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Pasal 11 

UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Pengadilan memeriksa, 

mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-

kurangnya 3 orang hakim, kecuali UU menentukan lain.”25  

Selain teori sistem hukum, kajian mengenai eksistensi peradilan, 

khususnya Peradilan Agama sebagai wujud pelembagaan hukum Islam 

pada masa lampau, sangat relevan dengan teori-teori berlakunya hukum 

Islam di Indonesia. Perkembangan teori berlakunya hukum Islam di 

Indonesia telah melahirkan berbagai teori, antara lain Teori Otoritas 

Hukum Islam. 

Teori Otoritas Hukum Islam dikembangkan oleh H.A.R. Gibb. Teori 

ini menegaskan bahwa setiap sistem hukum akan mengikat orang-orang 

yang terikat dengan hukum tersebut untuk mengakui otoritasnya serta 

mengakui bahwa hukum tersebut mengikat mereka walaupun mereka 

boleh jadi melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum tertentu 

dalam hukum tersebut. Teori ini digunakan untuk menggambarkan 

hubungan seorang muslim dengan hukum Islam sebagai suatu kewajiban 

yang mengikat secara imani, terutama hukum Islam yang diberlakukan di 

sebuah wilayah atau negara atau kerajaan tertentu.  

Menurut Gibb, perbedaan perlakuan dari pihak penguasa terhadap 

pemberlakuan sistem hukum yang lain, tidak bisa menyurutkan 

pengakuan dan pelaksanaan hukum yang telah lebih dahulu menjadi 

otoritas masyarakat. Misalnya pada masa penjajahan meskipun terdapat 

hukum kolonial dan hukum adat, akan tetapi karena hukum Islam telah 

menjadi otoritas pribadi bagi orang Islam, maka ia akan tetap menjadi 

anutan sistem hukum yang kuat yang mengikat masyarakat muslim 

ketika itu untuk melaksanakan hukum Islam.26 Akibatnya, mau tak mau 

pemerintah Hindia Belanda terpaksa harus mengakomodir hasrat umat 

Islam untuk menerapkan hukum Islam melalui pelembagaan secara 

resmi Peradilan Agama pada masa itu. Dalam hal ini, mereka tidak bisa 

                                                           
25  Lihat Pasal 11 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 
26  Lihat H.A.R. Gibb, Aliran-aliran Modern dalam Islam, terj. Machnun Husain (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 1993), h. 145. 
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membendung hasrat umat Islam yang begitu kuat untuk berhukum 

dengan hukum Islam sehingga pembentukan lembaga yang bisa 

mengakomodir sistem hukum tersebut merupakan sesuatu yang niscaya. 

Eksistensi Peradilan Islam juga relevan dengan Teori Receptieo in 

Complexu yang memiliki keterkaitan dengan Teori Otoritas Hukum Islam. 

Teori ini digagas oleh Van Den Berg, berdasarkan realitas yang ada 

bahwa hukum Islam diterima atau diresepsi oleh umat Islam secara 

menyeluruh. Teori ini menyatakan bahwa di Indonesia berlaku hukum 

Islam berdasarkan berbagai bukti yang ada yakni sebagaimana 

diterapkan atau dilaksanakan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-

hari.27 Teori ini mendasari dikeluarkannya Stb. 1882 Nomor 152 tentang 

Pembentukan Pengadilan Agama (Priesterraad) di Jawa dan Madura pada 

masa tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda.  

Keabsahan teori Receptieo in Complexu dibuktikan dengan 

dibentuknya Peradilan Agama untuk mengakomodir hasrat umat Islam 

untuk berhukum dengan hukum Islam. Hal itu sekaligus menjadi indikasi 

bahwa hukum Islam senantiasa eksis dan tidak bisa dipisahkan dengan 

kehidupan umat Islam sejak Islam masuk di wilayah Nusantara. 

Meskipun kemudian teori ini diperhadapkan dengan Teori Receptie di 

kemudian hari. Teori Receptie pada intinya menyatakan bahwa hukum 

Islam baru berlaku jika telah diresepsi oleh hukum adat. Namun teori ini 

kemudian dicounter dengan lahirnya Teori Receptie Exit beberapa waktu 

kemudian karena dinilai tidak mencerminkan realitas umat Islam 

Indonesia yang sesungguhnya. 

Selain teori-teori di atas, eksistensi Peradilan Agama juga tidak 

dapat dipisahkan dari teori Politik Hukum. Menurut Mahfud MD, politik 

hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum 

yang akan diberlakukan melalui pembuatan hukum baru maupun dengan 

cara penggantian hukum yang lama dalam rangka pencapaian tujuan 

negara. Pengertian lainnya dikemukakan oleh Padmo Wahyono, 

sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD, beliau mendefinisikan 

politik hukum dengan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, 

maupun isi hukum yang akan dibentuk. 28 

                                                           
27  Untuk penjelasan lebih rinci, lihat Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia 

(Ed. Revisi; Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 12-13. 
28  Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Ed. Revisi; Cet. VI; Jakarta: Rajawali 

Pers, 2014), h. 1. 
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Dapat ditegaskan bahwa politik hukum merupakan garis kebijakan 

atau langkah-langkah yang dilaksanakan oleh negara kaitannya dengan 

penyusunan dan pemberlakuan sebuah hukum melalui lembaga-lembaga 

terkait dalam rangka pencapaian tujuan negara untuk memberikan 

perlindungan dan kesejahteraan dan tentunya keadilan kepada seluruh 

masyarakatnya.  

Mahfud MD menguraikan cakupan studi politik hukum yang terdiri 

dari 3 hal yaitu: 

1. Kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau 

tidak diberlakukan  

2. Latar belakang politik, ekonomi, sosial dan budaya atas lahirnya 

produk hukum 

3. Penegakan hukum di lapangan.29  

Mencermati pemaparan mengenai cakupan wilayah kajian politik 

hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik hukum memiliki 

cakupan wilayah kajian yang cukup luas dan eksistensi Peradilan Agama 

selama ini tentunya dipengaruhi oleh politik hukum yang ada yang 

dikembangkan oleh penguasa dari masa ke masa sehingga kajian tentang 

Peradilan Agama sebagai bagian dari sistem yang dilembagakan secara 

resmi oleh negara tidak bisa dilepaskan dari tinjauan sisi politik hukum. 

Demikian uraian-uraian mengenai urgensi peradilan dan 

penegakan hukum dan teori-teori yang terkiat dengan Peradilan Agama.  

  

                                                           
29  Moh. Mahfud MD, Politik Hukum, h. 3 
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BAB III 
PERADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM 

 

 

 

Peradilan sebagai elemen penting dalam penegakan hukum, 

tentunya tak luput dari perhatian Islam. Pentingnya peradilan dalam 

Islam dapat ditemukan pada ayat-ayat Al-Qur’an maupun Hadis serta 

pandangan ulama yang berbicara tentang peradilan. Demikian halnya 

dari sisi sejarah Islam banyak menggambarkan tentang potret peradilan 

Islam dari masa ke masa. Olehnya itu, bab ini akan menguraikan secara 

spesifik mengenai definisi, dasar hukum, urgensi peradilan serta sejarah 

perkembangan peradilan dalam Islam. 

 

A. Pengertian Peradilan/Qadha 

Menurut Bahasa, peradilan dalam Islam dikenal dengan istilah “al-

Qadha’’. Kata qadha’ dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti yakni: 

menyelesaikan, menunaikan, memutuskan hukum/membuat sesuatu 

ketetapan. Makna-makna ini dapat dijumpai dalam beberapa ayat Al-

Qur’an seperti Q.S. al-Ahzab (35): 37 dan Q.S. al-Jum’ah: 10. 30  

Q.S. al-Ahzab (33): 37 berbunyi:  

 

                                

                            

                               

           

                                                           
30  Lihat Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam 

(Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 1997), h. 33-34. 
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Terjemahnya:  

Ingatlah ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang 
telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat 
kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang 
engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh 
Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk 
engkau takuti. Maka, ketika Zid telah mengakhiri keperluan kepada 
istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) 
agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri 
anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan 
terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi. Mereka, apabila 
mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan 
Allah itu pasti terjadi .

31
 

Adapun peradilan menurut istilah adalah: 

- Lembaga hukum.32 Dalam hal ini, lembaga peradilan atau 

kekuasaan mengadili dan memutus perkara  

- Tempat memutus perkara 

- Menyelesaikan segala sengketa/perselisihan dengan menerapkan 

hukum syara’ yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditegaskan bahwa qadha’ 

bisa berarti “peradilan” dan bisa juga berarti “pengadilan”.  

Qadha dalam arti “peradilan” adalah kekuasaan negara dalam 

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu 

antara orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

hukum yang telah ditetapkan Al-Qur’an, Sunnah dan Ijtihad. Sedangkan 

Qadha dalam arti “pengadilan” adalah tempat proses mengadili 

dilaksanakan. Jadi Qadha bisa berarti proses acaranya maupun lembaga 

tempat mengadili.  

 

B. Tujuan Peradilan menurut Islam 

Tujuan peradilan dalam Islam adalah sebagaimana dikemukakan 

Hasbi al-Shiddieqy, peradilan bertujuan untuk menampakkan hukum 

agama,33 yaitu dalam rangka pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan 

oleh agama. Dengan kata lain, peradilan bertujuan untuk menghukum 

manusia secara benar dengan berdasarkan pada hukum yang telah 

                                                           
31  Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Versi Online Tahun 2019 
32  Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, Peradilan dan …, h. 34. 
33  Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, Peradilan dan…. 
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ditetapkan Allah swt. Yakni hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur’an dan 

al-Sunnah maupun penjabaran dari sumber-sumber hukum tersebut. 

Harus diakui, inilah keunggulan hukum Islam dibandingkan hukum-

hukum selainnya. Bahwasanya hukum Islam bersumber pada Al-Qur’an 

maupun Sunnah sehingga dapat dipastikan kebenarannya dan di lain sisi 

juga dapat dikembangkan seiring dengan perkembangan situasi zaman 

dan tempat yang melingkupi perkembangan masyarakat.  

Jadi, Peradilan Islam merupakan lembaga yang sengaja dibentuk 

untuk merealisasikan pelaksanaan hukum Islam sebagaimana telah 

diatur dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an maupun Sunnah 

maupun hasil interpretasi para ulama terhadap kedua sumber tersebut. 

 

C. Dasar Hukum Peradilan dalam Islam 

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi penegakan 

keadilan di muka bumi. Perintah menegakkan keadilan termaktub dalam 

berbagai ayat Al-Qur’an maupun dalam Sunnah Rasulullah saw. Misalnya 

Q.S. Shad (38) ayat 26 sebagai berikut: 

 

                                   

                            

      

Terjemahnya: 

(Allah berfirman) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu 
khalifah (penguasa) di bumi. Maka berilah keputusan (perkara) di antara 
manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan 
menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 
sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 
melupakan hari Perhitungan”.34 

Selain ayat di atas, terdapat juga ayat-ayat lainnya yaitu  

Q.S. al-Maidah (5) ayat 49: 

 

                            

                                                           
34  Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Versi Online Tahun 2019. 
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Terjemahnya: 

Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut 
aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa 
nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat 
memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah 
diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah 
diturunkan Allah). Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak 
menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa 
mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang fasik.35 

Penegasan kedua ayat di atas menjadi dasar kesepakatan ulama 

mengenai wajibnya melaksanakan peradilan dalam Islam. Hal itu pun 

diperkuat dengan tradisi peradilan dalam sejarah yang ditinggalkan oleh 

pendahulu-pendahulu Islam dari masa paling awal yakni sejak masa 

Rasulullah saw. dan berlanjut pada masa-masa sesudahnya hingga masa 

sekarang ini. 

 

D. Unsur-Unsur dan Asas-Asas Peradilan Islam 

Unsur-unsur peradilan menurut Hasbi al-Shiddieqy adalah: 

1. Hakim (qadi), orang yang diangkat secara resmi oleh pemerintah 

untuk menyelesaikan perkara 

2. Hukum (putusan), ketetapan oleh hakim untuk menyelesaikan 

suatu perkara  

3. Al-Mahkum bihi, suatu hak yang harus dipenuhi  

4. Al-Mahkum ‘alaih, orang yang dijatuhi putusan, penggugat ataupun 

tergugat 

5. Al-Mahkum lah, penggugat suatu hak 

6. Sumber hukum. 36 

Sedangkan asas-asas pokok Hukum Acara Peradilan Islam adalah:  

1. Sumber hukum acara adalah Al-Qur’an, al-Sunnah dan Ijma’ kaum 

muslimin 

2. Hakim memiliki kemerdekaan dalam memutuskan perkara 

                                                           
35  Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya 
36  Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, Peradilan, h. 39-41. 
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3. Pihak yang berperkara memiliki kedudukan yang sama 

4. Bukti wajib atas penggugat dan sumpah wajib atas pihak yang 

menolak gugatan 

5. Memutus suatu perkara apabila telah jelas 

6. Putusan tidak dapat dibatalkan oleh apapun  

Penetapan ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan bahwa 

peradilan merupakan hal yang sangat urgen dalam masyarakat sehingga 

mendapat perhatian khusus dalam Islam. Maka diaturlah berbagai hal 

yang berkaitan dengan peradilan baik unsur-unsur maupun tatacara 

pemutusan perkaranya. Hal lain yang tak kalah pentingnya dan menjadi 

perhatian dalam Islam adalah tentang pentingnya posisi hakim. 

Bahwasanya hakim merupakan representasi dari peradilan. Baik 

buruknya peradilan ditentukan oleh hakim yang mengisinya. Makanya 

dalam Islam ditetapkan syarat-syarat yang cukup ketat, bukan hanya 

dilihat dari sisi kemampuan intelektualnya tetapi juga dari sisi 

kepribadiannya. Oleh karena itu pembahasan di bawah ini akan 

menguraikan mengenai hal tersebut.  

Peradilan dan hakim adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. 

Hakim yang dalam Islam biasa dikenal dengan istilah qadhi adalah orang 

yang diangkat oleh kepala negara untuk menyelesaikan gugatan atau 

perselisihan-perselisihan dalam masyarakat.37 Hakim merupakan figur 

sentral dalam peradilan. Hakim merupakan unsur utama dan pertama 

peradilan.38 Pelaksanaan fungsi peradilan dalam rangka penegakan 

hukum dan keadilan, sangat ditentukan oleh sosok hakimnya. Hal inilah 

yang menyebabkan Islam sangat memberikan perhatian mengenai figur 

hakim di samping tugas-tugas kehakiman (hukum acara). Secara logika, 

pelaksanaan tugas-tugas kehakiman sangat ditentukan oleh figur-figur 

hakimnya. Tak heran jika ulama-ulama masa lalu banyak mencurahkan 

pikiran dalam merumuskan hal-hal yang terkait dengan figur hakim 

tersebut, khususnya syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk 

diangkat menjadi hakim.  

Menyangkut syarat-syarat untuk diangkat menjadi hakim, terdapat 

perbedaan di kalangan ulama dari segi jumlah syarat-syarat. Al-Khatib 

                                                           
37  Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, Peradilan h. 39. 
38  Unsur-unsur peradilan menurut Islam adalah hakim (qadhi), hukum, mahkum bih, 

mahkum ‘alaih, mahkum lahu dan putusan. Penjelasan lebih rinci Lihat Basiq Djalil, SH, 
MA (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Amzah, 2012), h. 23. 
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menetapkan ada 15 syarat, sementara Al-Mawardi dan Ibnu Qudamah 

menetapkan 7 syarat. Meski secara umum dapat dikatakan mereka 

sepakat pada syarat-syarat yang pokok, yang meliputi: 

1. Merdeka 

2. Beragama Islam 

3. Balig 

4. Laki-laki 

5. Berakal 

6. Adil39 

Menyangkut syarat hakim harus laki-laki meskipun sebagian besar 

ulama klasik (Jumhur) mensyaratkan hal tersebut, namun terdapat juga 

kalangan ulama yang berbeda pendapat, seperti Abu Hanifah yang 

berpendapat bahwa larangan bagi tersebut tidak berlaku mutlak. 

Menurut Abu Hanifah, perempuan boleh menjadi hakim dalam perkara-

perkara mengenai harta atau kebendaan.40 Bahkan, ada ulama yang 

membolehkan perempuan menjadi hakim dalam semua jenis perkara, 

seperti Ibnu Jarir al-Thabary.  

Mengingat zaman yang telah mengalami perubahan, maka otomatis 

diperlukan pula pengembangan-pengembangan terhadap konsep sistem 

peradilan Islam yang telah dirumuskan ulama-ulama klasik, seperti 

syarat hakim harus laki-laki sebagaimana pendapat Jumhur. Pendapat 

tersebut hendaknya disikapi secara arif dan dikaji secara kontekstual. 

Untuk saat ini, perkembangan pesat yang telah membuka akses 

pendidikan bagi perempuan secara lebih luas seharusnya menjadi 

                                                           
39  Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ahmad ibn Rusyd al-Qurtuby, Bidayat al-

Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid., Juz II (t.c; t.th; Al Maktabah al-Taufiqiyah), h. 684. 
Bandingkan dengan Oyo SUnaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam: dari Kahin 
di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia (Cet. I; Bogor: Penerbit Ghalia 
Indonesia, 2011), h. 7-9. Syarat-syarat tersebut dapat dibandingkan dengan syarat-
syarat hakim Pengadilan Agama menurut UU PA sebagai berikut: a)warga negara 
Indonesia b) beragama Islam c) bertakwa kepada Tuhan YME d)setia kepada 
Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 e) sarjana syariah, sarjana hukum Islam 
atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam f)lulus pendidikan hakim g)mampu 
secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban h)berwibawa, 
jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela i)berusia paling rendah 25 tahun dan paling 
tinggi 40 tahun j)tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Republik Indonesia, Himpunan Undang-Undang Peradilan (Cet. I; Jakarta: Asa Mandiri, 
2010), h. 59. 

40  Lihat Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtuby, Bidayat, 
h. 685. 
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pertimbangan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama 

dengan laki-laki untuk menduduki posisi hakim. Oleh karena itu, 

pembatasan jenis kelamin sudah tidak relevan, tetapi yang terpenting 

menjadi patokan adalah kapasitas dan integritas yang bersangkutan, 

entah laki-laki maupun perempuan. Saat ini banyak hakim-hakim 

perempuan yang mampu menunjukkan kinerjanya tidak kalah dengan 

laki-laki. Intinya, konsep ulama terdahulu, harus didudukkan secara 

proporsional.  

Penetapan syarat-syarat di atas, setidaknya mengindikasikan 

bahwa hakim adalah jabatan khusus yang hanya bisa diduduki oleh 

orang-orang tertentu atau pilihan. Makanya Rasulullah saw. hanya 

menunjuk orang-orang terpilih dari kalangan sahabatnya untuk menjadi 

hakim. Rasulullah pun menolak mentah-mentah mereka yang 

mengajukan diri untuk menjadi hakim namun menurut Rasulullah yang 

bersangkutan tidak kapabel.41 Tidak hanya itu, sebelum ditetapkan 

menduduki jabatan tersebut, beliau terlebih dahulu menguji kemampuan 

yang bersangkutan yang bisa disamakan dengan pit and proper test 

sekarang ini. Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan ketika beliau akan 

mengutus Muaz bin Jabal sebagai hakim di Yaman yang dimuat dalam 

sebuah hadis. Hal sama dilakukan pula oleh penerus Rasulullah saw. 

sebagaimana ditunjukkan oleh khalifah Umar ketika akan memilih 

Syuraih sebagai hakim dengan terlebih dahulu menguji kemampuan 

penyelesaian kasus Syuraih melalui sebuah kasus.  

 

E. Sekilas Perkembangan Peradilan Islam 

Berbicara mengenai awal mula Peradilan Islam, umumnya literatur 

menyebutkan Peradilan Islam hadir bersamaan dengan diangkatnya Nabi 

Muhammad menjadi rasul, bertepatan dengan terbentuknya Negara 

Madinah beserta sistem pemerintahan di Kota Madinah ketika itu. 

Dibandingkan dengan fase Makkah, dari sisi tata kemasyarakatan, pada 

fase Madinah telah terbentuk sebuah tatanan masyarakat muslim yang 

terorganisir di bawah kepemimpinan Rasulullah secara langsung. 

Tentunya termasuk pula penataan sistem hukumnya, terutama 

                                                           
41  Sebagaimana dikutip Alaiddin Koto dari Syamir Aliyah bahwa konon Rasulullah 

pernah berkata kepada Abu Dzar al-Ghifari, “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau 
orang yang lemah, padahal jabatan hakim merupakan amanat yang akan menjadi 
kenistaan dan penyesalan pada hari kiamat kecuali bagi orang yang mengambil 
haknya dan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Lihat Alaiddin Koto, Sejarah 
Peradilan Islam (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 53-54. 
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peradilannya. Meskipun dengan bentuk yang masih sederhana tentunya. 

Yang pasti, pada masa tersebut, aktivitas penegakan hukum khususnya 

peradilan telah dilaksanakan. Hal ini mengingat penegakan hukum 

merupakan salah satu prasyarat terbentuknya masyarakat yang tertib 

dan aman.  

Sejarah mencatat bahwa Rasulullah saw. sendiri merupakan hakim 

yang pertama dalam Islam. Jadi, sebagai seorang pemimpin agama 

sekaligus politik, Rasulullah saw. yang turun langsung menangani dan 

menyelesaikan perkara atau perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam 

masyarakat ketika itu. Dalam memutus perkara, Rasulullah saw. 

senantiasa berpedoman pada petunjuk wahyu. 

Pelaksanaan peradilan oleh Rasulullah saw. didasarkan kepada  

Q.S. al-Nisa (4) ayat 65: 

 

                               

                     

Terjemahnya: 

Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu (Nabi 
Muhammad) dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. 
Kemudian, tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang 
engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya.42 

Demikian pula Q.S. al-Nisa (4): 51: 

 

                          

                   

Terjemahnya: 

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang (Yahudi) yang telah diberi 
bagian (pengetahuan) dari Kitab (Taurat), (betapa) mereka percaya 
kepada jibt dan tagut serta mengatakan kepada orang-orang kafir 
(musyrik Makkah) bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-
orang yang beriman.43 

                                                           
42  Departemen Agama, Al-Qur’an, h. 88.  
43  Ibid., h. 86 
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Ayat-ayat di atas menegaskan pentingnya posisi peradilan sebagai 

lembaga yang memiliki otoritas dalam penegakan hukum. Putusan hakim 

sebagai representasi dari penegakan hukum oleh peradilan harus ditaati 

oleh masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam peradilan memiliki posisi 

yang sangat penting dan menentukan sehingga figur hakim mendapat 

perhatian khusus dalam ayat di atas.  

Pentingnya jabatan hakim mengharuskan ketatnya perekrutan 

figur yang akan menduduki jabatan tersebut. Makanya pada awal 

pemerintahan di Madinah, hanya Rasulullah saw. sendiri yang bertindak 

sebagai hakim. Nanti setelah Islam sudah menyebar ke luar Kota 

Madinah, barulah beliau mendelegasikan tugas-tugas peradilan kepada 

beberapa sahabat beliau. Pendelegasian tersebut dilaksanakan dalam tiga 

bentuk: 

1. Rasulullah saw. mengutus sahabatnya menjadi penguasa di daerah 

tertentu sekaligus memberi wewenang untuk bertindak sebagai 

hakim untuk mengadili sengketa di antara warga masyarakat. 

2. Rasulullah saw. menugaskan sahabat untuk bertindak sebagai 

hakim guna menyelesaikan masalah tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat. Penugasan ini biasanya dilaksanakan atas perkara 

tertentu saja 

3. Rasulullah saw. Kadang-kadang menugaskan seorang sahabat 

dengan didampingi oleh sahabat yang lain untuk menyelesaikan 

suatu kasus tertentu dalam suatu daerah.44 

Dapat dipastikan bahwa sejak masa Rasulullah, peradilan telah 

eksis, meskipun dalam bentuk yang masih sangat sederhana. Peradilan 

pada masa Rasulullah belum mempunyai gedung pengadilan khusus 

sebagaimana sekarang. Persidangan untuk penyelesaian sengketa 

dilaksanakan di tempat-tempat tertentu seperti masjid, misalnya dalam 

penyelesaian kasus-kasus muamalah dan kasus-kasus keluarga lainnya, 

atau di lapangan seperti ketika menghadapi perang Hunain. Bahkan, pada 

masa itu pernah juga dilakukan sidang dalam perjalanan, sebagaimana 

yang dilakukan oleh Yahya bin Ya’mar atas restu dari beliau, atau di teras 

rumah sebagaimana dilakukan Sya’biy atas perintah beliau.45 Sedangkan 

mekanisme penyelesaian perkara pada masa ini adalah orang yang 

                                                           
44  Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan (Ed. I; Cet. II; Jakarta: 

Kencana, 2010), h. 77. 
45  Ibid, h. 78.  
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mempunyai masalah bisa datang bersama atau sendirian kepada beliau 

untuk minta diadili atas sengketa yang mereka hadapi. Rasulullah pun 

mengadili mereka sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum yang 

berlaku. Hal ini menjadi indikasi bahwa meskipun fasilitas pendukung 

ketika itu masih sangat terbatas, namun hal tersebut tidaklah menjadi 

penghalang untuk penegakan hukum melalui peradilan. 

Sahabat-sahabat yang pernah diangkat menjadi hakim pada masa 

itu antara lain adalah: Ali bin Abi Thalib, ditugaskan ke Yaman, Muaz bin 

Jabal, juga ditugaskan ke Yaman, Huzaifah al-Yamani yang ditugaskan 

oleh Rasulullah untuk menyelesaikan perselisihan mengenai dinding 

tembok antara dua tetangga, Abi Burdah yang diangkat sebagai kadi 

untuk mendampingi Muaz bin Jabal bertugas sebagai kadi di Yaman. 

Sahabat-sahabat lainnya yang juga pernah ditunjuk untuk menyelesaikan 

suatu perkara antara lain Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Yahya bin 

Ya’mar, al-Sya’bi dan Amru bin Ash.46 Mereka merupakan orang-orang 

terpilih yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai hakim karena dinilai 

memiliki kapabilitas dalam tugas kehakiman tersebut.  

Selain belum terdapatnya gedung pengadilan secara khusus, pada 

masa itu, belum dikenal juga rumah tahanan atau lembaga 

pemasyarakatan seperti sekarang. Orang-orang yang tertuduh berbuat 

kejahatan tidak dibiarkan bercampur dengan orang-orang lain. Mereka 

ditahan di dalam rumah atau di dalam masjid, atau diawasi oleh orang-

orang yang menuduh atau wakilnya.47 Dapat disimpulkan bahwa 

peradilan pada masa-masa awal Islam masih dalam bentuk yang sangat 

sederhana, baik dari segi tempat maupun prosedur pemeriksaan perkara 

hingga pelaksanaan hasil putusan. Meski demikian, peradilan merupakan 

bagian penting dalam menjaga ketertiban sosial pada masa itu. 

Memasuki periode berikutnya, yakni pada masa Abu Bakar al-

Shiddieq, peradilan masih mengikuti pola masa Nabi, belum ada 

pemisahan antara jabatan antara eksekutif dan yudikatif. Abu Bakar 

pernah menyerahkan urusan peradilan kepada Umar namun tidak ada 

satu pun yang pernah datang mengadukan perkaranya. Mekanisme 

Pemutusan perkara pada Masa Abu Bakar adalah sebagai berikut:  

1. Mencari ketentuan hukum dari Al-Qur’an 

2. Memperhatikan sunnah rasul atau keputusan-keputusan yang 

                                                           
46  Ibid., h. 79.  
47  Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, Peradilan dan…, h. 11  
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pernah dilakukan Rasulullah dalam memutus suatu perkara, 

bilamana tidak menemukan hukumnya dalam Al-Qur’an 

3. Bertanya kepada para sahabat lain, apakah Rasulullah pernah 

memutuskan perkara yang sama pada zamannya. 

4. Mengumpulkan para pembesar sahabat dan ahli ilmu untuk 

bermusyawarah guna mencari hukum yang tepat untuk 

diterapkan.48 

Langkah-langkah tersebut ditempuh khalifah dalam rangka 

memastikan bahwa putusan yang akan dijatuhkan benar-benar telah 

sesuai dengan yang dikehendaki dalam hukum Islam, dalam hal ini tidak 

serta-merta memutuskan sebuah perkara begitu saja sekehendak hatinya 

tanpa melalui prosedur yang seharusnya. 

Memasuki masa khalifah Umar bin Khattab, terjadi perkembangan 

yang cukup signifikan di bidang peradilan. Perkembangan tersebut 

antara lain adalah: 

1. Urusan peradilan (yudikatif) telah dipisahkan dari urusan eksekutif 

2. Umar mengangkat seseorang sebagai qadhi untuk ditempatkan di 

suatu daerah atau menyuruh gubernur melakukan penunjukan 

3. Telah disusun hukum acara peradilan yang disebut “Risalat al-

qadha” 

4. Telah dikenal sistem pemenjaraan (rumah tahanan) 

5. Pelaksanaan peradilan juga mengacu pada putusan Dewan fatwa  

6. Pembentukan lembaga kepolisian “Ahdath” untuk membantu 

penanganan urusan kriminal.49  

Perkembangan hukum Islam di masa Umar tidak hanya ditandai 

dengan pembenahan kelembagaan peradilan dan penataan administrasi 

secara lebih baik lagi, tetapi juga dari sisi substansi hukum. Sejarah 

mencatat perkembangan nalar hukum Islam yang dikembangkan di masa 

Umar sehingga berhasil menampilkan wajah hukum Islam yang rasional 

dan responsif terhadap situasi maupun perkembangan zaman.  

Pada masa Usman bin Affan, perkembangan peradilan dapat dilihat 

pada upaya penyempurnaan seperti pengadaan gedung khusus untuk 

pengadilan. Pada masa dua khalifah sebelumnya, peradilan dilaksanakan 

                                                           
48  Lihat Alaiddin Koto, Sejarah Peradilan Islam, h. 62. 
49  Lihat Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan, h. 55-58. 
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di masjid.50 Namun pada masa Usman, peradilan telah dilaksanakan di 

sebuah gedung khusus. Selain itu, upaya menyempurnakan administrasi 

peradilan dan mengangkat pejabat-pejabat untuk itu, memberi gaji 

kepada qadhi dan stafnya dengan dana yang diambil dari baitul mal, 

mengangkat naib qadhi, semacam panitera yang membantu tugas-tugas 

qadhi.51  

Memasuki masa Ali bin Abi Thalib, pada masa ini tidak banyak 

perubahan di bidang peradilan, hanya melanjutkan kebijaksanaan yang 

telah ditetapkan oleh pendahulunya. Perubahan hanya pada sistem 

pengangkatan qadhi yang sebelumnya menjadi wewenang penuh 

pemerintah pusat (khalifah), pada masa beliau diserahkan pada 

pemerintah daerah (gubernur). Penyebab minimnya perkembangan 

peradilan pada masa Ali adalah adanya situasi negara yang tidak stabil 

pada masa tersebut.52Meski demikian, periode ini tetap meninggalkan 

sejarah tentang upaya-upaya dalam penegakan hukum. 

Secara umum, tugas-tugas hakim yang diangkat pada masa 

Khulafaur Rasyidin lebih ditekankan untuk menangani perkara-perkara 

dalam bidang ahwal al-syakhshiyyah seperti perkawinan, nafkah dan 

harta waris. Sedangkan perkara-perkara di bidang jinayah, seperti qisas 

dan hudud otoritas penyelesaiannya tetap di tangan khalifah atau 

gubernur. Demikian halnya kasus yang melibatkan pembesar negara juga 

diadili oleh khalifah.  

Perkembangan peradilan selanjutnya yakni pada Masa Bani 

Umayyah, penyelenggaraan peradilan dapat digambarkan sebagai 

berikut, khalifah mengangkat para qadhi yang akan bertugas di ibu kota 

pemerintahan, sedangkan qadhi daerah-daerah diangkat oleh penguasa-

penguasa daerah. Ketika itu belum ada tingkatan lembaga peradilan, 

secara hierarkis berada di bawah kekuasaan khalifah dan wakil-wakilnya. 

Kewenangan qadhi dibatasi pada perkara-perkara tertentu saja, kasus-

kasus pidana seperti hudud dan qisas langsung ditangani pemerintah, 

termasuk pelaksanaan keputusan. 53Para qadhi yang diangkat adalah 

para ulama yang berkualitas sebagai mujtahid sehingga mereka memutus 

perkara berdasarkan ijtihadnya jika tidak ditemukan dalam Al-Qur’an 

                                                           
50  Lihat Alaiddin Koto, Sejarah, h. 68. 
51  Lihat Abdul Manan, Etika…, h. 83. 
52  Abdul Manan, Etika… 
53  Hasbi Al-Shiddieqy, Peradilan, h. 19. 
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dan Sunnah. Ketika itu putusan-putusan hakim belum terkodifikasi 

dengan baik, meskipun telah ada pencatatan putusan pengadilan di Mesir 

yang diprakarsai oleh Salim bin Attar. Pada masa ini juga telah ada 

wilayah hizbah dan mazhalim. Hukuman yang biasanya diputuskan 

pengadilan adalah dalam bentuk denda, skorsing, penjara, pemotongan 

anggota tubuh serta hukuman mati bagi pelaku bidah dan murtad.  

Sementara peradilan pada Masa Bani Abbasiah I tampak 

mengalami perkembangan di bidang-bidang tertentu, yakni kekuasaan 

peradilan sangat luas, peradilan diorganisasikan melalui Qadhi al-Qudhat 

(MA), upaya kodifikasi dan unifikasi hukum, penyempurnaan sarana dan 

prasarana peradilan, penyempurnaan administrasi peradilan yang 

meliputi penentuan hari persidangan, hakim memakai pakaian khusus, 

pembukuan putusan (yurisprudensi), juga sudah ada penjaga kelancaran 

sidang, juru panggil dan lain-lain. 

Susunan Peradilan ketika itu adalah sebagai berikut: 

1. Diwan Qadhi al-Qudhat (Ibu Kota), membawahi semua badan-

badan pengadilan berada di bawahnya. 

2. Qudhat al-Aqali (Provinsi) 

3. Qudhat al-Amsar, yaitu al-Qadha dan al-Hisbah (Kota/Kabupaten) 

4. Al-Sulthah al-Qadhaiyyah (Ibu Kota dan kota-kota).54  

Selain al-qadha, al-hisbah dan al-mazhalim, pada masa Abbasiyah 

juga dibentuk mahkamah/peradilan militer yang diistilahkan dengan al-

Mahkamah al-Askariyyah yang bertugas pada persidangan yang 

melibatkan anggota militer atau tentara. Dapat dikatakan bahwa 

pengorganisasian peradilan pada masa itu telah memenuhi kriteria 

sistem peradilan modern. Peradilan Militer sebagaimana yang 

dikembangkan sekarang ternyata telah menjadi bagian dari 

pengorganisasian peradilan Islam di masa tersebut. Maka tidak dapat 

diklaim bahwa sistem semacam ini diintrodusir dari sistem yang 

diperkenalkan oleh penjajah.  

Peradilan pada Masa Abbasiyah II, tampak terjadi kemunduran, 

misalnya pada qadhi al-qudhat tidak hanya di Bagdad tetapi juga terdapat 

di daerah-daerah karena banyaknya daerah yang memisahkan diri, 

hakim-hakim memutus perkara berdasarkan pendapat imam-imam 

mazhab (taklid), wewenang peradilan semakin menyempit pada kasus-

                                                           
54  Basiq Djalil, Peradilan Islam, h. 159 
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kasus kekeluargaan.55 Kemunduran di dunia peradilan juga tampak pada 

menyebarnya risywah, keharusan hakim membayar upeti dan perilaku 

buruk sebagian hakim, kesaksian palsu dan lain-lain. Fenomena-

fenomena buruk yang mewarnai dunia peradilan pada masa sekarang 

ternyata sudah tampak pada situasi peradilan Islam dalam sejarah. Hal 

ini sekaligus menjadi indikasi betapa beratnya tantangan untuk 

menegakkan keadilan dan kebenaran.  

Memasuki masa Usmaniyah, penguasa ketika itu, seperti Sultan 

Salim 1, menetapkan Mazhab Abu Hanifah sebagai mazhab resmi negara 

sehingga berimplikasi pada praktik peradilan. Hakim dan mufti dalam 

memutus perkara dan memberi fatwa harus berpatokan pada mazhab 

tersebut. 56 Boleh dikata, pada masa Sultan Salim 1 dan Sulaiman 1, ulama 

memiliki peranan yang sangat menentukan termasuk dalam administrasi 

peradilan yang didasarkan pada landasan Syariah.57 Pemerintah juga 

menyiapkan berbagai sarana untuk mendukung penyelenggaraan 

peradilan serta menyelenggarakan Pendidikan dan latihan bagi para 

ulama dan hakim. Organisasi peradilan secara struktural berpuncak pada 

“Syaikh al-Islam” yang juga bergelar Mufti Agung, sebagai pejabat yang 

paling bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum Islam. Syaikh al-Islam 

membawahi dan memberikan pengarahan kepada hakim-hakim 

sekaligus wadah konsultasi bagi pemerintah dalam pengambilan 

kebijakan penting yang terkait hukum dan pemerintahan.58  

Namun dalam perkembangan berikutnya, semakin meluasnya 

wilayah kekuasaan mendorong penguasa Turki Usmani untuk 

memberikan hak-hak istimewa kepada kaum minoritas terutama 

nonmuslim sehingga ketika itu berkembang peradilan-peradilan yang 

mengakomodir hukum-hukum yang tidak didasarkan kepada hukum 

Islam. Seiring dengan itu pula Turki mengalami kemunduran dan 

melemah sehingga tidak bisa mengelak dari intervensi asing yang 

berakibat pada semakin menguatnya eksistensi asing termasuk dari sisi 

hukum dan peradilan, terutama setelah diberlakukannya Piagam Gulhane 

dan Piagam Humayun.  

Apalagi setelah fase Turki di bawah kekuasaan Mustafa Kemal 

Attaturk, terjadi perubahan besar dalam sistem pemerintahan dengan 
                                                           
55  Basiq Djalil, Peradilan Islam, h. 162 
56  Abdul Manan, Etika Hakim…, h. 88. 
57  Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan…, h. 94.  
58  Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan…, h. 96. 
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dihapuskannya sistem kekhilafahan dan diganti dengan sistem republik 

yang sekuler. Dari sisi hukum, perundang-undangan diganti dari Majallah 

al-Ahkam al-Adliyah dan al-Ahwal al-Syakhshiyyah (Kodifikasi Tahun 

1326 H) dengan undang-undang yang diadopsi dari Swiss. Hal ini 

tentunya berdampak pula pada sistem peradilan.59 

Demikianlah sekilas sejarah peradilan dalam Islam. Perjalanan 

sejarah peradilan di atas menampakkan bahwa peradilan senantiasa 

eksis dalam sejarah umat Islam dari masa ke masa, meskipun dengan 

model yang beragam dan terus mengalami perkembangan dari periode 

ke periode. Peradilan Islam hadir di setiap episode sejarah umat Islam di 

sepanjang masa. Gambaran perjalanan sejarah tersebut juga 

menampilkan bahwa peradilan sebagai pelaku kekuasaan untuk 

mengadili tak bisa dilepaskan dari kekuasaan yang melingkupinya. 

Eksistensi peradilan sangat ditentukan oleh komitmen dan garis 

kebijakan yang dianut oleh penguasa di setiap masa.  

 

 

 

 

  

                                                           
59  Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan…, h. 99-100. 
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BAB IV 
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA 

 

 

 

Kekuasaan kehakiman dapat dimaknai sebagai kekuasaan 

penyelenggaraan peradilan dalam rangka penegakan hukum dan 

keadilan. Kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 1945 dan Undang-

Undang Kekuasaan Kehakiman. Di antaranya yang diatur adalah lembaga 

pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana ditegaskan 

dalam Pasal 24 UUD 1945 sebagai berikut: 

(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 PU, PA, PM, PTUN, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi 60  

Pasal ini mengukuhkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan 

oleh Mahkamah Agung (MA) yang membawahi empat lingkungan 

peradilan bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK). MA 

merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang 

berada di bawahnya dalam keempat lingkungan peradilan. Antara MA 

dengan MK posisinya sejajar sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. 

Berbeda dengan MA, MK merupakan pengadilan tingkat pertama dan 

terakhir. Dalam hal ini, MK tidak membawahi lembaga-lembaga peradilan 

tertentu sebagaimana MA yang merupakan pemeriksa putusan di tingkat 

akhir dari putusan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya. MA dan 

MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tentunya memiliki wilayah 

kewenangan masing-masing sebagaimana akan diulas dalam 

pembahasan berikutnya.  

                                                           
60  Lihat Pasal 24 UUD 1945 dan Perubahannya 
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Pembahasan dalam bab ini akan menguraikan badan-badan 

peradilan tersebut, khususnya mengenai susunan, kewenangan dan 

sumber-sumber hukumnya. Uraian ini sekaligus dilengkapi dengan 

uraian mengenai Komisi Yudisial (KY). KY meskipun bukan pelaku 

kekuasaan kehakiman, namun tugasnya terkait erat dengan kekuasaan 

kehakiman, khususnya mengenai pengusulan calon hakim dan 

pengawasan terhadap perilaku hakim. Oleh karena itu, pembahasan 

tentang KY penting juga untuk disertakan dalam pembahasan mengenai 

kekuasaan kehakiman. 

 

A. Mahkamah Agung 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa MA sebagai salah satu 

pelaku kekuasaan kehakiman merupakan pengadilan negara tertinggi 

dari empat lingkungan peradilan di bawahnya yakni Peradilan Umum, 

Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Dalam posisinya tersebut, MA memiliki kewenangan-kewenangan 

tertentu sebagaimana digariskan undang-undang. Kewenangan-

kewenangan tersebut adalah sebagaimana akan diuraikan di bawah ini. 

  

Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1985 menegaskan: 
(1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan 

memutus: 
a. Permohonan kasasi 
b. Sengketa tentang kewenangan mengadili 
c. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 61 
 

Pasal 31 UU No. 5 Tahun 2004: 
(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 
undang-undang 

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan 
yang berlaku. 62  

 

                                                           
61  Lihat Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1985 
62  Lihat Pasal 31 UU No. 5 Tahun 2004  
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Sementara Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009: 
(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 

(3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan 
tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan 
dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya 

(4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran atau 
peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang 
berada di bawahnya 

(5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak boleh mengurangi 
kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.63  

 

Pasal 35 UU No. 5 Tahun 2004: 
Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada 
presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.64 

 
Pasal 36 UU No. 14 Tahun 1985 menegaskan  
Mahkamah Agung dan pemerintah melakukan pengawasan atas 
penasihat hukum dan notaris. 65 

 

Pasal 37 UU No. 14 Tahun 1985 menegaskan: 
Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan 
dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga 
tinggi Negara yang lain.66 
 

Berdasarkan pemaparan pasal-pasal dalam Undang-undang 

Mahkamah Agung di atas dapat disimpulkan tugas dan kewenangan 

Mahkamah Agung adalah sebagai berikut: 

• Mengadili pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali putusan 
dari semua lingkungan peradilan yang ada di bawahnya yakni 

                                                           
63  Lihat Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009 
64  Lihat Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009 
65  Lihat Pasal 36 UU No. 14 Tahun 1985 
66  Lihat Pasal 37 UU No. 14 Tahun 1985 
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bada peradilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan 
Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

• Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang 

• Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum 
kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan  

• Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua 
lingkungan peradilan yang berada di bawahnya dalam 
menjalankan tugasnya 

• Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan 
peradilan pada semua badan peradilan yang berada di 
bawahnya 

• Memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa 
kewenangan mengadili, baik antara lingkungan pengadilan yang 
sama maupun antara lingkungan peradilan yang berbeda.67 

Jelaslah bahwa fungsi, tugas maupun kewenangan MA meliputi 

tugas-tugas peradilan, pengujian, pengawasan, pembinaan dan fungsi 

nasihat. Fungsi peradilan adalah melakukan pemeriksaan di tingkat 

kasasi dan peninjauan kembali atas putusan yang telah dikeluarkan oleh 

empat lingkungan peradilan yang ada di bawahnya. Pemeriksaan kasasi 

adalah pemeriksaan terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum 

tetap. Sedangkan pemeriksaan peninjauan kembali adalah pemeriksaan 

terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. 

Fungsi pengujian Mahkamah Agung adalah pengujian terhadap 

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 

undang-undang. Hal ini sebagaimana diatur dalam hierarki perundang-

undangan. Perbedaannya dengan Mahkamah Konstitusi, MK menguji 

undang-undang terhadap UUD 1945. Sedangkan MA menguji peraturan 

di bawah undang-undang terhadap undang-undang.  

Fungsi nasihat MA sebagaimana telah disebutkan di atas adalah MA 

berwenang memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah 

hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Misalnya MA 

dapat memberikan pertimbangan kepada presiden kaitannya dengan 

pemberian grasi dan rehabilitasi. 

Sementara fungsi pengawasan MA adalah MA mempunyai tugas 

mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan 

peradilan di bawahnya dalam menjalankan tugasnya dan melakukan 

                                                           
67  Lihat Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 
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pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua 

badan peradilan tersebut, baik di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan 

Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.  

Selain tugas-tugas di atas, MA juga memutus pada tingkat pertama 

dan terakhir sengketa kewenangan mengadili, baik antara lingkungan 

pengadilan yang sama maupun antara lingkungan peradilan yang 

berbeda pada semua lingkungan peradilan yang ada di bawahnya. 

Sengketa kewenangan mengadili bisa saja karena kedua pengadilan yang 

berbeda mengklaim sama-sama berwenang, atau sebaliknya, kedua 

pengadilan sama-sama mengaku tidak berwenang untuk memeriksa 

sebuah perkara. Jika terjadi hal yang demikian, maka MA-lah yang 

memutus sengketa kewenangan mengadili tersebut. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan tersebut, 

posisi hakim pada Mahkamah Agung yang disebut Hakim Agung memiliki 

posisi yang sangat penting dan menentukan. Oleh karena itu, 

pengangkatan Hakim Agung melalui persyaratan dan mekanisme yang 

sangat ketat. Calon Hakim Agung yang memenuhi syarat sebagaimana 

diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ditetapkan 

menjadi Hakim Agung melalui mekanisme sebagai berikut: pengusulan 

oleh Komisi Yudisial, pemilihan calon oleh DPR dari nama calon yang 

diusulkan oleh Komisi Yudisial kemudian penetapan oleh Presiden dari 

nama calon yang diajukan oleh DPR. Calon Hakim Agung yang diusulkan 

oleh Komisi Yudisial, dipilih oleh DPR 1 orang dari 3 nama calon untuk 

setiap lowongan. 

Mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 3 

Tahun 2009 sebagai berikut: 

(1) Hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang 
diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

(2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang 
diusulkan oleh Komisi Yudisial 

(3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon 
untuk setiap lowongan. 68 

                                                           
68  Lihat Pasal 8 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 
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Sedangkan untuk pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan Ketua 

Muda MA diatur pada ayat (7) Pasal 8 Undang-undang tersebut sebagai 

berikut: 

(7) Ketua dan Wakil Ketua MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung 
dan ditetapkan oleh Presiden  

(8) Ketua Muda Mahkamah Agung ditetapkan oleh Presiden di 
antara Hakim Agung yang diajukan oleh Ketua MA. 69 

Undang-undang tentang Mahkamah Agung juga mengatur 

mekanisme pemberhentian Hakim Agung dan pejabat Mahkamah Agung 

sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 

sebagai berikut:  

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim 
agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden 
atas usul Mahkamah Agung karena: 
a. meninggal dunia 
b. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun 
c. atas permintaan sendiri secara tertulis 
d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) 

bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan 
dokter, atau 

e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.70  

Selanjutnya Pasal 11 A dalam undang-undang tersebut menegaskan:  

Hakim agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat 
dalam masa jabatannya apabila: 
a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap 

b. Melakukan perbuatan tercela  
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya 

terus-menerus selama 3 bulan  
d. melanggar sumpah atau janji jabatan 
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau 
f. melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. 71 

  

                                                           
69  Ibid. 
70  Lihat Pasal 11 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009  
71  Lihat Pasal 11 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 
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Sedangkan pengusulan untuk pemberhentian hakim agung dapat 

datang dari MA maupun dari MK dengan ketentuan sebagai berikut:   

- Usul pemberhentian hakim agung dengan alasan dipidana, diajukan 

oleh Ketua MA kepada Presiden  

- Usul pemberhentian Hakim Agung dengan alasan melakukan 

perbuatan tercela, diajukan oleh MA dan/atau Komisi Yudisial  

- Usul pemberhentian Hakim Agung dengan alasan melalaikan 

kewajiban dan melanggar sumpah jabatan, diajukan MA  

- Usul pemberhentian hakim agung dengan alasan melanggar kode 

etik dan/atau pedoman perilaku hakim, diajukan oleh Komisi 

Yudisial. 72  

Demikian sekilas pembahasan mengenai Mahkamah Agung 

khususnya mengenai kewenangan dan mekanisme pengangkatan 

maupun pemberhentian Hakim Agung. Selanjutnya akan diuraikan badan 

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang meliputi 

Peradilan Umum, Peradilan Agama, peradilan Militer dan Peradilan Tata 

Usaha Negara. 

 

B. Peradilan Umum 

Menurut Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum: 

“Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 
bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. “73 

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan istilah Peradilan Umum 

oleh karena objek sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Umum 

bersifat umum, atau lebih luas, meliputi hampir semua perkara, perdata 

maupun pidana, kecuali yang menjadi kewenangan peradilan-peradilan 

lainnya yaitu Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha 

Negara serta Mahkamah Konstitusi. Tiga peradilan yang pertama 

merupakan peradilan khusus di lingkungan Mahkamah Agung karena 

menyelesaikan perkara-perkara di bidang tertentu atau untuk 

masyarakat tertentu, sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan 

peradilan tingkat pertama dan terakhir yang berdiri sendiri serta 

posisinya sejajar dengan Mahkamah Agung.  

  

                                                           
72  Lihat Pasal 11 A Undang-Undang No. 3 Tahun 200, ayat 2 sampai 5 
73  Lihat UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum 
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Susunan pengadilan Peradilan Umum terdiri dari: 

1. Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama 

Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota dan 

daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. 

2. Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding 

Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota Provinsi dan daerah 

hukumnya meliputi wilayah Provinsi.74 

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak 

pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi atas 

pengadilan-pengadilan dalam Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 

Susunan Organisasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum 

meliputi: 

1. Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, 

Sekretaris dan Jurusita. 

2. Pengadilan Tinggi terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera 

dan Sekretaris.75 

Selanjutnya dijelaskan bahwa pimpinan pengadilan baik di tingkat 

Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi terdiri dari seorang Ketua 

dan seorang Wakil Ketua. Sedangkan Hakim adalah pejabat yang 

melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim diangkat oleh Presiden 

atas usul Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan pemberhentiannya oleh 

Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial 

melalui Ketua Mahkamah Agung. Proses seleksi pengangkatan hakim 

Pengadilan Negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi 

Yudisial. Demikian halnya pengawasan atas tingkah laku hakim dilakukan 

oleh Mahkamah Agung secara internal dan oleh Komisi Yudisial sebagai 

pengawas eksternal. 

Sementara Panitera adalah pejabat yang memimpin kepaniteraan 

di pengadilan. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Panitera Pengadilan 

Negeri dibantu oleh beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang 

Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita. Sedangkan panitera 

Pengadilan Tinggi dibantu oleh beberapa orang Panitera Muda, beberapa 

orang Panitera Pengganti. Panitera, Panitera Muda dan Panitera 

                                                           
74  Lihat Pasal 4 dan Pasal 6 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum 
75  Lihat Pasal 10 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum 
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Pengganti diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah 

Agung. 

Sekretaris adalah pejabat yang memimpin Sekretariat pengadilan. 

Sekretaris dibantu oleh Kepala-kepala Bagian atau Kepala Sub Bagian 

(tergantung kelas pengadilannya), antara lain Perencanaan, Kepegawaian 

dan Keuangan.  

Pada setiap Pengadilan Negeri juga ditetapkan adanya Jurusita dan 

Jurusita Pengganti. Jurusita Pengadilan Negeri diangkat dan 

diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan. 

Sedangkan Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua 

Pengadilan. 

Peradilan Umum secara umum berwenang dalam menyelesaikan 

perkara perdata dan pidana. Undang-Undang Peradilan Umum 

menjelaskan Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi 

sebagai berikut: 

1) Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di 
tingkat pertama 

2) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara 
pidana dan perdata di tingkat banding 

3) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di 
tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili 
antar PN di daerah hukumnya 

4) Pengadilan dapat juga memberikan keterangan, pertimbangan 
dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di 
daerahnya, jika diminta. 76 

Adapun jenis-jenis Perkara kompetensi Peradilan Umum meliputi 

bidang Perdata dan pidana. Bidang perdata sebagaimana diketahui 

meliputi Hukum Perorangan, Hukum Keluarga, Hukum Harta kekayaan 

dan Hukum Waris. Sedangkan pidana meliputi bidang Pidana Umum yang 

terdiri dari Pelanggaran (KUH Pidana, Buku III, pasal  489-569 dan 

Kejahatan (KUH Pidana, Buku II, pasal 104-52) dan pidana khusus yang 

meliputi terorisme, narkotika/psikotropika dan perkara lain yang 

ditentukan UU.  

Sedangkan sumber hukum Peradilan Umum terdiri dari sumber 

formal dan sumber materiel.  

                                                           
76  Lihat Pasal 50-52 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum 
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Sumber Formal meliputi: 

1. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang tentang Mahkamah Agung 

3. Hir/RBg (dalam pidana tidak berlaku lagi) 

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku IV tentang 

Pembuktian dan Daluwarsa) 

5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/UU No. 8 

Tahun 1981  

6. Undang-Undang tentang Peradilan Umum  

7. Peraturan MA RI 

8. Surat Edaran MA RI 

9. Yurisprudensi MA RI 

10. UU No. 37 Tahun 2004, khusus untuk perkara-perkara perdata 

mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang  

Sedangkan sumber Materiel Peradilan Umum terdiri:  

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/BW 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

3. Undang-Undang tentang Peradilan Umum 

4. Undang-Undang lain yang sesuai ketetapan hukum positif  

Adapun prosedur penyelesaian perkara di Peradilan Umum adalah 

sebagai berikut: 

Prosedur Perkara Perdata meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Tahap Penerimaan  

1. Pengajuan gugatan 

2. Pembayaran panjar biaya perkara 

3. Pendaftaran perkara 

4. Penetapan majelis hakim 

5. Penunjukan panitera sidang 

6. Penetapan hari sidang 

7. Pemanggilan penggugat dan tergugat  

b. Tahap Pemeriksaan Perkara 

1. Pemeriksaan pendahuluan (upaya damai) 

2. Pembacaan gugatan 

3. Jawaban tergugat 

4. Replik 

5. Duplik 
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6. Pembuktian 

c. Tahap penyelesaian perkara 

1. Kesimpulan 

2. Putusan hakim  

Sedangkan untuk perkara pidana, terdapat perbedaan dalam 

prosesnya karena melibatkan pihak-pihak yang lebih luas yakni: 

1. Tersangka/terdakwa 

2. Penuntut Umum (Jaksa)  

3. Penyidik dan Penyelidik 

4. Penasihat Hukum 

5. Hakim 

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau 

keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku 

tindak pidana. Sedangkan Terdakwa adalah seorang tersangka yang 

dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.77  

Penuntut Umum adalah jaksa yang sementara menuntut suatu 

perkara atau jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan 

jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 

bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.78 Dalam hal 

ini, Jaksa terkait dengan jabatan, sedangkan Penuntut Umum merupakan 

fungsi.79 

Sebelum dilimpahkan ke pengadilan dalam hal ini Pengadilan 

Negeri, sebuah tindak pidana harus melewati tahapan-tahapan sebagai 

berikut:  

a. Tahap Penyelidikan 

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk 

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 

penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang.80 

 

                                                           
77  KUHAP Butir 14 dan 15 
78  Lihat Pasal 1 Butir 6 
79  Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Ed. II; Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 

2011), h. 75. 
80  KUHAP 
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b. Tahap Penyidikan 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya.81 

c. Prapenuntutan dan Penuntutan 

Prapenuntutan adalah dalam rangka penyempurnaan penyidikan 

bilamana masih terdapat kekurangan sesuai petunjuk Penuntut 

Umum.82 Selanjutnya Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum 

untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri untuk 

diperiksa dan diputus oleh hakim.  

Setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan, proses-proses di 

pengadilan adalah sebagai berikut: 

1. Panitera Muda Pidana menerima pelimpahan berkas dari jaksa 

2. Ketua PN menunjuk Majelis Hakim 

3. Pemanggilan pihak-pihak oleh JPU 

4. Proses persidangan: 

- Pembacaan surat dakwaan oleh JPU 

- Eksepsi oleh terdakwa 

- Pembuktian (Ket. saksi, ahli, surat, terdakwa) 

- Tuntutan JPU  

- Pembelaan terdakwa (pledoi) 

- Jawaban penuntut (replik) 

- Jawaban terdakwa (duplik) 

- Musyawarah Majelis 

- Pembacaan putusan 

- Jika ada pihak tak hadir, dikirimi berkas putusan  

- Jika hadir, bisa memilih banding atau tidak  

Demikian gambaran prosedur penyelesaian perkara di Peradilan 

Umum. Di lingkungan Peradilan Umum dikenal pula pengadilan-

pengadilan khusus yang terdiri dari Pengadilan Anak, Pengadilan Tipikor, 

Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan HAM, 

Mahkamah Syariah (bilamana kewenangannya menyangkut kewenangan 

                                                           
81  KUHAP 
82  Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h. 158 



 

46 

Peradilan Umum). Pengadilan-pengadilan ini sifatnya sebagai 

pengkhususan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum karena 

ketentuannya diatur dalam Undang-undang khusus, dilaksanakan 

berdasarkan hukum acara tersendiri serta dikenal adanya hakim ad hoc. 

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini. 

Menurut Pasal 1 No. 5 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan 
Umum: 
Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai 
kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara 
tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan 
badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang 
diatur dalam Undang-undang.83 

Selanjutnya Pasal 8 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Umum kemudian menegaskan:  

(1) Di lingkungan Peradilan Umum dapat dibentuk pengadilan 
khusus yang diatur dengan Undang-undang 

(2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk 
memeriksa, mengadili dan memutus perkara, yang 
membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang 
tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.84 

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jauh, Penjelasan Pasal 8 

menggariskan sebagai berikut:  

(1) Yang dimaksud dengan diadakan pengkhususan pengadilan 
ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan Peradilan 
Umum di mana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya 
Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan 
Industrial, Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan 
Peradilan Umum. 

(2) Yang dimaksud dalam jangka waktu tertentu adalah bersifat 
sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

Tujuan diangkatnya hakim ad hoc adalah untuk membantu 

penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya 

                                                           
83  Lihat Pasal 1 No. 5 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum 
84  Lihat Pasal 8 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum  
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kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak, perselisihan 

hubungan industrial, telematika (cyber crime). 85  

Selanjutnya akan diuraikan secara singkat pengadilan-pengadilan 

khusus tersebut yang terdapat di lingkungan Peradilan Umum. 

 

Pengadilan Anak 

Pengadilan Anak merupakan salah satu pengadilan khusus yang 

berada di lingkungan Peradilan Umum. Eksistensi Pengadilan Anak 

didasarkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak dan sudah diperbarui dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengadilan Anak berwenang 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam hal perkara 

anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi anak pelaku, anak 

korban serta anak saksi.  

Kekhususan Pengadilan Anak antara lain adalah terdakwanya anak 

yang berusia 12 dan belum 18 tahun, pemeriksaan dalam sidang tertutup 

dengan hakim tunggal, unsur-unsur dalam persidangan khususnya hakim 

tidak boleh memakai toga atau pakaian dinas, pidananya ½ dari ancaman 

bagi orang dewasa serta mengedepankan pendekatan restoratif 

(pemulihan) dan dikenalnya istilah diversi, yaitu pengalihan 

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar 

peradilan pidana. 86 

 

Pengadilan Tipikor 

Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus yang berada di 

lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tipikor yang diatur dalam 

Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 merupakan satu-satunya 

pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak 

pidana korupsi. Pengadilan ini berwenang memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian 

uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. 

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku 

kecuali ditentukan lain.  

Menurut Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang melakukan 

                                                           
85  Lihat Penjelasan Pasal 8 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum 
86  Lihat UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tipikor yang melibatkan aparat 

penegak hukum, penyelenggara negara, meresahkan masyarakat serta 

menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Pemeriksaan 

di sidang Pengadilan Tipikor didasarkan pada hukum acara pidana yang 

berlaku dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.  

 

Pengadilan Niaga 

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus di lingkungan 

Peradilan Umum. Pembentukannya dilatarbelakangi oleh situasi krisis 

moneter saat awal reformasi. Pengadilan Niaga berwenang memeriksa 

dan memutus perkara permohonan pailit dan penundaan kewajiban 

pembayaran utang (PKPU), Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) serta 

perkara lain di bidang perniagaan seperti likuidasi bank yang dilakukan 

lembaga penjamin simpanan (LPS). Hukum Acara Pengadilan Niaga 

didasarkan pada hukum acara perdata, kecuali ditentukan lain oleh 

Undang-undang. Masalah kepailitan dan PKPU diatur dalam UU No. 37 

tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang.  

 

Pengadilan HAM 

Pengadilan HAM dibentuk pada tanggal 23 Nopember Tahun 2000 

berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM 

dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Pengadilan ini 

merupakan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang 

berwenang memeriksa perkara pelanggaran HAM berat yang meliputi 

genosida (pemusnahan secara teratur terhadap suatu golongan bangsa) 

dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penyelidikan dilakukan oleh 

Komnas HAM, penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Agung namun 

dalam pelaksanaannya dapat membentuk tim ad hoc.  

 

Mahkamah Syariah 

Mahkamah Syariah merupakan pengadilan khusus di lingkungan 

Peradilan Umum dan Peradilan Agama sekaligus. Mahkamah Syariah 

didasarkan pada Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh 
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serta Qanun Aceh No. 1 Tahun 2007. Salah satu amanat dalam UU No. 18 

Tahun 2001 adalah peluang pembentukan peradilan syariat Islam yang 

dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah sebagai bagian dari sistem 

peradilan nasional. Mahkamah Syariah diresmikan pada tanggal 4 Maret 

2003 berdasarkan Kepres No.11 Tahun 2003. Berbeda dengan Peradilan 

Agama pada umumnya, Mahkamah Syariah memiliki kewenangan yang 

lebih luas yang tidak hanya menyangkut bidang-bidang Ahwal al-

Syakhshiyyah dan Muamalah tetapi juga perkara pidana atau jinayah, 

sepanjang telah diatur dalam Qanun Aceh.87  

 

C. Peradilan Agama 

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman di Indonesia yang berada di bawah lingkungan Mahkamah 

Agung, selain Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata 

Usaha Negara. Dapat dikatakan bahwa Peradilan Agama memiliki posisi 

yang sejajar dengan ketiga badan peradilan tersebut dan tentunya 

memiliki wilayah yurisdiksi masing-masing.  

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama: 

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai 
perkara tertentu.88  

Susunan Pengadilan dari Peradilan Agama terdiri dari: 

1. Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan 

ini berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan wilayah 

hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. 

2. Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding. 

Pengadilan ini berkedudukan di ibu kota provinsi dan wilayah 

hukumnya meliputi wilayah provinsi.89 

Sedangkan susunan organisasi Peradilan Agama adalah sebagai berikut: 

1. Pengadilan Agama terdiri dari: Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, 

Sekretaris dan Jurusita. 

2. Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari: Pimpinan, Hakim Anggota, 

Panitera dan Sekretaris.90  

                                                           
87  Lihat Pasal 49 Qanun No. 10 Tahun 2002 
88  Lihat Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006  
89  Pasal 4 dan Pasal 6 UU No. 3 Tahun 2006 
90  Pasal 9 UU No. 7 Tahun 1989 
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Pimpinan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama 

terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Ketua dan wakil 

ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. 

Sedangkan Hakim diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah 

Agung. Panitera, Sekretaris, panitera muda dan panitera pengganti 

diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung. Jurusita diangkat dan 

diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua Pengadilan 

Agama. Sedangkan Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh 

Ketua Pengadilan. Syarat-syarat untuk menduduki jabatan Ketua, Wakil 

Ketua, Panitera, Sekretaris dan Jurusita diatur dalam undang-undang.91  

Kewenangan Peradilan Agama adalah untuk perkara-perkara: 

Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Sadaqah dan 

Ekonomi Syariah. 92 Perkara Perkawinan meliputi Izin poligami, Izin 

kawin, Dispensasi kawin, Pencegahan perkawinan, Penolakan 

perkawinan oleh PPN, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas 

kewajiban suami istri, Perceraian karena talak, Gugatan perceraian, harta 

bersama, penguasaan anak, talak khuluk, syiqaq, li’an, perwalian, 

pengangkatan anak, pengesahan perkawinan dan lain-lain. Sedangkan 

perkara waris, meliputi Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, p 

Penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-

masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan 

tersebut. 

Mengenai sumber-sumber hukum yang berlaku di Peradilan 

Agama, terdiri dari sumber hukum materiel dan sumber hukum formal.  

Sumber hukum materiel adalah sebagai berikut: 

1. Al-Qur’an dan Hadis  

2. Kitab-Kitab Fikih  

3. UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Nikah, 

Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) 

4. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

5. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 

6. UU tentang Perbankan 

7. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat 

8. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

9. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

                                                           
91  Lihat UU Peradilan Agama 
92  Lihat Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama dan Penjelasannya 
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10. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

11. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga 

12. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik 

13. Kompilasi Hukum Islam (KHI)  

14. Peraturan MA (PERMA) No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah 

15. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah 

16. Yurisprudensi 

17. Qanun Aceh 

18. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI 

19. Akad Ekonomi Syariah 93 

Sumber Hukum Formal Peradilan Agama adalah: 

1. HIR 

2. RBG 

3. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui 

dengan UU No. 16 Tahun 2019 

4. UU tentang Peradilan Agama 

5. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa 

6. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah 

diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2004 

7. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 

8. Yurisprudensi 

9. PERMA dan SEMA 

10. Kompilasi Hukum Islam (KHI).94 

Khusus bagi Mahkamah Syar’iyah, hukum formalnya selain hukum 

acara yang berlaku di PA dan di PU, juga didasarkan pada Qanun Aceh 

tentang Hukum Acara. 

Sedangkan asas-asas Peradilan Agama adalah sebagai berikut 

1. Asas Personalitas keislaman 

2. Asas kebebasan 

3. Asas hakim wajib mendamaikan 

                                                           
93  Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, 

Buku II (Ed. Revisi; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 
2011), h. 55. 

94  Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas, h. 55-56.  
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4. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan 

5. Asas persidangan terbuka untuk umum 

6. Asas legalitas dan persamaan 

7. Asas aktif memberi bantuan 

8. Asas hakim tidak boleh menolak perkara 

Asas Kebebasan bermakna bahwa Peradilan Agama merupakan 

salah satu dari 4 lingkungan peradilan negara yang dijamin 

kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur 

undang-undang sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Sementara 

kekuasaan kehakiman itu sendiri merupakan kekuasaan yang merdeka 

artinya bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, bebas 

dari paksaan, direktiva atau rekomendasi dari pihak extra judicial serta 

kebebasan melaksanakan wewenang judicial yakni menerapkan, 

menafsirkan, mencari serta menemukan hukum.  

Asas Wajib Mendamaikan bermakna adanya kewajiban bagi hakim 

untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Asas ini sejalan 

dengan tuntunan ajaran moral dalam Islam yang memerintahkan 

penyelesaian setiap perselisihan dan persengketaan melalui jalan islah 

atau perdamaian. Khusus dalam perkara sengketa perceraian, asas 

mendamaikan bersifat imperatif, terutama dalam sengketa perceraian 

karena perselisihan dan pertengkaran. Upaya mendamaikan bisa 

dilakukan dalam setiap proses persidangan selama perkara belum 

diputus. Hal ini sejalan dengan hukum Islam yang senantiasa 

menghindari terjadinya perceraian.  

Asas Sederhana, Cepat dan Biaya, asas ini terkait dengan Pasal 4 

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan membantu 

pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan 

untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya 

ringan. Selanjutnya terkait pula dengan Pasal 2 UU Kekuasaan 

Kehakiman dan Pasal 57 UU Peradilan Agama yang menegaskan bahwa 

peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Makna 

dari istilah sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara 

dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Dalam hal ini tidak berbelit-

belit dan memakan waktu banyak. Sedangkan biaya ringan adalah biaya 

perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Bahkan, bagi masyarakat 

tertentu yang kurang mampu, dapat menempuh penyelesaian perkara 

secara cuma-cuma.  
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Adapun Asas Persidangan Terbuka untuk Umum, sebagaimana 

terkandung dalam Pasal 59 ayat (1) UU Peradilan Agama bahwa sidang 

pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila UU 

menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang 

dicatat dalam berita acara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan 

secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang 

tertutup. Namun Asas terbuka untuk Umum dikecualikan dalam perkara 

perceraian, meskipun putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka.  

Asas Legalitas dan Persamaan, sebagaimana tercermin dari Pasal 4 

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 58 bahwa Pengadilan 

mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.  

Asas Aktif Memberi Bantuan, tergambar dalam Pasal 4 Undang-

Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan membantu pencari 

keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk 

dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Adapun batasan bantuan yang dapat diberikan antara lain pembuatan 

gugatan bagi yang buta huruf, pengarahan tata cara izin prodeo, 

penyempurnaan surat kuasa jika dianggap masih terdapat kekurangan, 

menganjurkan perbaikan surat gugatan bilamana belum sesuai, 

penjelasan alat bukti yang sah untuk diajukan ke pemeriksaan di 

persidangan, penjelasan cara mengajukan bantahan dan jawaban, 

pemanggilan saksi secara resmi, bantuan upaya hukum, dan lain-lain.  

Menyangkut prosedur berperkara di Peradilan Agama sama 

dengan prosedur berperkara di Peradilan Umum pada bidang perdata 

karena hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum 

acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum meski ada juga 

kekhususan-kekhususan (Lex Specialis), khususnya dalam kasus 

perceraian. Namun secara umum tahapan-tahapannya dari pendaftaran 

gugatan hingga putusan sama saja.  

Dalam Hukum Acara Peradilan Agama, terdapat perkara-perkara 

tertentu menyangkut sengketa perkawinan yang diatur dengan hukum 

acara khusus, yakni: 

1. Cerai Talak  

2. Cerai Gugat  

3. Pembatalan Perkawinan  

4. Izin Poligami  

5. Li’an  
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6. Khuluq  

7. Penetapan Wali Adhol  

8. Sengketa Harta Perkawinan  

 

D. Peradilan Militer 

Peradilan Militer merupakan salah satu lingkungan peradilan 

sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang 

berada di bawah Mahkamah Agung. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997:  

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di 
lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan 
keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan 
pertahanan keamanan negara.95 

Keberadaan Peradilan Militer secara historis telah dijumpai sejak 

masa penjajahan. Pada zaman penjajahan Belanda, Peradilan Militer 

Belanda disebut “Krijgsraad” sebagai pengadilan tingkat pertama dan 

“Hoog Militair Gerechtshof” sebagai tingkat banding. Pada zaman Jepang, 

dikenal dengan nama “Gunritukaigi” yang dikhususkan untuk mengadili 

perkara-perkara pelanggaran Undang-Undang Militer Jepang, yakni 

perbuatan-perbuatan yang bersifat mengganggu, menghalang-halangi 

dan melawan bala tentara Jepang.96 

Peradilan Militer secara formal sudah mulai dibentuk sejak tahun 

1946, melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1946, namun tenaga 

pelaksananya dirangkap oleh Pengadilan Negeri. Tahun 1961/1962 baru 

dilaksanakan oleh tenaga militer aktif karena sudah ada yang 

berpendidikan hukum. Kemudian pada tahun 1961, kepolisian 

dimasukkan dalam ABRI. Selanjutnya tahun 1964, Peradilan Militer 

dibentuk di masing-masing angkatan. Tahun 1966, dibentuk juga 

Peradilan Militer di lingkungan kepolisian. Tahun 1973, kembali 

integrasi. Barulah pada tahun 1997 disahkan Undang-Undang No. 31 

Tahun 1997 yang mengatur wewenang Peradilan Militer bertambah luas, 

mencakup juga kewenangan mengadili perkara Tata Usaha Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia dan penggabungan ganti kerugian 

sebagaimana diatur dalam KUHAP. Terakhir telah ditetapkan Ketetapan 

                                                           
95  Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer 
96  Lihat https://www.ditjenmiltun.net 
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MPR RI Nomor VII/2000 khususnya Pasal 3 ayat (4): Prajurit TNI tunduk 

kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran pidana 

umum. Namun sampai sekarang belum dilaksanakan karena Undang-

Undang Peradilan Militer masih mengacu pada Undang-Undang No. 31 

Tahun 1997.97  

Peradilan Militer mengadili tindak pidana didasarkan pada 

subjeknya yaitu Prajurit (militer) atau yang dipersamakan, meliputi: 

- tindak pidana militer (murni), yaitu tindakan-tindakan yang pada 

prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, seperti 

desersi, meninggalkan pos penjagaan, menyerahkan pos tanpa 

usaha mempertahankannya dan lain-lain.  

- tindak pidana militer campuran, seperti ikut serta melakukan 

pemberontakan yang diatur dalam Pasal 65 KUHPM dan Pasal 108 

KHUP.98 

- tindak pidana umum, seperti perampokan, pemerkosaan, 

pembunuhan, pencurian 

- tindak pidana khusus, seperti penyalahgunaan 

psikotropika/shabu-shabu, narkotika, korupsi, dan lain-lain.  

Peradilan Militer juga mengadili tindak pidana yang dilakukan 

bukan prajurit atau dipersamakan dengan prajurit, jika tindak pidana 

tersebut merugikan kepentingan militer atau dilakukan bersama-sama 

dengan militer (koneksitas). Tindak pidana yang merugikan militer 

antara lain: pencurian senjata/amunisi di gudang senjata, membakar 

gedung arsip/dokumen militer, dan lain-lain.  

Sedangkan Susunan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer 

terdiri dari: 

1. Pengadilan Militer 

2. Pengadilan Militer Tinggi 

3. Pengadilan Militer Utama 

4. Pengadilan Militer Pertempuran99 

Adapun kewenangan masing-masing pengadilan di Lingkungan 

Peradilan Militer 

                                                           
97  Lihat Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1994) 
98  Dini Dewi Heniarti, Sistem Peradilan Militer di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, 

Perbandingan Hukum dan pembaruan Hukum Nasional (Cet. I; Bandung: Refika 
Aditama, 2017), h. 79.  

99  Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 
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- Pengadilan Militer: 

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana 

yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat kapten ke 

bawah 

- Pengadilan Militer Tinggi: 

Memeriksa dan memutus perkara pidana yang  terdakwanya 

adalah prajurit berpangkat mayor ke atas. Selain itu, memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan 

Bersenjata dan menjadi pengadilan tingkat banding bagi putusan 

Pengadilan Militer.  

- Pengadilan Militer Utama: 

Berada di Ibu Kota Negara RI yang daerah hukumnya meliputi 

seluruh wilayah RI. Kewenangannya adalah memeriksa dan 

memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata 

Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus oleh Pengadilan 

Militer Tinggi yang dimintakan banding. Selain itu, Pengadilan 

Militer Utama juga memutus sengketa tentang kewenangan 

mengadili di lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer 

Tinggi.  

- Pengadilan Militer Pertempuran 

Pengadilan ini bersifat mobil, mengikuti gerakan pasukan dan 

berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran, 

berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan 

terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit atau 

dipersamakan prajurit di daerah pertempuran. 100  

Kewenangan Peradilan Militer diatur dalam Pasal 9 UU No. 31 

Tahun 1997 sebagai berikut:  

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang: 
1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang 

pada waktu melakukan tindak pidana adalah: 
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; 

                                                           
100  Pasal Pasal 41-45 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer  
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d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, 
dan 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 pihak yang 
dirugikan sebagai akibat tindak pidana yang menjadi dasar 
dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam 
satu putusan.101 

Adapun sumber hukum formal Peradilan Militer adalah sebagai berikut: 

1. Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang tentang Mahkamah Agung 

3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

4. Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL/(Undang-Undang 

No.31/1997) 

5. Peraturan MA RI 

6. Surat Edaran MA RI 

7. Yurisprudensi MA RI  

Sedangkan Sumber Hukum Materiel Peradilan Militer 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

2. Undang-Undang tentang Peradilan Militer 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)  

Prosedur Berperkara di Peradilan Militer meliputi sebagai berikut: 

a. Tahap penyidikan 

Dilakukan oleh Ankum, penyidik Polisi Militer (POM) dan/atau 

Oditur. Sedangkan penyelidikan merupakan fungsi yang melekat 

pada komandan yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik 

Polisi Militer 

b. Penyerahan perkara kepada pengadilan dan penuntutan oleh 

Oditur melalui koordinasi dengan perwira penyerahan perkara  

c. Tahap pemeriksaan dalam persidangan, meliputi: 

- Pembacaan surat dakwaan oleh oditur 

- Eksepsi dari terdakwa/PH 

- Tangkisan oleh oditur 

                                                           
101  Lihat Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 
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- Putusan sela 

- Pembuktian (saksi, ket. ahli, surat, ket, terdakwa) 

- Pembacaan tuntutan oleh oditur 

- Pledoi dari terdakwa/PH 

- Replik dari oditur 

- Duplik dari terdakwa/PH 

d. Tahap pelaksanaan putusan 

Jalur-jalur pemeriksaan sebelum di pengadilan 

• Terjadi pelanggaran oleh prajurit TNI 

• Hasil pemeriksaan sementara oleh Ankum ada unsur pidana 

• Ankum serahkan kasus kepada POM 

• POM menyerahkan hasil penyidikan kepada oditur 

• Oditur mengolah perkara dan memberikan Surat Pendapat 

Hukum kepada Papera (Perwira Penyerah Perkara) 

• Papera mengeluarkan Skeppera, diserahkan melalui oditur. 

Kemungkinan lain, bisa jadi hanya diselesaikan melalui hukum 

disiplin, Papera mengeluarkan Skep untuk didisiplinkan kepada 

Ankum. Bisa jadi juga diselesaikan dengan menutup perkara, 

Papera mengeluarkan Skep Tupra kepada Ankum. 

• Oditur menyerahkan berkas dan Skeppera kepada Pengadilan  

Ankum adalah orang yang berhak menentukan apakah pelanggaran 

yang dilakukan oleh anggota TNI merupakan pelanggaran biasa saja yang 

hanya cukup diberi teguran saja, atau merupakan pelanggaran pidana 

yang kasusnya harus ditindak lebih lanjut lagi. Sedangkan  Papera 

adalah orang yang berhak menentukan apakah perkara yang dilakukan 

oleh anggota TNI diteruskan di pengadilan, atau ditutup demi 

kepentingan hukum atau untuk kepentingan umum/militer. 

Sedangkan untuk perkara Tata Usaha Angkatan Bersenjata, 

prosedurnya adalah sebagai berikut:  

1. Terlebih dahulu ditempuh upaya administrasi. 

2. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi. 

3. Banding dilakukan ke Pengadilan Militer Utama, sedangkan kasasi 

dan peninjauan kembali di MA. 

  



 

59 

E. Peradilan Tata Usaha Negara 

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah lingkungan peradilan 

di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman 

bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara, 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU PTUN: 

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha 

negara.102 

Dasar Hukum PTUN adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang PTUN 

2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-

Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN 

3. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 5 

Tahun 1986 tentang PTUN.  

PTUN biasa juga diistilahkan dengan Peradilan Administrasi. 

Konon peradilan ini telah ada sejak zaman penjajahan. Namun pada 

zaman Hindia Belanda tidak dikenal Peradilan Tata Usaha sebagai suatu 

lembaga yang berdiri sendiri. Kasus-kasus tata usaha diselesaikan oleh 

hakim khusus tata usaha atau oleh hakim perdata.  

Setelah Indonesia merdeka, konsepsi Peradilan Administrasi 

sebenarnya sudah muncul sejak lahirnya NKRI seiring proklamasi 

kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun Ketika itu gagasan 

mengenai hal tersebut timbul tenggelam akibat kondisi negara yang 

belum memungkinkan dan baru bisa terwujud pada tahun 1991, setelah 

44 tahun Indonesia merdeka.103  

Undang-Undang No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan 

kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, memuat dua pasal 

tentang Peradilan Administrasi yaitu Pasal 66 dan 67. Namun ketika itu 

peradilan ini belum memiliki lembaga sendiri. Pada tingkat pertama 

dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi (umum) dan pada tingkat kedua 

oleh MA. Selanjutnya dalam Konstitusi RIS terdapat juga dua pasal 

tentang penyelesaian sengketa administrasi yakni Pasal 161 dan 162 

                                                           
102  Lihat Pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN 
103  Priyatmanto Abdoellah, Revitalisasi Kewenangan PTUN: Gagasan Perluasan 

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (Cet. V; Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 
2000), h. 73.  
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dalam Bagian III dari Bab IV tentang Pemerintahan. Pasal tersebut 

menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tata usaha diserahkan kepada 

pengadilan perdata atau kepada alat perlengkapan negara lain.104  

Tahun 1960, lahir TAP MPRS No. II/MPRS/1960 yang 

memerintahkan agar segera diadakan peradilan administrasi dan sejak 

saat itu telah disiapkan naskah RUU-nya. Melalui UU No.19 Tahun 1964 

dan UU No. 14 Tahun 1970, telah diakui eksistensi PTUN namun hingga 

saat itu belum bisa diwujudkan. Selanjutnya pada tahun 1986, telah 

diundangkan UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN namun tidak serta-

merta diberlakukan, harus menunggu masa 5 tahun untuk 

mewujudkannya. Barulah pada Tahun 1991, terbit PP No. 7 Tahun 1991 

Tanggal 14 Januari 1991 tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1986 

tentang PTUN. Dibentuklah PTUN di Jakarta, Medan, Palembang, 

Surabaya dan Ujung Pandang.  

Susunan Pengadilan PTUN terdiri dari:  

1. Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama 

2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat 

Banding  

PTUN berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

sengketa tata usaha negara (Pasal 47).  

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 

daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, 

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.105 

Subjek yang bersengketa di PTUN adalah “orang” atau “badan 

hukum privat” melawan “Badan atau Pejabat TUN”. Sedangkan objek TUN 

adalah “keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN”. 

Adapun Badan atau Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat yang 

melaksanakan “urusan pemerintahan” berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Mencakup pula pihak swasta yang 

berdasarkan perundang-undangan tertentu ditugaskan melaksanakan 

tugas/fungsi pemerintahan seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, 

kesejahteraan rakyat dan lain-lain.  
                                                           
104  Ibid. 
105  Pasal 1 No. 10 Undang-Undang PTUN  
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Unsur-unsur KTUN sebagai objek sengketa TUN adalah sebagai 

berikut: 

1. Penetapan tertulis, termasuk memo atau nota, sepanjang jelas 

badan atau pejabat yang mengeluarkannya, maksud isinya serta 

kepada siapa ditujukan 

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN 

3. Berisi tindakan hukum TUN 

4. Bersifat konkret, individual dan final 

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum 

perdata  

Yang tidak termasuk objek sengketa PTUN: 

a. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata, seperti jual beli 

yang dilakukan instansi pemerintah dengan perseorangan 

b. KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum 

c. KTUN yang masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan 

atau instansi lain 

d. KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan hukum pidana 

e. KTUN yang didasarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan 

f. KTUN mengenai TU Tentara Nasional 

g. Keputusan Panitia Pemilihan mengenai hasil Pemilihan Umum. 106 

Selain itu, PTUN juga tidak berwenang memeriksa sengketa TUN 

dalam hal keputusan yang disengketakan dikeluarkan dalam waktu 

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

yang membahayakan serta dalam keadaan mendesak untuk kepentingan 

umum.107  

Sumber Hukum PTUN meliputi: 

Sumber Formal 

1. UU tentang Kekuasaan Kehakiman 

2. UU tentang MA 

3. Kitab UU Hukum Acara Perdata 

4. UU tentang PTUN 

5. Peraturan MA RI 

6. Surat Edaran MA RI 

7. Yurisprudensi MA RI  

                                                           
106  Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004 
107  Ibid. 
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Sumber Materiel: 

1. Kitab UU Hukum Perdata 

2. UU tentang PTUN  

Prosedur penyelesaian perkara di PTUN dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak 

saat diterimanya atau diumumkannya  keputusan Badan atau 

Pejabat Tata Usaha Negara108 

b. Gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 

tempat kedudukan tergugat109  

c. Paling lambat 30 hari setelah gugatan dicatat, hakim akan 

menentukan hari, jam, tempat persidangan dan pemanggilan para 

pihak untuk hadir110 

Terdapat beberapa jenis pemeriksaan di PTUN yaitu sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan dengan acara biasa 

- batas waktu pemeriksaan maksimal 6 bulan 

- diperiksa dengan hakim majelis 

2. Pemeriksaan dengan acara cepat 

- jika ada kepentingan penggugat yang sangat mendesak111 

- batas waktu sampai pembuktian minimal 35 hari 

- diperiksa oleh hakim tunggal112 

- tidak melalui proses pemeriksaan persiapan 

3. Pemeriksaan dengan acara singkat 

Khusus untuk pemeriksaan perlawanan dari pihak penggugat 

terhadap Penetapan Ketua Pengadilan dalam Prosedur Dismisal. 

Salah satu kekhususan dalam penyelesaian perkara di lingkup 

PTUN adalah adanya pemeriksaan pendahuluan yang meliputi: 

1. Pemeriksaan administratif oleh Kepaniteraan, yaitu formal 

gugatan, tidak meliputi materiel gugatan 

2. Rapat permusyawaratan (prosedur dismisal), yaitu prosedur untuk 

memutuskan apakah gugatan dapat diterima atau tidak yang 

dipimpin oleh ketua pengadilan.113  

                                                           
108  Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN 
109  Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN 
110  Pasal 59 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN 
111  Lihat Pasal 98 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN 
112  Lihat Pasal 99 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN 
113  Lihat Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN 
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3. Pemeriksaan persiapan oleh hakim, meliputi nasihat perbaikan 

gugatan bagi penggugat, permintaan keterangan dari tergugat 

untuk melengkapi data yang diperlukan. 114Tahap ini sering 

menjadi forum perdamaian bagi pihak-pihak.  

Untuk pembuktian, alat-alat bukti yang dapat dipergunakan di PTUN: 

1. Surat atau tulisan 

2. Keterangan ahli 

3. Keterangan saksi 

4. Pengakuan para pihak 

5. Pengetahuan Hakim115 

Demikian pembahasan mengenai Mahkamah Agung dan 4 

lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang diberikan 

kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia 

dengan wilayah kewenangannya masing-masing. Selanjutnya berikut ini 

akan dibahas pula Mahkamah Konstitusi. 

 

F. Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan pelaku kekuasaan 

kehakiman di Indonesia selain Mahkamah Agung dan badan-badan 

peradilan yang ada di bawahnya. Kalau Mahkamah Agung menaungi 4 

lingkungan peradilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi merupakan 

pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Jadi tidak ada istilah banding 

maupun kasasi dalam putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah 

Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya mengikat dan final. 

Secara kelembagaan juga MK berkedudukan di Jakarta dan tidak memiliki 

perwakilan di tempat lain, berbeda dengan peradilan di bawah MA yang 

bisa saja berkedudukan di tingkat provinsi maupun kabupaten.  

Mahkamah Konstitusi diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 dan UU 

No. 8 Tahun 2011. Dibandingkan dengan Mahkamah Agung yang sudah 

lama eksis di Negara Republik Indonesia, bahkan sudah ada sejak masa 

penjajahan, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru dalam dunia 

kekuasaan kehakiman di Indonesia. Boleh dikata, MK merupakan produk 

reformasi. 

                                                           
114  Lihat Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN 
115  Pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN 
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Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi oleh 

kebutuhan untuk menjaga konstitusi, bahwasanya produk perundang-

undangan harus sejalan dengan konstitusi. Demikian halnya kewenangan 

lembaga-lembaga negara juga harus dikontrol oleh konstitusi. Dalam hal 

ini, keberadaan MK semacam lembaga pengontrol terhadap berjalannya 

ketatanegaraan Indonesia yang harus sejalan dengan konstitusi. Tidak 

ada lembaga yang dominan dan berjalan semaunya tanpa kontrol.  

MK sebagai lembaga khusus juga memiliki kewenangan-

kewenangan khusus sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang. 

Kewenangan tersebut adalah: 

a. Menguji UU terhadap UUD 1945 
b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 
c. Memutus pembubaran partai politik 
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum 
e. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden 

dan atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum 
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 
tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela atau tidak 
lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil 
presiden.116 

Hakim MK dikenal dengan Hakim Konstitusi. Hakim konstitusi 

berjumlah 9 orang dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.117 

Pengangkatan Hakim Konstitusi melalui cara yaitu calon hakim konstitusi 

diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR dan 3 orang 

oleh presiden.118 Sedangkan Pengawasan terhadap Kinerja dan Perilaku 

MK melalui Majelis Kehormatan MK yang unsur-unsurnya terdiri dari 2 

orang dari unsur MK dan masing-masing 1 orang dari pemerintah, MA 

dan DPR.  

Adapun hukum acara MK diatur dalam Pasal 28-49 UU No. 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

 

G. Komisi Yudisial 

Selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dikenal juga 

Komisi Yudisial (KY) yang merupakan lembaga baru dalam 
                                                           
116  Lihat Pasal 24 c ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi 
117  Lihat Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
118  Pasal 18 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 



 

65 

ketatanegaraan Indonesia. KY sebenarnya bukan pelaku kekuasaan 

kehakiman sebagaimana MA dan MK, namun tugas-tugasnya terkait 

dengan kekuasaan kehakiman, khususnya keberadaan hakim yang 

menjadi sasaran tugas KY. Olehnya itu, pembahasan tentang KY 

senantiasa menyertai pembahasan tentang kekuasaan kehakiman.  

Pembentukan KY terkait dengan Amandemen Ketiga UUD Tahun 

1945 pada tahun 2001sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 

1945. Semangat yang melatari pembentukan lembaga ini adalah adanya 

keprihatinan mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan 

keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak. 119 Kehadiran KY 

diharapkan dapat membawa perubahan atau perbaikan dalam 

penegakan hukum di Indonesia agar dapat berjalan sebagaimana dicita-

citakan bersama.  

Keberadaan Komisi Yudisial di Indonesia terkait dengan posisi 

strategis hakim agung maupun hakim-hakim lainnya yang sangat 

menentukan dalam penegakan hukum dan keadilan. Apalagi sebagai 

negara hukum, masalah keluhuran martabat serta perilaku seluruh 

hakim merupakan hal yang sangat penting dalam penegakan hukum dan 

keadilan di negara Indonesia. Dalam hal ini, Komisi Yudisial diharapkan 

dapat menjadi salah satu media pendukung terwujudnya independensi 

peradilan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan lebih 

spesifik lagi reformasi peradilan pasca amandemen konstitusi.  

Keberadaan KY diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial sebagai upaya mengakhiri silang 

sengketa antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.  

Wewenang dan tugas Komisi Yudisial menurut Pasal 24 A ayat (3) 

dan Pasal 24 B UUD 1945 jo. Pasal 13 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 

adalah: 

1) Melakukan proses seleksi dan menjaring calon anggota hakim 
agung berkualitas, potensial, mengerti hukum dan profesional 

2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat 
serta perilaku hakim 120 

                                                           
119  www.komisiyudisial.go.id 
120  Pasal 24 A ayat (3) dan Pasal 24 B UUD 1945 jo. Pasal 13 Undang-Undang No. 22 

Tahun 2004  
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Dalam Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2011 sebagai perubahan atas 

Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 ditetapkan wewenang KY sebagai 

berikut: 

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di 
MA 

2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat 
serta perilaku hakim 

3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim 
(KEPPH) bersama-sama dengan MA 

4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau 
Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).121 

Adapun tugas-tugasnya terkait dengan kewenangan tersebut diatur 

dalam Pasal 14 dan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011. Pasal 14 mengatur 

tentang tugas KY dalam hal pendaftaran, seleksi, penetapan calon dan 

pengajuan calon hakim agung ke DPR. Sedangkan Pasal 20 mengatur 

tugas KY dalam melakukan pemantauan, menerima laporan masyarakat, 

melakukan verifikasi/klarifikasi/investigasi terhadap laporan, memutus 

benar tidaknya sebuah laporan serta pengambilan langkah hukum atau 

langkah lain atas orang, kelompok atau badan hukum yang merendahkan 

kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Termasuk juga tugas-tugas 

KY lainnya adalah mengupayakan peningkatan kapasitas dan 

kesejahteraan hakim, kaitannya dengan tugasnya dapat melakukan 

penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan 

pelanggaran KEPPH yang wajib ditindaklanjuti oleh aparat hukum.122 

Dengan demikian, tugas dan kewenangan pokok KY meliputi 

pengusulan, pengawasan dan penyusunan. Selanjutnya untuk 

kepentingan pelaksanaan salah satu kewenangannya, Komisi Yudisial 

dapat mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada 

pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Sedangkan 

Pasal 22 menjelaskan bahwa untuk menunjang mekanisme pengawasan, 

Komisi Yudisial: 

a) Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim 
b) Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan 

berkaitan dengan perilaku hakim 

                                                           
121  Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2011 
122  Lihat Pasal 14 dan 20 UU No. 18 Tahun 2011 
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c) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku 
hakim 

d) Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga 
melanggar kode etik perilaku hakim 

e) Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi 
dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau 
Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada 
Presiden dan DPR. 123  

Adapun pasal 23 menjelaskan bahwa Komisi Yudisial diberikan 

kewenangan untuk mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim 

yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pelanggarannya berupa 

teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian kepada 

pimpinan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.  

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011, 

sebagai tindak lanjut dari keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 005/puu-iv/2006, semakin memperkuat kedudukan Komisi 

Yudisial sebagai lembaga negara. Beberapa kewenangan yang belum ada 

dalam undang-undang sebelumnya, diakomodir dalam undang-undang 

baru tersebut. 

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang 

Komisi Yudisial menjelaskan bahwa tugas Komisi Yudisial dalam rangka 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta 

perilaku hakim, adalah sebagai berikut:  

a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku 
hakim 

b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan 
pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. 

c. Melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap 
laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman 
Perilaku Hakim secara tertutup. 

d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik 
dan/atau Pedoman Perilaku Hakim 

e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap 
orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang 
merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.124 

                                                           
123  Lihat Pasal 21, 22, dan 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 

Yudisial. 
124  Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 
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Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (3) dikemukakan bahwa dalam 

rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta 

perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi 

Yudisial dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk 

melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya 

dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman perilaku hakim.125 Hal 

ini tentunya dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas KY dalam 

menyikapi sebuah laporan atas sebuah kasus dugaan pelanggaran Kode 

etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. 

Pembaruan lainnya adalah menyangkut rekomendasi sanksi. Dalam 

Undang-undang sebelumnya, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan 

dalam menjatuhkan sanksi kepada hakim yang dinilai melanggar etika 

dan perilaku hakim. Kewenangannya hanya sebatas memberikan 

rekomendasi sanksi saja untuk kemudian ditindaklanjuti. Dalam undang-

undang yang baru, Komisi Yudisial diberi sedikit kewenangan dalam hal 

otoritas penjatuhan sanksi. Sebagaimana ditegaskan dalam undang-

undang bahwa jika putusan Komisi Yudisial didiamkan saja dalam waktu 

60 hari, hal itu otomatis berlaku dan wajib dilaksanakan Mahkamah 

Agung. Maka dapat dikatakan bahwa undang-undang baru lebih 

memperkuat lagi kewenangan Komisi Yudisial.126 Dapat dikatakan bahwa 

Komisi Yudisial bukan lagi sekadar lembaga pemberi rekomendasi yang 

ketentuan akhirnya tergantung pada Mahkamah Agung untuk 

menindaklanjuti rekomendasi tersebut.  

Jelaslah bahwa tugas KY sangat berkaitan dengan kekuasaan 

kehakiman karena KY melakukan pengawasan terhadap pedoman dan 

perilaku hakim serta mengusulkan pengangkatan hakim agung. Dalam 

bidang pengawasan, KY merupakan pengawas eksternal karena 

pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengawasan 

terhadap tingkah laku hakim didasarkan pada Kode Etik dan Pedoman 

Perilaku Hakim.  

Anggota KY sebanyak 7 orang yang unsur-unsurnya meliputi 2 

mantan hakim, 2 orang praktisi hukum, 2 orang akademisi hukum dan 1 

orang anggota masyarakat. Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden dengan persetujuan DPR.  

                                                           
125  Lihat Pasal 20Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 
126  Idul Rishan, Komisi Yudisial: Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan (Cet. I; 

Yogyakarta: Genta Press, 2013), h. 113. 
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Demikianlah uraian tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. 

Dari uraian ini dapat dilihat bahwa Peradilan Agama merupakan bagian 

dari pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia dan memiliki posisi yang 

sejajar dengan lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. 

Olehnya itu, Peradilan Agama berada dalam pembinaan dan pengawasan 

Mahkamah Agung. Selanjutnya Peradilan Agama menjadi bagian dari 

sistem penegakan hukum di Indonesia sehingga terkait dengan lembaga-

lembaga yang mengawal penegakan hukum seperti Komisi Yudisial. 
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BAB V 
PERKEMBANGAN PERADILAN AGAMA  

DARI MASA KE MASA 

 

 

 

Peradilan di Indonesia telah melewati berbagai fase seiring 

perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pembahasan tentang sejarah 

peradilan di Indonesia mengacu pada sejarah kekuasaan di bumi 

Nusantara yang diawali dari masa sebelum penjajahan. Olehnya itu, 

keberadaan peradilan di Indonesia saat ini merupakan hasil dari sebuah 

perjalanan sejarah yang cukup panjang, termasuk Peradilan Agama yang 

telah dimulai cikal bakalnya sejak masa-masa awal masuknya Islam di 

Indonesia.  

Kelembagaan Peradilan Agama telah melewati berbagai fase 

sejarah, mulai dari periode tauliyah dan ahlul halli wa al-aqdi, periode 

kesultanan, periode penjajahan, masa kemerdekaan hingga masa 

reformasi sekarang ini. Pasang surut keberadaan Peradilan Agama dalam 

sejarahnya tampaknya sangat terkait dengan perkembangan politik dari 

masa ke masa. 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai sejarah Peradilan Agama di 

Indonesia yang telah menjalankan perannya selama berabad-abad 

lamanya dalam mengawal pelaksanaan hukum Islam dari sejak masuknya 

Islam di bumi Nusantara hingga dikukuhkan sebagai secara resmi sebagai 

salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Agar sistematis, 

pembahasan akan diuraikan secara bertahap sesuai fase-fase sejarah 

yang ada. 

 

A. Peradilan Agama sebelum Masa Penjajahan 

Berbicara mengenai Peradilan Agama di Indonesia berarti 

berbicara tentang Peradilan Islam. Menurut Basiq Djalil, Peradilan Agama 

adalah Peradilan Islam di Indonesia karena jenis perkara yang diadilinya 
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adalah jenis perkara menurut agama Islam.127 Di samping itu, secara 

historis juga tampak bahwa istilah Peradilan Agama di sepanjang 

sejarahnya merupakan peradilan yang dikhususkan bagi umat yang 

beragama Islam. Maka dapat dikatakan bahwa Peradilan Agama 

merupakan kelanjutan dari Peradilan Islam sebagaimana telah 

dicanangkan sejak masa Rasulullah saw., meskipun di kemudian hari 

terdapat pembatasan-pembatasan khususnya dari sisi kewenangan yang 

tidak lagi seluas kewenangan peradilan Islam pada masa klasik.  

Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia sebagaimana disaksikan 

saat ini tidaklah muncul begitu saja, namun melalui proses yang cukup 

panjang, seiring dengan masuknya Islam di bumi Nusantara. Bahwa 

ketika Islam telah menjadi agama yang dianut masyarakat Nusantara 

ketika itu, itikad untuk melaksanakan hukum Islam juga mengemuka, 

meskipun masih melalui jalur nonformal.  

Sebelum kedatangan Islam, eksistensi peradilan pada masa 

kerajaan-kerajaan Nusantara dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum 

agama Hindu. Peradilan ketika itu berada di tangan Raja dan Ketua Adat 

yang dikenal dengan Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Peradilan 

Pradata merupakan peradilan yang ditangani langsung oleh raja, 

sedangkan peradilan padu diselesaikan oleh selain raja.  

Peradilan Pradata merupakan peradilan untuk menyelesaikan 

perkara yang sifatnya berat dan mengancam keamanan negara atau 

stabilitas kerajaan, keamanan dan ketertiban umum, seperti 

penganiayaan, perampokan, pencurian. Perkara-perkara seperti inilah 

yang ditangani langsung oleh raja. Sedangkan perkara-perkara di 

peradilan Padu berkaitan dengan masalah pribadi seperti perselisihan 

antara rakyat yang tidak dapat didamaikan di lingkungannya masing-

masing.128 Perkara Padu merupakan perkara-perkara masyarakat sehari-

hari sehingga cukup diselesaikan oleh pejabat-pejabat tertentu yang 

ditunjuk oleh raja.  

Dapat dikatakan bahwa raja memiliki posisi sentral dan 

menentukan dalam pelaksanaan peradilan pada masa itu. Raja dituntut 

menjadi simbol penegakan hukum dan keadilan bagi rakyatnya, 

meskipun tak jarang raja harus berhadapan dengan keluarganya sendiri 

                                                           
127  A.Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h.9  
128  Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia (Ed. I; Cet. II; Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 38. 
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bilamana terjadi pelanggaran hukum di kalangan mereka. Sejarah pun 

mencatat beberapa kasus penegakan hukum oleh raja terhadap 

keluarganya sendiri, bahkan juga penegakan hukum terhadap raja sendiri 

yang dinilai telah melakukan pelanggaran hukum. 

Pelaksanaan peradilan pada masa kerajaan, khususnya sebelum 

abad VII, didasarkan pada hukum adat asli pada masing-masing daerah 

atau wilayah kerajaan tersebut. Perkembangan berikutnya, yakni sekitar 

abad VII-XIV, seiring masuknya agama Hindu, pelaksanaan peradilan 

telah dipengaruhi hukum agama Hindu di samping hukum adat yang 

sebelumnya telah berlaku. Namun menurut Abdul Halim, materi hukum 

Peradilan Pradata bersumber pada hukum Hindu yang terdapat dalam 

Papakem atau kitab hukum sehingga menjadi hukum tertulis, sementara 

sumber hukum Peradilan Padu didasarkan pada hukum Indonesia asli 

yang tidak tertulis.129 Yang pasti, dapat disimpulkan bahwa kedua hukum 

ini menjadi acuan pelaksanaan peradilan sebelum kedatangan agama 

Islam. 

Nanti pada sekitar abad XIV-XVII, pengaruh penyebaran agama 

Islam mewarnai peradilan yang telah diwarnai dengan hukum Islam. 

Pada beberapa kerajaan yang kemudian menjelma menjadi kesultanan 

setelah rajanya masuk Islam, pengaruh hukum Islam bukan hanya pada 

hukumnya tetapi juga aparatur peradilan yakni pelaksanaan peradilan 

dilaksanakan oleh Penghulu. Meskipun raja masih memiliki otoritas 

terhadap peradilan, tetapi secara teknis pelaksanaannya diserahkan 

kepada tokoh tertentu yang dinilai menguasai hukum Islam yakni para 

penghulu.  

Menurut Mohammad Daud Ali, Peradilan Agama telah hadir dalam 

masyarakat Indonesia sejak Islam datang ke Indonesia. Pada periode 

awal, Peradilan Agama dalam bentuknya yang sederhana berupa lembaga 

tahkim yakni lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam 

yang dilakukan oleh para ahli agama. Lembaga tahkim sebagai asal-usul 

Peradilan Agama, tumbuh dan berkembang seiring perkembangan 

masyarakat muslim di kepulauan Nusantara. Peradilan Agama berfungsi 

sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar penduduk muslim dalam 

pelaksanaan hukum Islam khususnya di bidang perkawinan dan 

kewarisan. Lembaga inilah yang kemudian menjadi cikal bakal 

terbentuknya Peradilan Agama secara resmi di Jawa dan Madura pada 

                                                           
129  Ibid., h. 34. 
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tahun 1882, di Kalimantan Selatan pada tahun 1937 dan di luar Jawa, 

Madura dan Kalimantan Selatan pada tahun 1957, baik pada masa 

kolonial maupun setelah kemerdekaan.130 

Institusi tahkim merupakan proses penyelesaian perkara-perkara 

antar penduduk yang beragama Islam melalui mekanisme para pihak 

yang berperkara secara sukarela menyerahkan perkara mereka pada 

seorang ahli agama, ulama atau mubalig untuk diselesaikan dengan 

ketentuan bahwa kedua pihak yang bersengketa akan mematuhi putusan 

yang diberikan ahli tersebut. Menurut kebiasaannya, jenis perkara yang 

diputus lembaga tahkim ini adalah perkara nonpidana. Pada beberapa 

tempat, tahkim ini kemudian melembaga menjadi peradilan syara’. 

Bahkan, pada beberapa kerajaan, peradilan syara’ berdampingan secara 

baik dengan peraturan raja yang umumnya bersumber dari adat.  

Periode tahkim kemudian disusul dengan periode tauliyah ahlal 

halli wa al aqdi, ketika pemerintah Hindia Belanda mulai menyerahkan 

sebagian wewenang peradilan kepada sultan-sultan atau raja-raja, 

seperti pada Kerajaan Samudera Pasai, Aceh, Demak dan Banten. Periode 

selanjutnya adalah periode tauliyah dari iman yang dimulai ketika Islam 

datang dan diterima oleh raja-raja seperti di Kerajaan Mataram. Dengan 

penerimaan Islam dalam kerajaan, otomatis para hakim pelaksana 

peradilan diangkat oleh sultan atau imam atau wali al-amr. Pada periode 

ini, hampir di semua swapraja Islam, jabatan keagamaan merupakan 

bagian dari jabatan pemerintahan umum. Di tingkat desa, misalnya, 

terdapat jabatan agama yang disebut kaum, kaim, modin, amil. Di tingkat 

kecamatan, ada yang disebut penghulu nabi. Di tingkat kabupaten, ada 

penghulu, seda. Sementara di tingkat kerajaan terdapat penghulu agung 

yang berfungsi sebagai hakim atau kadi yang dibantu beberapa penasihat 

yang kemudian dikenal dengan Pengadilan Surambi.131  

Di Kesultanan Buton misalnya, institusi pelaksana hukum Islam 

yang dikenal dengan Syarana Hukumu atau Syarana Agama diberikan 

kewenangan untuk menangani masalah-masalah perkara perdata 

tertentu. Pejabat Syarana Hukumu adalah orang yang pernah duduk di 

pemerintahan. Mereka harus menjadi teladan di masyarakat. Lakina 

Agama sebagai pejabat utama di Syarana Hukumu boleh dikata juga 

                                                           
130  Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Ed. I; Cet. II; Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2002), h. 238. 
131  Basiq Jalil, Peradilan Agama di Indonesia, h.33-34. 
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sebagai lembaga Peradilan Agama. Wewenangnya meliputi perkawinan, 

perceraian dan harta warisan. Jadi, perkara-perkara tertentu menjadi 

kewenangan Lakina Agama untuk diadili. Jabatan Lakina Agama ini 

sendiri merupakan penyambung antara aparat Masjid Keraton 

Kesultanan Buton dengan Syarana Hukumu. Boleh dikata, jabatan ini 

merupakan pemegang otoritas dalam penjabaran soal-soal keislaman. 

Hukum-hukum fikih mengacu pada fatwa-fatwanya. Pejabatnya 

berkedudukan di Masjid Agung Keraton sekaligus menjadi perwakilan 

kesultanan di masjid. Bidang-bidang yang terkait pernikahan, talak, cerai 

dan rujuk menjadi tanggung jawab pejabat tersebut.132  

Posisi sentral qadhi juga telah tampak di Kerajaan Samudera Pasai 

sebagaimana dilaporkan Ibnu Batutah. Beliau melaporkan bahwa di 

Kesultanan Samudera Pasai telah terdapat lembaga pengadilan. Qadhi 

memiliki peran strategis. Ia berada di samping Sultan saat Ibnu Batutah 

menemuinya seusai salat. Besar kemungkinan salat diatur dan dipimpin 

oleh qadhi. Qadhi Kesultanan Samudera Pasai memiliki wewenang dan 

jabatan sebagaimana diterangkan dalam hukum Islam yakni 

mengeluarkan keputusan berdasarkan syariah dalam kasus-kasus 

perselisihan antara dua pihak. Qadhi ini juga ditunjuk dan diberhentikan 

oleh Sultan karena memiliki kekuasaan yang besar sebagaimana 

kesultanan lainnya.133 Dari gambaran-gambaran di atas menunjukkan 

peran penting qadhi sebagai pejabat Peradilan Agama yang diberikan 

kewenangan dalam mengkoordinir pelaksanaan hukum Islam di 

Kesultanan dan terkoordinasi langsung dengan Sultan. 

Gambaran dari contoh pengorganisasian Peradilan Agama tersebut, 

khususnya di Kesultanan Buton dan di Kesultanan Samudera Pasai, 

menunjukkan bahwa posisi qadhi sangat penting di masa itu. Qadhi 

tampaknya memiliki kewenangan yang lebih luas jika dibandingkan 

dengan kewenangan hakim saat ini. Qadhi pada masa itu tidak hanya 

berwenang menyelesaikan perkara yang diperhadapkan kepadanya 

tetapi juga memimpin dan mengatur hal-hal yang terkait dengan bidang 

keagamaan seperti pelaksanaan ibadah.  

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa cikal 

bakal lahirnya Peradilan Agama di Indonesia meliputi 3 periode yaitu:  
                                                           
132  Asni, “Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton”, Al-

Adalah, Vol. 14, Nomor 1 Tahun 2017, h. 94-95. 
133  Ayang Utriza Yakin, Sejarah Hukum Islam Nusantara Aabd XVI-XIX M (Ed. I; Cet. I; 

Jakarta: Kencana, 2016), h. 20-21. 
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Pertama, periode Tahkim. Periode ini berlangsung pada masa-masa 

awal masuknya Islam di bumi Nusantara. Pada periode ini, belum 

terbentuk sebuah lembaga peradilan secara resmi sehingga para pihak 

yang ingin menyelesaikan persoalan hukum berdasarkan hukum Islam, 

akan mendatangi ulama atau pemuka agama Islam. Mereka secara 

sukarela menyerahkan penyelesaian perkara mereka kepada tokoh 

tersebut. 

Kedua, periode Tauliyah Ahlul Halli wal Aqdi. Pada periode ini 

sudah terjadi perkembangan dibandingkan pada periode sebelumnya. 

Kewenangan mengadili telah diserahkan kepada sebuah lembaga khusus. 

Ketiga, periode Tauliyah dari imam. Periode ini dimulai telah 

terjadi perkembangan dalam bidang peradilan yang ditandai dengan 

penyerahan kekuasaan (wewenang) mengadili kepada hakim yang 

diangkat oleh sultan atau imam atau wali al-amr dan telah dilembagakan 

dalam sebuah lembaga peradilan yang terorganisir dengan baik.  

 

B. Peradilan Agama pada Masa Penjajahan 

Pemaparan di atas membuktikan bahwa sebelum kedatangan 

penjajah ke bumi Nusantara, peradilan telah ada dan dikenal oleh 

masyarakat Nusantara, termasuk Peradilan Agama yang mengalami 

perkembangan pesat sebagai sebuah institusi hukum penting pada masa 

kesultanan. Kedatangan penjajah kemudian memberikan pengaruh 

signifikan terhadap penyelenggaraan peradilan, terutama penjajah 

Belanda. Meskipun pada awalnya, kedatangan Belanda dalam hal ini VOC 

pada sekitar tahun 1602-1800, mereka belum terlalu mencampuri 

urusan peradilan, tetapi belakangan mereka mencampuri urusan hukum 

untuk memperlancar misi dagangnya.  

Menurut Soetandyo Wignjosubroto: 

VOC hanya hendak menertibkan komunitas di dalam lingkungan 
banteng kotanya sendiri dan membiarkan penduduk pribumi di 
luar banteng, dan juga mereka yang berada di dalam banteng kota, 
seperti halnya orang-orang non-Eropa lainnya tetap berurusan 
dengan kepala-kepala mereka sendiri dan tunduk di bawah tata 
hukum mereka sendiri.134  

                                                           
134  Soetandyo Wignjosubroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial 

Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia (Ed. Revisi; Jakarta: Huma, 2014), h. 
25.  
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Sistem dualisme hukum ini terus berlanjut pada masa-masa 

berikutnya, sekalipun di daerah-daerah yang telah terlepas dari 

kekuasaan raja-raja Jawa dan berada di bawak kekuasaan langsung 

pemerintah Hindia Belanda yang berpusat di Batavia, meskipun 

diselenggarakan peradilan yang dikendalikan oleh pemerintah kolonial 

namun substansi hukum yang diterapkan terhadap orang-orang pribumi 

tersebut tetaplah hukum asli pribumi. 135  

Pengaruh ini pun tampak semakin nyata pada periode kekuasaan 

Belanda berikutnya yakni masa pemerintahan kolonial yakni sekitar 

tahun 1800-1942. Pada tahun 1948 mereka menetapkan susunan 

pengadilan, pengadilan dibedakan menurut golongan-golongan 

penduduk yang dikenal dengan istilah dualisme peradilan.  

Pada awalnya, badan-badan peradilan yang dilaksanakan untuk 

memeriksa perkara-perkara orang pribumi pada dasarnya merupakan 

kelanjutan dari sistem peradilan yang telah ada sebelumnya, namun 

dilakukan sedikit modifikasi dan penyempurnaan prosedur. Badan-badan 

peradilan tersebut adalah Peradilan Pradoto untuk mengadili perkara 

berdasarkan hukum raja, Peradilan Surambi untuk mengadili perkara 

berdasarkan hukum agama dan Peradilan Padu untuk mengadili perkara 

berdasarkan hukum kebiasaan rakyat. Pada badan-badan ini 

ditambahkan seorang atau dua orang pejabat Eropa sebagai ketua majelis 

atau pengawas atau juga sebagai panitera. Pejabat-pejabat Eropa 

tersebut tidak banyak turut campur dalam soal-soal penemuan dan 

pemilihan preskripsi hukum yang menjadi rujukan dalam penyelesaian 

sebuah perkara. Mereka hanya akan melakukan intervensi bilamana 

hukuman yang dijatuhkan oleh para kepala pribumi dalam hal ini bupati 

atau wedana dalam posisinya selaku hakim majelis menjatuhkan 

hukuman yang terlalu berlebihan atau kejam menurut ukuran 

kemanusiaan orang-orang Eropa. 136 

Sistem tersebut berlangsung hingga sekitar tahun 1854. Lebih 

lanjut menurut Soetandyo: 

…Penguasa-penguasa kolonial sampai tahun 1854 masih 
memandang perlu untuk tetap membiarkan orang-orang pribumi 
tunduk kepada kepala-kepala masyarakatnya sendiri, sedangkan 
hukum Eropa diberlakukan hanya untuk orang-orang Belanda dan 

                                                           
135  Soetandyo Wignjosubroto, Dari Hukum Kolonial 
136  Soetandyo Wignjosubroto, Dari Hukum Kolonial., h. 25-26 
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orang-orang Eropa lainnya dan sampai batas-batas tertentu juga 
untuk orang-orang pribumi yang telah melepaskan diri dari 
kekuasaan kepala-kepala mereka.137  

Berdasarkan RO 1847, badan-badan pengadilan pada zaman 

penjajahan Belanda ada delapan yakni Districtgerecht, 

Regentschapgerecht, Landraad, Rechtbank van Ommegang, Rechts spraak 

ter Politierol, residentiegerecht, Raad van Justitie dan Hooggerechtshop. 

Lima yang disebutkan pertama dikhususkan untuk orang-orang pribumi, 

sedangkan tiga terakhir untuk golongan Eropa. 

1. Districtgerecht (Pengadilan Kewedanaan) 

Mengadili perkara perdata untuk orang-orang pribumi dengan nilai 

harga di bawah 20 Gulden dan perkara pidana pelanggaran yang 

diancam denda setinggi-tingginya 3 Gulden. Pengadilan ini 

dibentuk di daerah-daerah kewedanaan (distrik) dengan wedana 

sebagai hakim dan dibantu sejumlah punggawa pribumi sebagai 

penasihat. Putusannya dapat banding ke Regentschapsgerecht.  

2. Regenschapgerecht (Pengadilan Kabupaten) 

Mengadili perkara perdata untuk orang-orang pribumi dengan nilai 

harga 20-50 Gulden dan perkara pidana yang diancam pidana 

penjara setinggi-tingginya enam hari atau pidana denda setinggi-

tingginya 10 Gulden. Juga sebagai pengadilan banding untuk 

keputusan Districtgerecht. Pengadilan dilaksanakan oleh Regent 

(Bupati) dan Patih (Wakil Bupati) sebagai hakim. Selalu 

menyertakan penghulu dan seorang pegawai Departemen 

Kehakiman Kolonial dalam sidang-sidang pemeriksaan perkara.  

3. Landraad (Pengadilan Negeri) 

Pengadilan sehari-hari untuk orang pribumi serta pengadilan 

banding dari Regenschapgerecht. Berwenang mengadili perkara 

perdata sekurang-kurangnya 50 Gulden dan perkara pidana yang 

tidak masuk dalam kewenangan Districhtgerecht dan 

Regenschapgerecht. Sidang Landraad diketuai oleh Residen, 

pejabat yang berkedudukan di bawah Gubernur, dengan sebuah 

majelis yang terdiri dari bupati, patih, wedana dan/atau asisten 

wedana (camat). Putusannya dapat banding ke Raad van Justitie 

dan kasasi ke Hooggerechtshof.  

                                                           
137  Soetandyo Wignjosubroto, Dari Hukum Kolonial, h. 26. 
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4. Recht van Omgang (belakangan menjadi Residentiegerecht dan 

Landgerecht) 

Pengadilan ini  berwenang mengadili kejahatan-kejahatan berat 

seperti pembunuhan, perampokan, pemberontakan yang 

pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana mati. Keputusannya 

dapat dimintakan banding ke Hooggerechtshof. Bersidang dengan 4 

hakim orang pribumi yang berasal dari kepala-kepala masyarakat 

setempat dan dipimpin oleh seorang hakim Belanda yang 

berkeliling ke Rechtbank-rechtbank.  

5. Rechtsspraak ter Politierol 

Suatu badan pengadilan yang bertugas menyelesaikan perkara-

perkara sumir yang tidak masuk dalam kewenangan Landraad atau 

Rechtsbank van Ommegang. Pengadilan ini bersidang dengan 

Residen yang bertindak sebagai hakim tunggal untuk memeriksa 

dan mengadili pelanggaran-pelanggaran ringan terhadap 

ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam reglemen-

reglemen kepolisian dengan ancaman pidana maksimal 25 Gulden. 

Pada tahun 1901 Politierol dihapus dan tahun 1914 diganti dengan 

Landgerecht namun bukan lagi dipimpin oleh residen tetapi 

dipimpin oleh seorang ahli hukum profesional yang diangkat 

secara khusus.  

6. Residentiegerecht 

Merupakan badan pengadilan pemerintah Kolonial yang 

memeriksa tingkat pertama perkara-perkara perdata maupun 

pidana orang Eropa yang sifatnya ringan atau sederhana. Dibentuk 

di kota-kota Karasidenan. Sidang-sidang dipimpin oleh Residen 

sebagai administrator pemerintah.  

7. Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi) 

Berwenang mengadili orang-orang Eropa dan juga bangsawan 

tinggi pribumi dalam perkara perdata maupun pidana. Juga sebagai 

pengadilan tingkat banding bagi keputusan Landraad dalam 

perkara perdata seharga 500 Gulden dan perkara pidana yang 

berat. Pengadilan ini terdapat di Jakarta, Semarang dan Surabaya. 

8. Hooggerechtshof (MA) 

Pengadilan tertinggi, berada di Jakarta, sebagai pengadilan kasasi 

untuk putusan Landraad dan banding untuk putusan tingkat 

pertama Raad van Justitie. Sekaligus pengadilan pertama bagi 
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gugatan perdata yang diajukan terhadap pemerintah Hindia 

Belanda atau Gubernur Jenderal. Bertugas juga mengawasi jalannya 

peradilan di seluruh Indonesia.138 

Sedangkan untuk Peradilan Agama tetap diakui keberadaannya 

pada masa Belanda. Untuk daerah-daerah yang tidak diperintah langsung 

oleh pemerintah Hindia Belanda, juga terdapat peradilan-peradilan 

tertentu seperti Rechspraak (Pengadilan Desa).  

Secara yuridis formal, Peradilan Agama lahir di Indonesia pada 

tanggal 1 Agustus 1882, berdasarkan keputusan Raja Belanda melalui 

staatsblad 1882 No. 152. Meskipun jauh sebelum kedatangan penjajah 

Belanda, Peradilan Surambi sebagai istilah bagi Peradilan Agama ketika 

itu, telah eksis, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Atas berbagai 

pertimbangan, baik alasan religius, historis dan sosiologis, serta pendapat 

Lodewijk Willem Cristian Van Den Berg dan Paul Scholten, pemerintah 

Hindia Belanda mengakui eksistensi Peradilan Agama dan sekaligus 

mengukuhkannya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, 

meskipun masih terbatas di wilayah Jawa dan Madura ketika itu.139  

Pengaturan-pengaturan Pemerintah Belanda terhadap Peradilan 

Agama antara lain adalah: 

1. Instruksi bulan September 1808: 
Kepala-kepala pendeta umat Islam dibiarkan memutus perkara-
perkara tertentu dalam bidang perkawinan dan kewarisan  

2. Stbl. 1820 No.24 Pasal 13: 
Sengketa-sengketa antara orang jawa mengenai perkawinan dan 
pembagian harta pusaka yang harus diputus menurut hukum 
islam, diputus para pendeta tetapi yang terkait pembayaran dari 
putusan tersebut harus diajukan kepada pengadilan biasa  

3. Resolusi Gubernur Jenderal Tanggal 3 Juni 1823 No. 12: 
Peresmian PA di kota Palembang yang diketuai oleh Pangeran 
Penghulu  

4. RR 1854: 
Penentuan batas kewenangan PA, tidak berwenang dalam 
perkara pidana (Pasal 78) 

                                                           
138  Soetandyo Wignjosubroto, Dari Hukum Kolonial, h. 53-57 
139  Lihat Jaenal Arifin, Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia (Cet. I; Jakarta: 

kencana, 2013), h. 36. 
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Kewenangan PA diperluas terhadap orang-orang bukan 
Indonesia yang beragama Islam, seperti orang arab, Cina, India, 
Melayu dll (Pasal 109)  

5. Stbl. 1882 No. 152: 
Pembentukan PA di Jawa dan Madura dengan nama 
“Priesterraad”, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura masih 
diserahkan pada peraturan-peraturan adat maupun swapraja. 

6. Stbl. 1929 No. 221: 
Hakim PA menyelesaikan perkara perdata antara orang Islam 
apabila hukum adat menghendaki dan tidak ditentukan lain 
dengan ordonansi.  

Stbl. 1937: 
PA hanya berwenang menyelesaikan perkara perselisihan 
hukum antara suami istri yang beragama Islam dan perkara-
perkara lainnya mengenai nikah, talak dan rujuk serta soal-soal 
perceraian (Nomor 116) 

Pembentukan Mahkamah islam Tinggi sebagai pengadilan 
tingkat banding untuk Jawa dan Madura (Nomor 610) 

Pembentukan Kadigerecht (Kerapatan Qadi) di sebagian daerah 
Kalimantan Selatan dan Het Opper qadigerecht (Kerapatan Qadi 
Besar) di Banjarmasin (Nomor 368 dan 369).  

Sebelumnya., pada masa Kesultanan Islam, terjadi keragaman dari 

sisi penyebutan, kedudukan, susunan serta kekuasaan Peradilan Agama. 

Dari sisi kekuasaan, terdapat Peradilan Agama yang kewenangannya 

meliputi perkara perdata saja, ada juga yang meliputi perkara perdata 

dan sebagian perkara pidana, serta ada juga yang meliputi perkara 

perdata sekaligus pidana seperti Aceh, Banjar dan Banten. Intinya, 

sebelum kedatangan penjajah di bumi Nusantara, Peradilan Agama telah 

eksis di berbagai wilayah kesultanan di Nusantara meskipun dalam 

istilah dan bentuk penyelenggaraan serta kewenangan yang berbeda-

beda.  

Demikian halnya ketika memasuki masa penjajahan Jepang, 

Peradilan Agama dapat terus eksis. Sejarah mencatat bahwa setelah 

pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, pada Tanggal 7 

Maret 1942 keluar UU No. 1 Tahun 1942. Pasal 3 UU tersebut 

menegaskan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, 

hukum dan UU dari pemerintahan terdahulu, tetap diakui sah bagi 

sementara waktu asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah 
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Militer. Kemudian terbit UU No. 14 tahun 1942 tentang organisasi 

kehakiman, pada prinsipnya tidak ada perubahan dalam sistem 

peradilan, yang diubah hanya penamaannya saja seperti Landraad 

menjadi Tihoo Hoin 

Secara umum, penjajah Jepang meskipun tidak begitu lama 

menguasai bumi Nusantara, namun juga meninggalkan pengaruh 

terhadap bidang peradilan. Awalnya pemerintah Jepang melanjutkan 

susunan pengadilan zaman  Belanda, hanya mengganti nama saja. 

Selain itu, Jepang melakukan penyederhanaan sistem peradilan dan 

hukum acara yakni dihapuskannya sistem dualisme peradilan dan 

penyederhanaan pembuktian perkara serta pemeriksaan perkara oleh 

hakim tunggal. 

Adapun organisasi pengadilan pada masa penjajahan Jepang adalah 

sebagai berikut: 

1. Gun Hooin (Pengadilan Kewedanaan) 

lanjutan dari Districtgerecht 

2. Ken Hooin (Pengadilan Kabupaten) 

lanjutan dari Regenschapgerecht 

3. Keizai Hooin (Pengadilan kepolisian) 

lanjutan dari Landgerecht 

4. Tihoo Hooin 

lanjutan dari Landraad 

5. Kooto Hooin 

lanjutan dari Raad Van Justitie 

6. Saikoo Hooin 

lanjutan dari Hooggerechtshof  

Pada Masa penjajahan Jepang, keberadaan PA tetap dilanjutkan, di 

samping Peradilan Umum, Swapraja, Adat dan Militer. Tidak banyak 

terjadi perubahan pada PA, kecuali penggantian nama dari Priesterraad 

menjadi Suryoo Hooin (PA) dan Hof Voor Islamietische Zaken menjjadi 

Keiko Kooto Hooin (MIT). Pada akhir kekuasaan Jepang, PA pernah 

hampir dihapuskan berdasarkan nasihat dari Dewan Pertimbangan 

bentukan Jepang, tetapi tidak jadi karena Jepang menyerah sebelum 

nasihat tersebut direalisasikan.  
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C. Peradilan Agama Setelah Kemerdekaan 

Memasuki masa setelah kemerdekaan, secara garis besar, susunan, 

kekuasaan serta acara badan peradilan pada masa-masa awal setelah 

kemerdekaan sama dengan zaman pendudukan Jepang. Secara ringkas, 

tahap-tahap perkembangan peradilan di Indonesia setelah kemerdekaan 

dapat dilihat di bawah ini secara lebih rinci.  

UU No. 19 tahun 1948, Pasal 6 menetapkan 3 lingkungan peradilan 

yakni Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Pemerintahan dan 

Peradilan Ketentaraan. Pada Undang-Undang Peradilan Agama tampak 

tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari Peradilan Umum. Namun 

konon undang-undang ini dicabut sebelum sempat diberlakukan karena 

menuai protes dari kalangan umat Islam. UU No. 19 Tahun 1964, 

dibentuk 4 peradilan. Pada undang-undang ini kemandirian Peradilan 

Agama sudah mulai diakui karena sudah diposisikan terpisah dari 

Peradilan Umum dan menjadi lingkungan peradilan yang berdiri sendiri. 

Sebelumnya,  

Pada masa berlakunya Konstitusi RIS, dikenal dua lingkungan 

peradilan yakni peradilan federal dan peradilan daerah bagian. 

Pelaksanaan kedua peradilan tersebut dilakukan oleh badan-badan 

peradilan yang diadakan atas kuasa undang-undang. Peradilan di 

lingkungan peradilan federal adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer 

dan Peradilan Tata Usaha Negara. Di samping ketiganya, terdapat juga 

lingkungan peradilan lainnya yakni Peradilan Agama, Peradilan Swapraja 

dan Peradilan Adat. Sedangkan peradilan dalam perkara perdata dan 

pidana pada daerah-daerah bagian dilaksanakan oleh pengadilan yang 

diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang daerah 

bagian, yakni badan-badan pengadilan umum (sipil) yang sengaja 

dibentuk atas dasar undang-undang daerah bagian yang yurisdiksinya 

disesuaikan dengan kondisi daerah bagian masing-masing. Adapun 

Mahkamah Agung Indonesia merupakan pengadilan negara tertinggi, 

meskipun sebenarnya hanya di lingkungan peradilan umum saja. Dapat 

disimpulkan bahwa sistem peradilan dalam Negara Republik Indonesia 

Serikat tidak menunjukkan adanya kesatuan sistem peradilan. 140  

                                                           
140  Zainal Arifin Hosein, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi 

dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi (Cet. I; Malang: 
Setara Press, 2016), h. 81.  
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Pada masa berlakunya UUDS 1950 yang berlaku dari Tanggal 17 

Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 

Tahun 1950, peradilan secara substansial tidak terlalu berbeda pada 

masa Konstitusi RIS. Perbedaan yang terpenting adalah karena bentuk 

negara sudah berubah dari negara federasi menjadi negara kesatuan 

maka sudah tidak dikenal lagi pembagian lingkungan peradilan yang 

meliputi peradilan federal dan peradilan daerah bagian. Menurut UUDS 

1950, peradilan terdiri dari lingkungan-lingkungan peradilan: 

1. Peradilan Umum 

2. Peradilan Ketentaraan 

3. Peradilan Swapraja 

4. Peradilan Adat 

5. Peradilan Agama 

Dalam perkembangannya, peradilan Swapraja dan peradilan adat 

dihapuskan melalui Undang-undang darurat No. 1 Tahun 1951. 

Sementara Peradilan Agama tetap dipertahankan.141 Perubahan-

perubahan yang timbul dengan terbitnya UU Darurat No. 1 Tahun 1951 

kaitannya dengan peradilan adalah: 

1. Penghapusan beberapa pengadilan yang tidak sesuai dengan 

negara kesatuan 

2. Penghapusan secara berangsur-angsur pengadilan swapraja dan 

semua pengadilan adat 

3. Pelanjutan Peradilan Agama dan peradilan desa. 

4. Pembentukan pengadilan negeri dan kejaksaan di tempat-tempat 

di mana dihapuskan Landgerecht (Pengadilan Negara).142 

Pada masa demokrasi terpimpin, lahir UU No. 19 Tahun 1964 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 

13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum 

dan Mahkamah Agung. Hal menarik dari kedua undang-undang tersebut 

adalah ketidaksesuaiannya dengan independensi kekuasaan kehakiman 

sebagaimana dipertegas dalam Pasal 25 UUD 1945 yang berlaku ketika 

itu. Indikasinya adalah adanya ketentuan yang membolehkan campur 

tangan Presiden sebagai kekuasaan ekstra yudisial terhadap proses 

                                                           
141  Zainal Arifin Hosein, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, h.86-87. 
142  Zainal Arifin Hosein, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, h. 87 
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pemeriksaan suatu perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No. 

19 Tahun 1964 dan Pasal 23 UU No. 13 Tahun 1965 sebagai berikut: 

“Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau 
kepentingan masyarakat mendesak, Presiden dapat turun atau 
campur tangan dalam soal-soal pengadilan.”143 

Turun tangan berarti penghentian perkara yang sedang diperiksa 

dan dalam hal ini pengadilan tidak menjatuhkan putusan. Sedangkan 

campur tangan berarti mempengaruhi jalannya peradilan.144 Tampak 

sangat nyata ketidakmandirian peradilan yang harus tunduk di bawah 

intervensi penguasa eksekutif. Hal inilah kemudian yang antara lain 

mendorong lahirnya ide penyatuatapan peradilan beberapa waktu 

kemudian, yakni dalam rangka independensi peradilan dan 

melepaskannya dari pengaruh eksekutif. 

 

D. Peradilan Agama di Masa Reformasi 

Sebelum memasuki era reformasi, yakni pada masa kekuasaan 

pemerintahan Orde Baru, lebih spesifik lagi pada masa berlakunya 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan 

Kehakiman, peradilan di Indonesia masih menganut Sistem Dua Atap 

(Double Roof System). Penjabaran dari sistem dua atap ini adalah bahwa 

peradilan dibina oleh dua lembaga, yakni secara teknis yustisial dibina 

oleh Mahkamah Agung, sementara di lain sisi, yakni dari sisi organisasi, 

administrasi dan finansial dibina oleh Departemen masing-masing, dalam 

hal ini lembaga eksekutif atau pemerintah. 

Setelah memasuki momentum masa reformasi, terjadilah berbagai 

perubahan dalam dunia peradilan sebagai jawaban atas tuntutan 

reformasi di berbagai bidang ketika itu akibat terjadinya krisis multi 

dimensi yang melanda kehidupan berbangsa dan bernegara. termasuk 

reformasi di dunia penegakan hukum. Reformasi di bidang hukum 

diawali dengan peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia 

yaitu amandemen konstitusi. Hal inilah yang mendorong terjadinya 

perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam sistem peradilan di 

Indonesia, antara lain dibentuknya Mahkamah Konstitusi dan Komisi 

Yudisial serta penyatuatapan peradilan di bawah Mahkamah Agung.  

                                                           
143  Lihat Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964 
144  Zainal Arifin Hosein, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, h. 93-94. 
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Penyatuatapan peradilan menandai babak baru dalam sistem 

peradilan di Indonesia yang sebelumnya menganut sistem dua atap 

sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Sistem dua atap dalam hal 

ini pembinaan lembaga peradilan oleh dua lembaga, yakni Mahkamah 

Agung dan juga departemen terkait kemudian diubah menjadi sistem 

satu atap. Bahwa peradilan cukup dibina oleh satu lembaga saja yaitu 

Mahkamah Agung. Olehnya itu, sistem satu atap ini mengharuskan 

dialihkannya pembinaan peradilan dari departemen masing-masing dari 

sisi organisasi, administrasi dan finansial, ke Mahkamah Agung. Jadi, 

Mahkamah Agung merupakan satu-satunya lembaga yang melakukan 

pembinaan terhadap peradilan, baik secara teknis yudisial maupun 

bidang organisasi, administrasi dan finansial. Hal ini berbeda dari 

sebelumnya, Mahkamah Agung hanya melakukan pembinaan dari sisi 

teknis yudisialnya, sementara mengenai organisasi, administrasi dan 

finansial dibina oleh departemen terkait. Inilah yang dimaksud dari 

istilah “Penyatuatapan Peradilan” atau Sistem Satu Atap (One Roof 

System).  

Kebijakan Penyatuatapan Peradilan bertujuan untuk menciptakan 

independensi lembaga peradilan, yakni terpisah dari kekuasaan 

eksekutif dan legislatif, khususnya eksekutif yang disinyalir telah 

mengebiri peradilan di bawah politik otoriter pada masa pemerintahan 

orde lama maupun orde baru.  

Adapun dasar hukum Penyatuatapan Peradilan adalah sebagai 

berikut: 

1. TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Reformasi Pembangunan yang 

menegaskan: “Pentingnya upaya pemisahan yang tegas antara 

fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif karena bertentangan dengan 

prinsip kekuasaan kehakiman. “ 

2. UU RI No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 

1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 

3. UU RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman  

Aturan-aturan lainnya yang diperbarui untuk disesuaikan dengan 

sistem peradilan satu atap tersebut adalah:  

1. UU No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 

1985 tentang MA 

2. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umum 
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3. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 

tentang PTUN 

4. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama  

Sedangkan aturan-aturan tentang teknis penyatuatapan didasarkan 

pada aturan-aturan sebagai berikut: 

1. Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan 

Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan 

Umum, PTUN, dan Peradilan Agama ke MA 

2. Keputusan Presiden RI No. 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan 

Organisasi Administrasi dan Finansial pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke MA 

Menandai peresmian penyatuatapan tersebut, dilaksanakanlah 

penyerahan pembinaan peradilan secara bertahap pada 4 lingkungan 

peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pelaksanaan Penyerahan 

pembinaan peradilan dari departemen ke Mahkamah Agung 

dilaksanakan pada lingkungan peradilan masing-masing sebagai berikut: 

- Peradilan Umum dan PTUN pada 31 Maret 2004 oleh Menteri 

Kehakiman dan HAM kepada Ketua Mahkamah Agung 

- Peradilan Agama pada 30 Juni 2004 oleh Menteri Agama kepada 

Ketua Mahkamah Agung 

- Peradilan Militer: Tanggal 1 September 2004 oleh Panglima ABRI 

kepada Ketua Mahkamah Agung.  

Penyatuatapan tersebut dapat diwujudkan sesuai dengan amanat 

Undang-undang yang telah mengaturnya. Dalam UU RI No. 35 Tahun 

1999 diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan, 

baik yang menyangkut teknis yudisial maupun organisasi, administrasi 

dan finansial berada di bawah satu atap yaitu MA. Kebijakan ini sudah 

harus dilaksanakan paling lambat 5 tahun sejak diundangkannya UU No. 

35 tersebut. Sebagai realisasinya, tepat 5 tahun kemudian, keluarlah UU 

No. 4 Tahun 2004. Dengan berlakunya UU ini maka MA juga melakukan 

pembinaan di bidang organisasi, administrasi dan finansial terhadap 

semua peradilan di bawahnya.  
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Pasal 13 UU No.4 Tahun 2004 menegaskan: 

Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan 
Mahkamah Agung  

Sebelum penyatuatapan, pembinaan organisasi, administrasi dan 

finansial peradilan berada di bawah departemen terkait. Peradilan Umum 

dan PTUN oleh Departemen Kehakiman, Peradilan Agama oleh 

Departemen Agama, Peradilan Militer oleh Departemen Hankam dan 

Panglima ABRI. MA hanya melakukan pembinaan di bidang Teknis 

Yustisial (teknis peradilan). Setelah Satu Atap, Segala urusan mengenai 

peradilan, baik yang menyangkut teknis yustisial maupun urusan 

organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah satu atap yaitu di 

bawah pembinaan Mahkamah Agung (MA). Jadi menyangkut tata kerja, 

kepegawaian, administrasi secara umum, anggaran rutin dan anggaran 

pembangunan pengadilan, sarana dan prasarana pengadilan, semua 

dialihkan ke Mahkamah Agung.  

Pemindahan kewenangan di bidang organisasi meliputi kedudukan, 

tugas, fungsi, kewenangan dan struktur organisasi pada semua badan 

peradilan. Sedangkan Pemindahan kewenangan di bidang administrasi 

meliputi kepegawaian, kekayaan negara, keuangan, arsip, dokumen 

termasuk finansial dari masing-masing instansi/departemen ke 

Mahkamah Agung. 

Berdasarkan ulasan di atas dapat dipahami bahwa penyatuatapan 

yang diarahkan untuk menciptakan kemandirian peradilan tentunya 

diarahkan dapat mempertegas kedudukan peradilan sebagai lembaga 

yudikatif yang harus bebas dari intervensi siapa pun. Dalam posisinya 

yang mandiri, peradilan diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai 

badan penegak hukum di tengah-tengah masyarakat. Namun di lain sisi, 

ternyata pelaksanaan penyatuatapan tersebut tetap diwarnai dengan 

kekhawatiran-kekhawatiran tertentu dari pihak-pihak tertentu. Hal-hal 

yang dikhawatirkan antara lain adalah kesibukan MA terhadap urusan 

administrasi dan keuangan yang berpotensi merongrong kredibilitas, 

kewibawaan dan integritas MA, kehilangan konsentrasi pada materi 

hukum bagi lembaga peradilan karena terkalahkan oleh kesibukan 

administrasi dan keuangan, serta terkontaminasinya para anggota dan 

pejabat MA dan lembaga peradilan di bawahnya oleh urusan keuangan 

yang cenderung pada korupsi dan kolusi.  
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Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya dampak negatif 

tersebut, harus diupayakan langkah-langkah strategis misalnya job 

description di Mahkamah Agung yang harus dipertegas dan penguatan 

sistem pengawasan serta pembinaan dan tentunya ancaman hukum yang 

keras bagi aparatur hukum yang melakukan penyalahgunaan wewenang.  

Menutup bab ini akan diuraikan tahapan perkembangan Peradilan 

Agama sejak dibentuk secara resmi oleh pemerintah Hindia Belanda 

hingga sekarang ini sebagai berikut:  

- Secara yuridis formal, Peradilan Agama lahir di Indonesia pada 

tanggal 1 Agustus 1882, berdasarkan keputusan Raja Belanda 

melalui Staatsblad 1882 No. 152 

- Pembentukan Peradilan Agama di Aceh berdasarkan PP No. 29 

Tahun 1957 

- Untuk daerah luar Jawa dan Madura melalui PP No. 45 Tahun 1957 

- Pembentukan Peradilan Agama di Kalimantan melalui Penetapan 

Menteri Agama No. 4 Tahun 1958 

- Pembentukan di Palembang berdasarkan Penetapan Menteri 

Agama No. 15 Tahun 1952 

- Pembentukan Peradilan Agama di Sulawesi, Nusa Tenggara, 

Maluku dan Irian Barat melalui Penetapan Menteri Agama No. 05 

Tahun 1958  

- Lahirnya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman 

mempertegas posisi Peradilan Agama yang disejajarkan dengan 3 

peradilan lainnya, namun Peradilan Agama masih harus meminta 

pengesahan putusan dan pengukuhan eksekusi dari Peradilan 

Umum (belum sepenuhnya mandiri) 

- Pada Tahun 1980 melalui Keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 

1980, dilakukan penyeragaman nama lembaga menjadi 

“Pengadilan Agama” 

- Tahun 1989, melalui UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, semakin mempertegas posisi dan kemandirian Peradilan 

Agama. Pengesahan putusan dan pengukuhan eksekusi sudah 

dihapus, namun masih ada hak opsi dalam bidang kewarisan 

- UU No.35 Tahun 1999 dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, menjadi dasar penyatuatapan peradilan. 

Pembinaan Peradilan Agama secara organisasi, administrasi dan 

finansial dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung 
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- UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, memuat perluasan 

kompetensi Peradilan Agama yang juga meliputi bidang Ekonomi 

Syariah dan hak opsi dalam bidang kewarisan dihapus, perkara 

kewarisan otomatis menjadi kompetensi Peradilan Agama 

- UU No. 50 Tahun 2009 sebagai pembaruan UU tentang Peradilan 

Agama, memuat penguatan pengawasan hakim oleh Mahkamah 

Agung dan Komisi yudisial, memperketat persyaratan 

pengangkatan hakim, transparansi putusan, biaya perkara, dan 

lain-lain. 
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BAB VI 
PERADILAN AGAMA DAN TANTANGAN  

ERA KONTEMPORER 

 

 

 

Peradilan Agama dalam perjalanan historisnya telah menorehkan 

peran yang sangat kontributif dalam pelaksanaan hukum Islam di bumi 

Nusantara hingga memasuki era modern sekarang ini. Namun saat ini 

eksistensi Peradilan Agama diperhadapkan pada berbagai tantangan 

yang dihadapi masyarakat kontemporer, antara lain isu-isu global, era 

digital dan new normal. Bab ini khusus akan memetakan perkembangan 

sekaligus tantangan Peradilan Agama dalam rangka merespons dinamika 

tersebut.  

 

A. Peradilan Agama dan Isu-Isu Global 

Berbicara tentang isu-isu global sebenarnya sangat luas. Namun 

dalam tulisan ini akan difokuskan pada isu-isu yang tertentu seperti 

ancaman ketahanan keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak 

yang tentunya terkait dengan posisi Peradilan Agama sebagai salah satu 

lembaga penegak hukum. 

 

Ancaman Ketahanan Keluarga 

Isu yang pertama yang akan diuraikan di sini adalah isu ketahanan 

keluarga. Saat ini masyarakat diperhadapkan pada ancaman ketahanan 

keluarga, tidak hanya di Indonesia tetapi juga masyarakat dunia. Saat ini 

lembaga keluarga tampak begitu rapuh, begitu mudah goyah dan bahkan 

ambruk. Bukan rahasia lagi, angka kasus perceraian terus meninggi dan 

terjadi pada semua lapisan masyarakat serta aneka ragam usia 

perkawinan, di desa maupun di kota. Perceraian tidak hanya menggejala 

pada masyarakat yang berpendidikan minim dan usia perkawinan yang 

masih baru atau pada keluarga yang secara ekonomi belum mapan, tetapi 

juga melanda masyarakat yang berpendidikan tinggi, kalangan elite atau 
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pejabat, pasangan usia tua serta mereka yang secara ekonomi tidak 

bermasalah. Dapat dikatakan bahwa perceraian merupakan salah satu 

sisi wajah masyarakat kontemporer saat ini. Apalagi memasuki masa 

pandemi, berbagai masalah yang muncul sebagai efek pandemi seperti 

kesulitan ekonomi dan pembatasan sosial berdampak pada 

meningkatnya kasus perceraian. 

Perceraian meskipun pada dasarnya boleh menurut Islam, namun 

menjadi hal yang seharusnya bisa dicegah sebisa mungkin, mengingat 

dampak kemudaratan yang bisa ditimbulkannya. Apalagi yang terkait 

dengan posisi anak pasca perceraian, merupakan dampak terbesar dari 

sebuah perceraian karena si anak akan diperhadapkan pada kondisi 

keluarga yang sudah tidak utuh lagi dan tentunya akan disertai dengan 

berbagai konsekuensi. Kasih sayang, perhatian, pendidikan, pengasuhan 

dan lain-lain, pastinya sudah tidak optimal akan didapatkannya 

sebagaimana pada keluarga utuh. Belum lagi anak akan memiliki tekanan 

psikologis dan hambatan-hambatan sosiologis tertentu karena latar 

belakang keluarga yang broken home. 

Olehnya itu, masalah perceraian ini perlu menjadi perhatian semua 

kalangan. Peradilan Agama sendiri memiliki posisi yang strategis untuk 

memaksimalkan perannya dalam mencegah terjadinya perceraian 

tersebut. Seperti diketahui, salah satu kewenangan Peradilan Agama 

adalah dalam penyelesaian perkara antara orang-orang yang beragama 

Islam dalam bidang perkawinan dan perkara-perkara lainnya. Perceraian 

merupakan bagian dari bidang perkawinan tersebut. Undang-Undang 

Perkawinan pun menyatakan bahwa perceraian hanya dapat 

dilangsungkan di muka pengadilan dan hanya dimungkinkan jika 

pasangan suami istri yang hendak bercerai telah gagal didamaikan. 

Dari sini jelas fungsi Peradilan Agama sebagai lembaga yang 

memproses terjadinya perceraian, sehingga dapat dikatakan perannya 

sangat strategis dan menentukan kelangsungan sebuah keluarga, apakah 

berlanjut kasus perceraiannya atau dibatalkan. Tentunya yang 

diharapkan adalah beberapa kasus perceraian tersebut sebisa mungkin 

dapat dicegah dengan mengerahkan semua potensi dalam proses 

mendamaikan. Upaya maksimal tersebut diharapkan dapat 

menyelamatkan eksistensi keluarga dari jurang perceraian dan otomatis 

akan menyelamatkan masa depan generasi bangsa yang bisa jadi 

mengalami hambatan-hambatan karena perceraian kedua orang tuanya. 
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Olehnya itu, dalam rangka meminimalisir angka perceraian yang 

terus meningkat, perlu dilakukan pengkajian bersama dengan berbasis 

pada fakta-fakta yang muncul dalam proses penyelesaian perkara 

perceraian, termasuk menggali faktor-faktor penyebab yang 

sesungguhnya, sehingga dapat dirumuskan strategi untuk mengantisipasi 

hal tersebut di masa-masa datang. Demikian halnya mengenai strategi 

dalam optimalisasi upaya damai antara pihak-pihak yang akan bercerai 

sehingga sebisa mungkin perceraian dapat dicegah, khususnya pada 

kasus-kasus tertentu yang belum sampai pada alasan dharuriyat.  

Terkait dengan upaya mediasi di Pengadilan Agama saat ini, patut 

diapresiasi dengan telah dibukanya peran mediator yang tidak terbatas 

dari pihak hakim, tetapi juga dari unsur-unsur masyarakat lainnya 

seperti dari kalangan akademisi yang telah mendapatkan sertifikat 

mediator. Hal ini menjadi peluang untuk pengembangan bahwa bisa saja 

peran mediator diisi oleh atau melibatkan pakar-pakar psikologi atau 

komunikasi sehingga proses mediasi tersebut dapat lebih diefektifkan. 

Keterlibatan pakar-pakar di bidangnya tersebut cukup penting karena 

terkait dengan upaya merekatkan kembali relasi yang retak sehingga bisa 

jadi melalui upaya tersebut dapat mencegah terjadinya perceraian yang 

lebih banyak lagi. 

 

Perlindungan Anak 

Saat ini isu perlindungan anak juga menjadi salah satu isu global. 

Upaya perlindungan anak menjadi kesepakatan bersama negara-negara 

di dunia melalui instrumen-instrumen internasional. Cukup dapat 

dipahami karena anak merupakan manusia yang rentan mengalami 

distorsi hak-haknya sebagai manusia. Padahal, anak merupakan potensi 

bangsa dan akan menjadi pelanjut masa depan sekaligus. Merekalah yang 

akan menentukan eksistensi sebuah bangsa di masa mendatang. Dalam 

Islam sendiri, anak adalah amanah yang harus dipersiapkan dengan baik, 

dari sisi fisik, mental dan adab, harus dibekali ilmu agama dan ilmu-ilmu 

yang bermanfaat agar kelak dapat menjadi generasi kuat dan bermanfaat 

bagi agama, negara dan bangsa.  

Salah satu isu yang terkait dengan perlindungan anak adalah 

mengenai pernikahan di bawah umur. Isu ini menjadi isu global karena 

terjadi di hampir berbagai belahan dunia. Negara-negara dunia telah 

bersepakat untuk menekan angka pernikahan di bawah umur mengingat 
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berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkannya, khususnya masalah 

gangguan reproduksi bagi perempuan yang melahirkan pada saat organ 

reproduksinya belum matang atau sempurna. Demikian juga dampak-

dampak yang lainnya menyangkut hambatan-hambatan dalam persoalan 

ekonomi, psikologis, sosial dan bahkan berpotensi mengalami kekerasan 

(KDRT) karena fisik yang masih rentan dan psikis yang masih labil serta 

Pendidikan yang masih terbatas. 

Mengingat dampak-dampak negatif tersebut, hal ini perlu menjadi 

perhatian semua kalangan, terutama keluarga sebagai benteng pertama 

dalam perlindungan anak. Selain keluarga, dibutuhkan kontribusi dari 

berbagai pihak lainnya, termasuk Peradilan Agama. Peran Peradilan 

Agama dalam perlindungan anak khususnya yang berkaitan dengan 

pernikahan di bawah umur ini sangat jelas. Seperti diketahui, salah satu 

jenis perkara dalam bidang perkawinan yang menjadi kewenangan 

Peradilan Agama adalah perkara Dispensasi Kawin. Dispensasi kawin 

merupakan pengecualian dalam pernikahan, yaitu pihak-pihak tertentu 

yang diberikan dispensasi yaitu kebolehan untuk melangsungkan 

pernikahan meskipun umurnya belum memenuhi syarat sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun baik bagi laki-

laki maupun perempuan. 

Mengenai pengaturan hukum umur pernikahan di Indonesia, 

sebenarnya dapat diapresiasi karena telah ditempuh langkah pembaruan 

dari umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan 

mengenai umur ini telah diperbarui dengan 19 tahun baik bagi laki-laki 

maupun perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2019. Namun yang menyisakan kegelisahan adalah masih 

dibukanya ruang bagi berlangsungnya pernikahan di bawah umur 

melalui jalur dispensasi nikah. Intinya, meskipun umur perkawinan telah 

ditetapkan, tetapi di lain sisi pernikahan di bawah umur yang telah 

ditetapkan masih memungkinkan, dengan syarat mengajukan 

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu. 

Selanjutnya permohonan tersebut akan diproses oleh Pengadilan Agama 

yang akan melakukan pemeriksaan untuk mengabulkan atau tidak 

permohonan tersebut. Tentunya Peradilan Agama memiliki 

pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam melahirkan putusan untuk 

kasus-kasus tersebut. 
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Jadi, Peradilan Agama memiliki posisi strategis dan menentukan 

melalui putusannya atas permohonan dispensasi nikah tersebut. Di 

tangan Peradilan Agamalah, kasus-kasus pernikahan umur dapat ditekan 

atau dimininimalisir. Dalam hal ini, Peradilan Agama harus betul-betul 

ketat dalam memeriksa kasus dispensasi nikah tersebut, hanya yang 

betul-betul darurat yang bisa diberikan izin untuk melangsungkan 

pernikahan. Hal ini mengingat dampak pernikahan di bawah umur yang 

bisa saja lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya.  

Isu perlindungan anak dalam lingkup Peradilan Agama tidak hanya 

terkait dengan perkara dispensasi nikah tetapi juga tidak bisa dipisahkan 

dengan perkara-perkara lainnya seperti izin poligami dan perceraian. 

Dalam perkara poligami, Peradilan Agama harus cermat dalam 

mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya 

karena tidak hanya menyangkut pemenuhan hak-hak istri tetapi juga 

hak-hak anak, baik dari perkawinan pertama maupun perkawinan 

berikutnya. Dalam hal ini, yang seharusnya menjadi pertimbangan tidak 

hanya dari sisi kemampuan finansial seorang suami untuk menghidupi 

dua keluarga atau lebih, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Perkawinan dan KHI sebagai persyaratan bagi suami yang hendak 

berpoligami, tetapi juga kemampuan untuk mendistribusikan kasih 

sayang kepada istri-istri dan anak-anaknya. Tak kalah juga pentingnya 

adalah kemampuan untuk menanamkan pendidikan dan adab kepada 

anak-anak tersebut serta berbagai hak-hak anak lainnya yang bisa jadi 

dalam sebuah pernikahan poligami sulit mereka dapatkan. 

Sedangkan dalam perkara perceraian, putusan Peradilan Agama 

harus mempertimbangkan terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian, 

bukan hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari sisi pengasuhan, 

pendidikan dan perhatian. Dalam proses persidangan untuk pemeriksaan 

kasus perceraian misalnya, seorang bapak harus disentuh nuraninya agar 

kelak setelah berpisah tetap harus bertanggung jawab dan senantiasa 

berusaha mencurahkan waktu dan perhatian kepada anak-anaknya agar 

kelak anak-anak tersebut tidak kehilangan kasih sayang dari kedua orang 

tuanya meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah berakhir. 

Jadi, tidak cukup bagi seorang bapak hanya menanggung nafkah si anak 

sampai dewasa dan dianggap sudah selesai tanggung jawabnya karena 

kebutuhan anak tidak hanya dari sisi materi atau yang berbau kebutuhan 

fisik tetapi juga ada kebutuhan yang bersifat psikis. Hal ini penting 
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menjadi perhatian agar tumbuh kembang anak dapat berkembang secara 

optimal, jasmani maupun rohani. 

 

Kesetaraan Gender 

Isu kesetaraan gender sebagai salah satu isu global kontemporer 

penting menjadi salah satu titik perhatian bagi Peradilan Agama karena 

Peradilan Agama dituntut dapat menjalankan perannya secara optimal. 

Apalagi dari sisi kompetensi, Peradilan Agama sebagai lembaga penegak 

hukum dan keadilan diberikan amanat untuk menyelesaikan kasus-kasus 

yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti perceraian, izin poligami, 

hak dan kewajiban suami istri, harta bersama dan lain-lain. Jenis-jenis 

kasus tersebut berkaitan erat dengan isu-isu strategis kesetaraan gender. 

Relevansinya dengan hal ini, berbagai studi menunjukkan bahwa 

ketimpangan gender sudah dimulai dari keluarga dan kasus-kasus 

ketidakadilan gender justru banyak terjadi di lingkungan rumah tangga 

seperti KDRT. Di sisi lain, Peradilan Agama merupakan institusi formal 

yang berpijak pada hukum Islam yang memiliki misi mewujudkan 

kemaslahatan masyarakat.145  

Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara banyak bersentuhan 

dengan perkara-perkara yang sifatnya sensitif kaitannya dengan 

kesetaraan gender sebagaimana telah dikemukakan di atas. Salah satu 

yang menjadi tantangan sekaligus penting menjadi penekanan dalam 

konteks ini adalah paradigma masyarakat yang masih didominasi oleh 

ideologi patriarki sehingga perempuan seringkali diposisikan pada posisi 

yang tidak menguntungkan, bahkan cenderung dalam posisi 

diskriminatif, disalahkan, bahkan dipojokkan dalam kasus-kasus tertentu. 

Misalnya Ketika terjadi perceraian, yang sering disalahkan adalah 

perempuan yang tidak sanggup menjaga keutuhan rumah tangganya. 

Sampai suami yang nyata-nyata selingkuh pun, tetap kesalahan 

dilemparkan pada perempuan. Perempuan dalam posisi demikian 

kadang-kadang dicap sebagai istri yang tidak bisa mengurusi suami atau 

tidak mampu menjaga penampilan sehingga suami melirik wanita lain 

atau memiliki wanita idaman lain.  

Demikian juga ketika suami melakukan KDRT, biasanya tetap istri 

dianggap sebagai pemicunya. Si istri dinilai tidak bisa menyenangkan hati 

                                                           
145  Asni, “Kontekstualisasi Hukum Berperspektif Perempuan di Peradilan Agama” dalam 

AL-Adl, Vol 9 No. 2 Tahun 2016. 
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suami, istri tidak bisa menjaga omongan atau terlalu banyak tuntutan 

sehingga suami terpancing emosinya dan berperilaku di luar kendali. 

Belum lagi kalau dikaitkan dengan pemahaman agama yang banyak 

dipahami, bahwa suami memukul istri adalah wajar dalam rangka proses 

pembelajaran bagi istri sebagai salah satu wujud tanggung jawab suami 

untuk mendidik istrinya. Apalagi kalau istri nusyuz, itu dianggap sebagai 

tindakan legal karena memiliki basis dalam pandangan ulama mazhab, 

bahkan dalam Al-Qur’an. 

Sisi-sisi inilah yang kadang rawan menempatkan perempuan pada 

posisi yang tidak menguntungkan sehingga berdampak pada 

tercederainya hak-haknya yang seharusnya dilindungi oleh hukum. 

Ketika misalnya seorang istri dinilai nusyuz, bisa jadi berdampak pada 

tidak diberikannya hak mut’ah apabila terjadi perceraian. Sementara 

standar nusyuz yang digunakan bisa jadi bias karena berangkat dari 

paradigma patriarki yang memang mendominasi pemahaman 

masyarakat. 

Di lain sisi, dalam penegakan hukum untuk kasus-kasus tertentu, 

diperlukan secara khusus perspektif pengalaman perempuan. Hal ini 

terkait dengan perkembangan wacana hukum saat ini yang antara lain 

memunculkan Feminist Jurisprudence ataupun Feminist Legal Theory yang 

sejalan dengan tuntutan penemuan hukum progresif dalam penalaran 

hukum demi mendekatkan penerapan hukum pada hakikat dan tujuan 

hukum yakni mewujudkan keadilan. Bahwasanya dalam kasus-kasus 

tertentu, hukum harus memberikan keberpihakan khusus kepada 

perempuan karena adanya kebutuhan perlindungan atas pengalaman 

spesifik perempuan sehingga dalam konteks tersebut hukum tidak boleh 

diberlakukan secara netral. Bilamana hal itu diabaikan, hukum justru 

akan jauh dari substansi keadilan yang dicita-citakan. 

Dalam perspektif Teori Hukum Feminis, penerapan hukum dalam 

pemaknaan positivisme hukum akan cenderung berdampak diskriminatif 

terutama kepada perempuan yang tidak terwakili dalam putusan-

putusan yang berbasis pada pertimbangan penguasa atau negara yang 

cenderung dipengaruhi pola pikir patriarkis. Teori hukum ini mengacu 

pada aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies).146 Jadi, penerapan 

hukum dengan semata-mata terpola pada pendekatan normatif, tanpa 

mempertimbangkan konteks tertentu, termasuk pengalaman khas 

                                                           
146  Ibid. 
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perempuan, berpeluang mengebiri hak-hak perempuan yang telah 

dijamin oleh hukum dan seharusnya menjadi kewajiban negara untuk 

memberikan perlindungan kepada segenap warganya.  

Kaitannya dengan perlindungan perempuan dalam penegakan 

hukum, patut diapresiasi upaya Mahkamah Agung yang telah menelurkan 

Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan 

Berhadapan dengan Hukum. Menurut Pasal 2 Perma ini, hakim mengadili 

perkara berhadapan dengan hukum berdasarkan asas: 

a. Penghargaan atas Harkat dan Martabat Manusia 
b. Nondiskriminasi  
c. Kesetaraan Gender 
d. Persamaan di Depan Hukum 
e. Keadilan 
f. Kemanfaatan dan 
g. Kepastian Hukum147 

Selanjutnya dalam Pasal 6 ditegaskan: 

Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 
hukum: 
a. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender 

dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis 
b. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan 

dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan 
gender 

c. Menggali nilai-nilai hukum dan kearifan lokal dan rasa keadilan 
yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan 
gender, perlindungan yang setara dan nondiskriminasi, dan 

d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-
perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah 
diratifikasi.148 

Berdasarkan Perma ini, maka hakim dituntut untuk memahami 

bahkan menguasai instrumen-instrumen hukum yang lebih luas, 

termasuk yang terkait dengan kesetaraan gender. Hakim tidak cukup 

memahami hukum materiel dan formal dalam lingkup hukum nasional 

yang berkaitan langsung dengan jenis perkara yang dihadapinya, tetapi 

juga harus memahami dengan baik konvensi-konvensi dan perjanjian-

                                                           
147  Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.  
148  Ibid. 
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perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah 

Indonesia. Perjanjian-perjanjian tersebut antara lain adalah CEDAW 

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, International Covenant on Civil and 

Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 

yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Hal 

ini tentunya juga berlaku bagi hakim Peradilan Agama, apalagi dengan 

mengingat kompetensi Peradilan Agama yang banyak berkaitan dengan 

perkara-perkara dalam lingkup Hukum Keluarga sehingga banyak terkait 

dengan aspek kesetaraan gender. 

Dalam rangka penerapan Perma No. 3 Tahun 2017 di atas dalam 

lingkup Peradilan Agama, terutama dalam memberikan perlindungan 

hukum kepada perempuan pasca perceraian, maka pembayaran 

kewajiban akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut’ah dan nafkah 

lampau dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat ”dibayar 

sebelum pengucapan ikrar talak”. Pada aturan lainnya yaitu SEMA Nomor 

4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi 

Pengadilan juga ditegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan 

nafkah anak kepada ayahnya apabila anak berada dalam asuhan 

ibunya.149 

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Mukti Arto, bahwa 

hakim dalam memberikan putusan ketika menyelesaikan sebuah 

perkara, tidak boleh hanya terpaku pada doktrin dan norma hukum 

konvensional yang ada, namun harus dinamis dalam rangka 

mempertahankan esensi syariah Islam dalam setiap kasus yang 

dihadapinya. Harus disadari bahwa hukum konvensional dalam bentuk 

perundang-undangan, kompilasi hukum dan fikih sebagai hukum 

terapan, memiliki sifat yang cenderung statis, sehingga kadang-kadang 

tidak mampu lagi menghidupkan roh keadilan dan mewujudkan cita 

hukum maqasid al-syariah pada kasus-kasus baru yang selalu dinamis. 

Bahwasanya bagi seorang hakim, keadilanlah yang harus ditempatkan 
                                                           
149  Zulfia Hanum Alfi Syahr, “Implementasi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak 

dalam Putusan Pengadilan Agama” dalam M. Irawan dkk., Perlindungan Hak 
Perempuan dan Anak dalam Putusan Pengadilan (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Prenada Media 
Grup, 2019), h. 18. 
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dalam posisi prioritas dan nomor satu, ketimbang teks hukum itu 

sendiri.150 

Dapat ditegaskan bahwa hakim memiliki posisi penting dan 

menentukan dalam memberikan perlindungan bagi semua pihak yang 

berperkara, termasuk bagi pihak perempuan yang rentan mengalami 

ketidakadilan dalam lingkup masyarakat yang didominasi oleh kultur 

patriarki. 

 

B. Peradilan Agama di Era Digital 

Digitalisasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia  

Perjalanan kiprah Peradilan Agama dalam mengawal pelaksanaan 

hukum Islam di Indonesia saat ini telah sampai pada era modern yang 

diwarnai dengan digitalisasi. Saat ini peradilan di Indonesia telah 

mengembangkan sistem peradilan yang berbasis elektronik, bukan hanya 

dalam hal pengelolaan administrasi perkara tetapi juga dalam 

pemeriksaan perkara atau persidangan sebagaimana dikenal dengan e-

Court dan e-Litigasi.  

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk 

pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara 

online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya 

secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online 

melalui pengiriman dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, 

Jawaban). 151 E-Court diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2018 tentang 

Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. 

Menyusul e-Court, kemudian muncul pula e-Litigasi. E-Litigasi 

mulai diluncurkan pada Senin Tanggal 19 Agustus 2019 oleh Ketua 

Mahkamah Agung, Hatta Ali, di kantor Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. 

E-Litigasi merupakan kelanjutan dari e-Court yang telah diluncurkan 

pada tahun sebelumnya. E-Litigasi mengacu pada Perma No. 1 Tahun 

2019. Jika dalam e-Court migrasi peradilan digital hanya dilakukan pada 

administrasi perkara, dalam e-Litigasi migrasi dilakukan secara 

menyeluruh terhadap persidangan. Jadi, digitalisasi dalam e-Litigasi tidak 

hanya diberlakukan dalam hal pembayaran perkara maupun biaya 

pemanggilan, tetapi juga dalam tukar menukar dokumen, jawab 
                                                           
150  Mukti Arto, Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim (Cet. I; Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2015), h. 10  
151  Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan E-Court Tahun 2019 (Jakarta: 

MA, 2019), h. 7. 
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menjawab, pembuktian, bahkan penyampaian putusan. Demikian halnya 

jika e-Court hanya bisa dimanfaatkan oleh para advokat yang terdaftar, 

dalam e-Litigasi bisa juga oleh jaksa, biro hukum, in house lawyer. 152 

Terbitnya aturan-aturan tersebut menandai mulai berlakunya sistem 

penyelesaian perkara di pengadilan secara elektronik, termasuk di 

pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. 

Sebelum kemunculan e-Court dan e-Litigasi, inovasi besar dalam 

pelayanan pengadilan, khususnya terkait dengan pemanfaatan IT, 

sebenarnya telah dimulai pada beberapa tahun sebelumnya. Berawal 

pada tahun 2007, ditandai dengan keluarnya SK Ketua Mahkamah Agung 

RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tanggal 28 Agustus 2007 dan kemudian 

diperbarui dengan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/1/2011 Tanggal 5 

Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Keterbukaan Informasi di 

Pengadilan. Ketika itu telah digagas pemanfaatan teknologi informasi di 

lingkungan Peradilan Agama, antara lain dalam kegiatan sehari-hari, 

pengolahan data hingga pada sistem informasi manajemen. Ditjen 

Badilag juga telah mengembangkan dua sistem informasi yaitu Sistem 

Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama (SIADPA) dan Sistem 

Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Inovasi ini sejalan dengan 

salah satu misi Ditjen Badilag dalam Rencana Strategis Ditjen Badilag 

2005-2009; 2010-2014 yaitu modernisasi administrasi Peradilan Agama. 
153 

Selain SIADPA dan SIMPEG, Ditjen Badilag juga membangun situs 

web (www.badilag.net) sejak 16 April 2006 yang kemudian 

dikembangkan juga oleh seluruh satker di lingkungan Peradilan Agama. 

Situs ini sebagai bagian dari transparansi Peradilan Agama yang 

dialokasikan untuk publikasi putusan, info tanggal sidang, transparansi 

keuangan, data perkara dan info-info penting lainnya.154 Inovasi-inovasi 

ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengakses info-info 

penting di pengadilan, tidak hanya bagi pihak yang berperkara, atau 

advokat dalam mendampingi pihak yang berperkara, tetapi juga kalangan 

masyarakat lainnya yang berkepentingan atas info-info tersebut seperti 

akademisi, peneliti dan lain-lain, termasuk lembaga pemantau atau 

pengawas peradilan.  

                                                           
152  MA Luncurkan Aplikasi E-Litigasi, Apa Itu? Liputan 6.com tgl. 19 Agustus 2019 
153  Jaenal Arifin, Jejak Langkah Peradilan Agama, h. 234 
154  Ibid., h. 241. 
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Selanjutnya Badilag terus berinovasi dengan digagasnya program-

program unggulan lainnya seperti sistem “One Stop Service” (pelayanan 

satu titik) yang intinya adalah pemusatan pelayanan pencari keadilan 

melalui satu meja yaitu Meja Informasi (Desk Information). Jadi berbagai 

layanan seperti layanan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran 

panjar biaya perkara hingga pengambilan salinan putusan, dipusatkan di 

meja informasi tersebut. Pentingnya keberadaan meja informasi tersebut 

kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Agama Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman 

Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.155 

Pada perkembangan selanjutnya, tepatnya pada tahun 2014 juga 

dikembangkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada 

seluruh pengadilan kemudian menyusul sistem Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) dalam rangka mendorong terwujudnya good governance 

lembaga pemerintah yang bebas KKN, transparan dan akuntabel. 

Selanjutnya dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengakses 

informasi di pengadilan, sistem ini dikembangkan lagi menjadi virtual 

PTSP atau PTSP online. Terakhir, dalam rangka efektivitas dan efisiensi 

pelayanan dan sekaligus menjawab tantangan era digital, Mahkamah 

Agung berinovasi melahirkan peradilan elektronik sebagaimana dikenal 

dengan e-Court dan e-Litigasi. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya 

terkait dengan tujuan pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 

2010-2035, yakni terwujudnya Badan Peradilan yang Agung.156  

Sebagai sebuah inovasi, SIPP menawarkan kemudahan dalam 

pelaksanaan administrasi perkara. Melalui SIPP, penelusuran perkara 

menjadi lebih mudah karena melalui aplikasi tersebut dapat diperoleh 

informasi mengenai data perkara secara lengkap. Selain itu, hal tersebut 

dapat meningkatkan manajemen alur perkara sekaligus meminimalisir 

penundaan ataupun tunggakan perkara sehingga keberadaan aplikasi ini 

dapat pula meningkatkan kinerja hakim dan petugas pengadilan lainnya. 

SIPP memungkinkan untuk memonitor sejauh mana berjalannya perkara 

yang masuk. Demikian halnya masyarakat dapat lebih mudah untuk 

                                                           
155  Ibid. 
156  Zulfia Hanum Alfi Syahr, “Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan”, 

Prosiding Seminar Nasional Pakar ke-3 Tahun 2020, Buku 2: Sosial dan Humaniora, 
h.2.3.5. 
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memantau proses perkara yang mereka ajukan di pengadilan melalui 

laman resmi pengadilan tersebut.157 

Sementara itu, sistem E-Court merupakan aplikasi yang terintegrasi 

dengan SIPP yang memungkinkan untuk dilakukan beberapa layanan 

yaitu pendaftaran secara elektronik (e-filling), pembayaran taksiran 

biaya perkara (e-SKUM), panggilan sidang elektronik (e-summon) hingga 

pemberitahuan dan pengiriman putusan secara elektronik. Sedangkan E-

Litigasi adalah aplikasi yang terintegrasi dengan e-Court yang 

memungkinkan pemberian layanan persidangan secara elektronik. 

Aplikasi ini menawarkan berbagai keuntungan, antara lain jadwal sidang 

yang lebih pasti, dokumen jawaban, replik, duplik hingga kesimpulan 

serta bukti tertulis dapat dikirim secara elektronik, pemeriksaan saksi 

dan ahli memungkinkan dilaksanakan secara teleconference, dapat 

dilakukan pembacaan putusan secara elektronik tanpa hadirnya para 

pihak serta pengiriman Salinan putusan secara elektronik yang kekuatan 

hukumnya sama dengan Salinan fisik.158  

Sistem E-Court dimulai pada saat pengajuan perkara secara 

elektronik, baik oleh pengguna terdaftar maupun oleh pengguna lainnya. 

Pendaftaran dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: memilih 

pengadilan yang berwenang, meng-upload Surat Kuasa Khusus, 

mendapatkan nomor pendaftaran online, menginput data para pihak, 

meng-upload dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan 

Prinsipal serta bukti-bukti surat yang sudah bermaterai dan di-nazegelen 

untuk beracara secara elektronik, mendaftarkan perhitungan taksiran 

biaya panjar (e-SKUM), serta melakukan pembayaran secara 

elektronik.159 

Pembayaran panjar biaya perkara dilakukan sesuai dengan e-SKUM 

ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran secara 

elektronik dengan tahapan-tahapan: memperoleh taksiran panjar biaya 

perkara (e-SKUM) disertai kode akun virtual, melakukan pembayaran 

sesuai e-SKUM, menunggu konfirmasi dari sistem, setelah terkonfirmasi 

akan mendapatkan nomor perkara setelah diregister dalam Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).  

                                                           
157  Zulfia, “Dinamika Digitalisasi…, h. 2.3.6. 
158  Zulfia, “Dinamika Digitalisasi…, h. 2.3.6. 
159  H. Amran Suadi, Pembaruan Hukum…, h. 90. 
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Sementara bagi petugas sendiri, proses penomoran perkara melalui 

tahapan-tahapan sebagai berikut: setelah pendaftar membayar panjar 

biaya perkara secara elektronik, panitera muda terkait melalui petugas 

meja 1 atau petugas PTSP memproses pendaftaran perkara tersebut 

dengan terlebih dahulu mengecek kelengkapan berkas perkara, 

selanjutnya melakukan login pada aplikasi SIPP berdasarkan nama 

pengguna dan kata kunci yang diberikan administrator. Petugas memilih 

klasifikasi perkara baru yang didaftar dan memberi nomor perkara pada 

aplikasi SIPP setelah diregister dalam SIPP. Selanjutnya Kepaniteraan 

atau melalui petugas PTSP men-download semua dokumen dalam 

aplikasi e-Court sebagai perkara yang terdaftar dan disusun dalam 

sebuah map berkas perkara untuk diproses.  

Selanjutnya tahap pemanggilan. Jurusita melakukan pemanggilan 

secara elektronik terhadap penggugat pengguna terdaftar. Sedangkan 

kepada yang bukan pengguna terdaftar atau pengguna lain yang belum 

ada akunnya tetap dilakukan pemanggilan secara manual, yakni 

pemanggilan oleh Jurusita secara langsung ke tempat kediamannya. Pada 

sidang pertama, pihak tergugat barulah dimintai persetujuannya untuk 

dilakukan persidangan berikutnya secara elektronik. Jika tergugat tidak 

setuju, maka persidangan tetap dilakukan sebagaimana biasa kecuali 

pemanggilan kepada penggugat yang tetap dilakukan secara elektronik. 

Adapun pemanggilan yang berada di luar yurisdiksi pengadilan tetap 

disampaikan jurusita secara elektronik ke alamat domisili elektronik 

pengguna terdaftar atau pengguna lainnya dengan tembusan ke 

pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal pihak yang dipanggil. Khusus 

bagi yang berada di luar negeri, pemanggilan dilakukan melalui aplikasi 

rogatori online melalui www.rogatori.kemlu.go.id berdasarkan petunjuk 

Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1747/PAN/HK.01/8/2018 

tanggal 8 Agustus 2018.160 

Sementara untuk proses mediasi, harus tetap dilakukan secara 

langsung dengan menghadirkan pihak-pihak, meskipun ada persetujuan 

persidangan secara elektronik. Jadi, mediasi tidak dilakukan secara 

elektronik, terkecuali dalam kondisi-kondisi tertentu dapat 

menggunakan audio visual jarak jauh yang memungkinkan para pihak 

                                                           
160  Amran Suadi, h. 92-94. 
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berdialog dengan baik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 

Tahun 2016.161 

Selanjutnya tahapan persidangan sebagai bagian inti dari proses 

pemeriksaan perkara di pengadilan. Jika tergugat setuju untuk 

persidangan secara elektronik, hakim/hakim ketua akan menetapkan 

jadwal persidangan secara elektronik dalam sebuah penetapan ketua 

pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Jadi, persidangan pertama 

dilakukan di ruang sidang pengadilan sesuai dengan hari dan tanggal 

sidang yang telah ditetapkan dalam penetapan hari sidang (PHS). 

Hakim/hakim ketua membuka sidang kemudian meneliti dokumen 

elektronik yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi 

Pengadilan (SIP). Selanjutnya para pihak akan menyampaikan jawaban 

yang diverifikasi oleh majelis hakim lalu majelis hakim meneruskan 

jawaban tersebut kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan. 

Begitu seterusnya pada replik dan duplik disampaikan dalam format pdf 

dan rtf/doc.  

Khusus dalam proses pembuktian, perbedaan pembuktian dalam 

persidangan secara konvensional dengan e-Litigasi adalah adanya 

kewajiban bagi Penggugat dan tergugat untuk meng-upload semua 

dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke dalam Sistem Informasi 

Pengadilan. Selebihnya, persidangan pembuktian surat persis sama 

dengan persidangan konvensional. Penggugat dan Tergugat 

menyerahkan foto kopi bermaterai alat bukti surat dengan menunjukkan 

dokumen aslinya kepada majelis hakim. Sedangkan untuk proses 

pemeriksaan saksi atau saksi ahli dapat dilakukan melalui telekonferensi 

yang biayanya ditanggung oleh Penggugat atau Tergugat, sepanjang hal 

tersebut disepakati oleh para pihak. Persyaratan lainnya, saksi harus 

terlebih dahulu disumpah oleh hakim sebelum ia memberikan 

kesaksiannya. 162 

Terakhir adalah proses penyampaian kesimpulan dan putusan. 

Setelah selesainya tahap pembuktian, hakim/ketua majelis membuat 

penetapan kembali tentang Court Calendar untuk sidang penyampaian 

kesimpulan dari masing-masing pihak secara elektronik dan sekaligus 

jadwal pembacaan putusan yang disetujui oleh para pihak. Para pihak 

akan mengirimkan kesimpulannya masing-masing sesuai jadwal yang 

                                                           
161  Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 3 dan 4 
162  Amran Suadi, h. 107-120 
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telah ditetapkan. Selanjutnya pada tanggal yang telah ditetapkan pula, 

hakim/hakim ketua akan membacakan putusan atau penetapan secara 

elektronik. Penyampaian putusan/penetapan melalui Sistem Informasi 

Pengadilan dengan format pdf dianggap telah sampai kepada pihak-pihak 

dan hal ini dipandang secara hukum sebagai pengucapan 

putusan/penetapan yang telah dihadiri oleh para pihak.163 

Demikian sekilas gambaran mengenai prosedur administrasi dan 

pemeriksaan perkara secara elektronik. Secara umum dapat dikatakan 

bahwa inovasi yang telah diterapkan di pengadilan Indonesia saat ini 

tentunya lebih bersifat positif karena bisa lebih mendorong pencapaian 

asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Misalnya, dalam hal pemanggilan, 

jika menggunakan pemanggilan secara elektronik, tentunya sudah tidak 

dibutuhkan biaya pemanggilan karena Jurusita cukup melakukan 

pemanggilan melalui domisili elektronik, tanpa harus lagi menyambangi 

kediaman pihak-pihak yang berperkara. Namun di lain sisi, tentunya 

Jurusita tersebut harus menguasai tata cara pemanggilan secara 

elektronik, dalam hal ini harus memiliki kemampuan untuk 

mengoperasikan perangkat-perangkat elektronik berikut 

operasionalisasi aplikasi-aplikasi terkait. Olehnya itu, mau tidak mau, 

mereka harus berupaya untuk beradaptasi dengan era baru ini dalam 

profesi mereka. 

 

Pentingnya Penguatan SDM 

Inovasi sistem peradilan melalui sistem e-Court dan e-Litigasi patut 

diapresiasi karena selain menjawab kebutuhan masyarakat era 

kontemporer juga secara langsung sangat membantu masyarakat pencari 

keadilan, terutama mereka yang tidak memiliki banyak waktu untuk 

bolak-balik ke pengadilan mendaftarkan perkaranya dan menghadiri 

persidangan secara langsung atau offline. Bagi Peradilan Agama juga 

tentunya sistem elektronik tersebut bisa menyederhanakan pengelolaan 

administrasi di pengadilan, lebih memudahkan juga serta cenderung 

lebih aman dalam hal penyimpanan data atau dokumen penting. Sehingga 

bisa dikata lebih mendorong percepatan kinerja dibandingkan jika 

dilakukan melalui sistem manual, dalam hal ini lebih efektif dan efisien. 

Namun di lain sisi, sistem ini menjadi tantangan tersendiri bagi 

aparatur Peradilan Agama, tidak hanya bagi Panitera sebagai pengelola 

                                                           
163  Amran Suadi, h. 124.  



 

106 

administrasi perkara tetapi juga bagi hakim sebagai pemutus perkara. 

Bagi Panitera, mau tak mau harus beradaptasi dengan perubahan dalam 

pengelolaan administrasi perkara dari sistem manual, mulai dari register 

perkara, keuangan perkara hingga laporan perkara yang harus berhijrah 

ke sistem elektronik. Untuk itu, mereka sudah pasti harus menyesuaikan 

dengan aplikasi-aplikasi pengelolaan administrasi perkara dalam Sistem 

Informasi Pengadilan atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

Demikian halnya dengan hakim sebagai figur sentral dalam 

penyelesaian perkara di pengadilan. Mau tidak mau, suka tidak suka, 

hakim di era kontemporer harus beradaptasi dengan era digital saat ini 

yang antara lain memperkenalkan sistem persidangan secara elektronik. 

Hakim dituntut untuk memeriksa perkara yang melibatkan pihak-pihak 

yang mana mereka tidak mesti hadir secara langsung di pengadilan 

sebagaimana sebelum-sebelumnya. Model ini tentunya pada awalnya 

bukan hal yang mudah bagi hakim karena belum terbiasa dengan sistem 

demikian.  

Pada sisi ini juga muncul kekhawatiran, jangan sampai perubahan 

sistem tersebut berdampak pada sisi mujtahid seorang hakim. Sistem 

baru ini membuat hakim tidak lagi bersungguh-sungguh dalam menggali 

sebuah kasus dan semata-mata melaksanakan tugasnya secara formalitas 

belaka untuk mengejar target penyelesaian kasus dalam waktu tertentu 

dengan mengabaikan hakikat kebenaran dalam penerapan hukum acara 

dan keadilan hukum. Olehnya itu, dalam rangka mengantisipasi hal-hal 

yang tidak diinginkan tersebut, menurut Amran Suadi, meskipun pihak-

pihak berperkara tidak hadir secara langsung di pengadilan, namun tetap 

diperlukan dialog-dialog antara hakim dengan pihak-pihak yang 

berperkara, terutama dalam sesi pembuktian agar dapat digali secara 

maksimal peristiwa hukum yang diadili tersebut dan keadilan seperti apa 

yang dikehendaki oleh para pencari keadilan tersebut. 164  

Peradilan sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan harus 

selalu berpegang teguh pada fungsinya tersebut. Perubahan sistem hanya 

alat atau media, tapi yang terpenting adalah substansi keadilan yang 

harus ditegakkan. Olehnya itu, menghadapi era digital sekarang ini, 

tentunya harus didukung oleh aparatur yang kompeten yakni tenaga-

tenaga sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan sistem 

digital.  

                                                           
164  Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di 

Pengadilan secara Elektronik (Ed. II; Cet. III; Jakarta: Kencana, 2020), h. 87. 
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Tentunya yang tak kalah pula pentingnya adalah penguatan dari 

sisi kemampuan substantif yang harus didukung dengan kecakapan 

intelektual berupa penguasaan hukum formal maupun materiel dan 

kejernihan hati nurani untuk mewujudkan komitmen penegakan hukum 

dan keadilan. Putusan hukum yang baik dan berpihak pada keadilan 

hanya mungkin lahir dari manusia-manusia yang bersih hatinya dan yang 

takut kepada Allah, yang dalam segala tindak tanduknya merasa selalu 

dalam pengawasan Allah swt. Pribadi-pribadi ini hanya terdapat pada 

figur-figur yang cinta pada keadilan dan kedamaian dan pejuang-pejuang 

kemanusiaan. Peradilan Agama sebagai lembaga penegak hukum dan 

keadilan bagi masyarakat yang beragama Islam tentunya harus ditopang 

oleh nilai-nilai luhur sebagaimana ditanamkan dalam Islam. Apapun 

sistem yang berlaku dalam dunia peradilan namun nilai-nilai penting 

inilah yang harus selalu diemban dan menjadi patokan dalam penegakan 

hukum.  

Hal yang demikian itu merupakan fondasi utama, khususnya bagi 

seorang hakim. Harus diakui, profesi hakim menghadapi tantangan yang 

semakin kompleks di era kontemporer, mengingat perkembangan yang 

dimunculkan modernitas otomatis berpengaruh kepada eksistensi 

hukum dan peradilan, termasuk hakimnya. Perkembangan teknologi 

misalnya, akan berdampak pada dinamika kasus yang terjadi. Saat ini 

banyak dijumpai kasus-kasus pelanggaran hukum yang memanfaatkan 

atau berkaitan dengan kecanggihan teknologi seperti cyber crime. 

Demikian halnya berkembangnya peluang penyelewengan tugas-tugas 

aparat negara, termasuk aparatur hukum seperti hakim dengan 

memanfaatkan teknologi informasi saat ini, seperti transaksi kasus 

melalui telepon, email, BlackBerry Messenger, WhatsApp dan lain-lain. 

Oleh karena itu, pada masa kini dibutuhkan figur hakim yang tidak hanya 

cakap, cerdas dan adil tetapi juga harus diperkuat dengan integritas yang 

kokoh untuk membentengi diri dari berbagai godaan yang semakin 

bervariasi, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-

baiknya. 

Semakin berkembangnya zaman yang disertai semakin 

kompleksnya persoalan hukum yang terjadi di masyarakat tentunya 

menuntut profesionalisme hakim demi menjawab permasalahan-

permasalahan hukum yang diperhadapkan kepadanya. Relevansinya 

dengan hal ini, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hakim haruslah 
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seseorang yang berpengetahuan luas dan pandai membaca indikasi-

indikasi, petunjuk situasi dan kondisi, konfliksi dan implikasi dari 

perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, hakim hendaknya 

tidak hanya berpijak pada kebenaran formal semata, tanpa berusaha 

menggali kebenaran materiel melalui indikasi dan implikasi yang ada. 

Dalam hal ini, hakim harus memiliki dua pengetahuan yakni pengetahuan 

tentang hukum dan pengetahuan mengenai peristiwa hukum yang 

senyatanya. Hakim harus mengkonstatir sebuah peristiwa hukum lalu 

mengkualifisirnya dan selanjutnya mengkonstiturnya dengan 

menerapkan hukum yang semestinya pada peristiwa itu.165  

Hakim di era digital tentunya harus diperkuat pula dengan 

kecerdasan digital agar dapat menyesuaikan proses-proses dalam 

menyelesaikan perkara tersebut dengan perkembangan di era digital 

karena boleh jadi baik peristiwa hukumnya maupun tahap 

penyelesaiannya hukumnya yang tak lepas dari dunia digital sehingga 

otomatis diperlukan pengetahuan dan keterampilan mengenai hal 

tersebut. Apalagi dengan diakomodir alat-alat bukti elektronik sebagai 

alat bukti yang sah sepanjang memenuhi ketentuan formal dan materiel 

pada dunia peradilan saat ini mendorong hakim untuk memahami hal 

tersebut.  

Demikianlah dapat disimpulkan bahwa era digital saat ini 

membawa kemudahan dan peluang untuk kelancaran penegakan hukum 

yang efisien dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat 

dan biaya ringan, namun di lain sisi juga menjadi tantangan tersendiri 

bagi aparat penegak hukum yang berkecimpung di dunia peradilan 

karena dituntut untuk dapat beradaptasi dengan kemodernan tersebut 

yang antara lain ditandai dengan perkembangan di dunia teknologi 

informasi.  

Terkait dengan perkembangan ini, maka ke depan dalam proses 

perekrutan SDM Peradilan Agama, Hakim maupun staf, salah satu sisi 

yang harus dijadikan materi evaluasi adalah mengenai penguasaan IT. 

Hal ini juga harus menjadi bagian yang mesti dipikirkan baik-baik oleh 

pihak perguruan tinggi, khususnya PTKIN, agar kurikulum yang disajikan 

dapat mengakomodir kebutuhan dunia kerja saat ini, termasuk di 

                                                           
165  Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar’iyah, terj. Adnan 

Qohar dan Anshoruddin, Hukum Acara peradilan Islam (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2006), h. 2.  
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pengadilan. Misalnya dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama 

dan mata kuliah Administrasi Perkara Peradilan serta mata kuliah 

Kepaniteraan dan Kejurusitaan harus dikondisikan dengan sistem digital 

yang sudah diterapkan di dunia peradilan saat ini. Untuk kepentingan ini 

pula dapat diperkuat melalui program magang di pengadilan yang 

tentunya sejalan dengan Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus 

Merdeka (MBKM) yang memberikan kesempatan belajar kepada 

mahasiswa sebanyak 3 semester di luar prodi, fakultas maupun di luar 

kampus.  

 

Pentingnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung 

Digitalisasi peradilan, selain harus diperkuat dengan SDM yang 

andal, tak kalah pentingnya adalah harus ditunjang pula dengan fasilitas 

pendukung terutama dari sisi perangkat elektronik dan jaringan internet. 

Ruang sidang misalnya harus dilengkapi dengan fasilitas perangkat 

komputer dan peralatan untuk teleconference serta jaringan internet 

yang memadai maupun fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. 

Ketersediaan sarana yang memadai merupakan faktor penting dalam 

rangka kelancaran proses penegakan hukum di era digital. Kebutuhan-

kebutuhan penting semacam ini tentunya harus menjadi perhatian 

khususnya dari sisi penganggaran atau perencanaan agar masalah 

fasilitas pendukung tidak menjadi penghambat. 

 

C. Peradilan Agama dan Era New normal 

Pandemi Covid-19 yang melanda secara global saat ini mendorong 

terjadinya perubahan dalam tata hidup manusia di berbagai bidang, 

termasuk dalam dunia peradilan dan penegakan hukum. Penularan 

wabah yang sangat cepat dan dapat berdampak terhadap kematian, 

mengharuskan kehati-hatian dalam pelaksanaan aktivitas masyarakat 

sehari-hari demi mencegah semakin meluasnya penularan wabah 

tersebut. Demikian halnya bagi dunia peradilan, tentunya kondisi ini 

harus disikapi dengan bijak karena penegakan hukum dan keselamatan 

jiwa merupakan sisi penting yang harus berjalan beriringan.  

Peradilan di Indonesia sebelum masa pandemi sebenarnya telah 

mengintrodusir sistem penyelesaian perkara secara elektronik (e-Court 

dan E-litigasi), sebagaimana telah dipaparkan dalam sub pembahasan 

sebelumnya, sehingga bisa dikata memasuki masa pandemi, kondisi 
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tersebut cukup bisa diantisipasi. Tinggal dilakukan penekanan untuk 

penggunaan sistem elektronik tersebut demi mengantisipasi penyebaran 

virus corona. Dalam hal ini, digitalisasi peradilan sebagaimana telah 

diuraikan tersebut, tentunya menjadi solusi penting ketika pandemi 

Covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia.  

Namun sistem tersebut tampaknya belum bisa diterapkan secara 

optimal karena adanya hambatan-hambatan tertentu. Salah satu 

hambatan dalam digitalisasi peradilan, termasuk Peradilan Agama, 

khususnya dalam pemberian layanan bagi masyarakat pencari keadilan 

di masa pandemi adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak 

familiar dengan layanan elektronik. Hal ini cukup bisa dimaklumi karena 

masyarakat pencari keadilan datang dari berbagai lapisan masyarakat 

yang belum semuanya melek teknologi. Hambatan lainnya adalah 

keterbatasan masyarakat dalam kepemilikan sarana untuk mengakses 

layanan elektronik seperti komputer, hp android dan perangkat-

perangkat lainnya, termasuk tentunya kendala jaringan yang tidak 

mendukung di wilayah-wilayah tertentu.  

Masyarakat yang mengalami kendala-kendala di atas, pastinya 

tidak bisa dipaksakan untuk menempuh prosedur berperkara secara 

elektronik, melainkan harus tetap dilayani secara manual. Sementara itu, 

sekaitan dengan pelayanan pengadilan di era new normal, Mahkamah 

Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 

Tahun 2020 kemudian disusul dengan Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 8 Tahun 2020. Melalui SEMA No. 6 Tahun 2020 tentang Sistem 

Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada 

di bawahnya dalam Tatanan Normal Baru ditegaskan bahwa pimpinan 

pengadilan mendorong kepada para pencari keadilan dalam persidangan 

perkara perdata, perdata agama dan TUN menggunakan aplikasi e-

litigasi. Selanjutnya dalam SEMA No. 6 Tahun 2020 tentang Pengaturan 

Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan 

peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan 

wilayah dengan Status Zona Merah Covid-19 diatur pembagian shift kerja 

baik hakim maupun aparatur lainnya sebanyak 50% melaksanakan 

kedinasan di kantor yang terdiri dari shift 1 dan shift 2. Ditegaskan lebih 

lanjut bahwa pengaturan jam kerja dan shift tersebut tetap 

memerhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan 
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peradilan dan pelayanan kepada masyarakat seraya memperhatikan 

protokol kesehatan.166 

Jelaslah bahwa peradilan di era new normal selain penerapan 

sistem elektronik dapat tetap menyelenggarakan pelayanan secara 

manual namun dalam proses tersebut harus menerapkan protokol 

kesehatan secara ketat sesuai dengan standar yang ada terkait 

penanggulangan Covid-19. Seperti diketahui, WHO dan Kementerian 

Kesehatan telah merilis standar protokol pencegahan penyebaran Covid-

19 terkait dengan penerapan tatanan kehidupan baru yang meliputi 

menjaga jarak, penggunaan masker dan cuci tangan. Hal-hal inilah yang 

harus diterapkan dalam proses pelayanan pencari keadilan, terutama 

pada pendaftaran perkara di PTSP. Masalah ini tentunya harus menjadi 

perhatian bersama bagi semua pihak yang terkait, termasuk masyarakat 

pencari keadilan.167 

Selanjutnya untuk kelancaran dari adaptasi peradilan terhadap era 

new normal ini tentunya harus didukung pula dengan sarana prasarana 

pendukung seperti perlunya penyediaan alat deteksi suhu tubuh, cuci 

tangan, dan hand sanitizer, disinfektan dan lain-lain maupun pengaturan 

penggunaan ruang tunggu yang harus menerapkan social distancing. 

Demikian halnya di area lainnya seperti ruang pimpinan, ruang kerja 

hakim, ruang sidang, kesekretariatan dan kepaniteraan hingga kantin dan 

musala harus menjadi perhatian penting terutama dari sisi sterilisasinya.  

Tak kalah pentingnya adalah semua ini harus diperkuat dengan 

komitmen yang kuat baik dari aparatur pengadilan maupun masyarakat 

pencari keadilan untuk selalu taat dan disiplin pada penerapan protokol 

kesehatan. Tanpa dengan kesadaran bersama, fasilitas yang ada hanya 

percuma karena tidak akan berdaya guna. Kesadaran untuk selalu 

mengenakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak harus melekat pada 

setiap pribadi. Bagi mereka yang terdeteksi harus segera melakukan 

isolasi agar mencegah kontak langsung dengan pihak lain dalam rangka 

meminimalisir penyebarluasan Covid-19. Tentunya dengan tetap 

memperhatikan tugas-tugas yang menjadi amanahnya, khususnya bagi 

mereka yang tidak bergejala, melalui sistem kerja WFH. Intinya tetap 

                                                           
166  Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 dan Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020. 
167  Muhammad Syarifuddin, Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal: 

Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19 (Cet. I; Jakarta: PT. Imaji Cipta 
Karya, 2020), h. 143. 
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berupaya melaksanakan tugas-tugasnya, sejauh yang bisa diupayakan, 

selama itu tidak berdampak buruk pada kesehatannya dan keselamatan 

jiwanya.  

Dikaitkan dengan hukum Islam, dalam Islam terdapat kaidah-

kaidah yang mengatur kondisi kedaruratan dan tentunya dalam kondisi-

kondisi tertentu, keselamatan jiwa harus diprioritaskan. Olehnya itu, 

menyikapi kondisi darurat pandemi Covid-19 yang berlangsung saat ini 

maka penjagaan kesehatan dan keselamatan jiwa harus menjadi 

perhatian utama sehingga dibutuhkan aturan-aturan ketat dalam 

pelaksanaan pelayanan penegakan hukum di masa pandemi atau era new 

normal. Hanya dengan jalan itu penegakan hukum di era new normal 

dapat tetap berjalan sesuai yang diharapkan sembari tetap 

mengupayakan perlindungan masyarakat dari penyebaran virus yang 

lebih luas lagi. 

Demikian di antara tantangan-tantangan yang dihadapi Peradilan 

Agama di era kontemporer. Semoga tantangan-tantangan tersebut dapat 

menjadi pelecut bagi Peradilan Agama untuk terus berinovasi dalam 

memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sehingga tujuan 

penegakan hukum dapat tetap tercapai dalam kondisi apapun. 
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BAB VII 
PENUTUP 

 

 

 

Peradilan Agama telah mengawal pelaksanaan hukum Islam di 

Indonesia dari masa ke masa, mulai dari masa kesultanan hingga era new 

normal sekarang ini. Selama ini Peradilan Agama telah menunjukkan 

eksistensinya meskipun diwarnai dengan pasang surut sebagai akibat 

dari kebijakan penguasa yang tentunya tidak selalu berpihak pada 

Peradilan Agama, terutama pada masa kolonial.  

Saat ini terdapat beberapa situasi yang memungkinkan untuk 

mendorong pengembangan Peradilan Agama, baik dari sisi perluasan 

kompetensi maupun penguatan eksistensi. Peluang-peluang tersebut 

antara lain adalah Kebijakan Penyatuatapan Peradilan yang berdampak 

secara positif pada penguatan lembaga Peradilan Agama sebagai lembaga 

yang betul-betul sejajar dengan badan peradilan lainnya di bawah 

Mahkamah Agung. Namun di lain sisi, saat ini Peradilan Agama 

dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain tantangan isu-isu global 

dan tuntutan digitalisasi.  

Menghadapi isu-isu global seperti ancaman ketahanan keluarga, 

perlindungan anak dan kesetaraan gender, Peradilan Agama harus 

beradaptasi dengan isu-isu tersebut dalam rangka penguatan perannya 

untuk memberikan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. 

Demikian halnya sistem e-Court dan e-Litigasi menandai era baru dalam 

perkembangan dunia peradilan saat ini, tantangan-tantangan tersebut 

mengharuskan Peradilan Agama untuk melakukan pembenahan-

pembenahan terutama dari sisi skill aparaturnya agar tidak gagap dalam 

persaingan di era industri 4.0, bahkan 5.0.  

Di lain sisi, situasi pandemi Covid-19 saat ini mau tidak mau 

membatasi gerak langkah Peradilan Agama dalam kiprahnya karena 

keharusan beradaptasi dengan era new normal. Namun kondisi ini 

tentunya diharapkan justru menjadi pelecut bagi Peradilan Agama untuk 
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terus mempercepat langkah dalam mengejar pencapaian-pencapaian 

yang dapat lebih menguatkan eksistensinya di masa-masa datang.  

Dalam rangka menyikapi peluang dan tantangan tersebut, 

dibutuhkan langkah-langkah strategis dalam pembenahan Peradilan 

Agama yang tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab internal 

Peradilan Agama terutama aparaturnya untuk terus meningkatkan 

kapasitas, profesionalitas dan mentalitas serta tentunya kualitas dalam 

kinerja. Dalam hal ini, tentunya diharapkan juga sinergitas dari semua 

lembaga yang terkait, terutama Mahkamah Agung sendiri tidak hanya 

harus memperkuat pembinaan dan pengawasan tetapi mulai dari proses 

perekrutan SDM Peradilan Agama harus diperketat sehingga yang akan 

terjaring betul-betul SDM yang unggul dan tentunya berkarakter. 

Termasuk dari dunia perguruan tinggi juga yang memproduksi lulusan-

lulusan yang akan mengisi Peradilan Agama harus melakukan 

pembenahan-pembenahan misalnya dari sisi kurikulum yang harus 

selalu disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja dan 

perkembangan saat ini yang lebih menekankan pada sistem digital. 
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979-1302-9,  

2. Epistemologi Pembaruan Hukum Islam Indonesia mengenai 

Kedudukan Perempuan (Analisis Metode Integratif Holistik dan 

Paradigma Teo-Antroposentris), Paper Presentasi dalam Annual 

International Conference on Islamic Studies (AICIS) Ke-12 Tgl 5-8 

November 2012 di Surabaya.  

3. Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis 

Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga (Buku Publikasi 

Disertasi DIKTIS Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 

2012). 

4. Menggagas Fikih Anti Kekerasan: Konstruksi Fikih Indonesia 

Kontemporer, Presentasi Poster Annual International Conference on 

Islamic Studies (AICIS) Ke-14 Tgl. 21-24 November 2014 di 

Balikpapan. 
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5. Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat 

Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama, Jurnal 

Ahkam Fak. Syariah dan Hukum UIN Jakarta (Terakreditasi Sinta 2), 

Vol. XVI No. 1 Januari 2014 

6. Idealisasi Perlindungan Istri dalam Penerapan Hukum Harta 

Bersama di Pengadilan Agama, Juara II Kompetisi Artikel Terbaik 

Jurnal al-Manahij IAIN Purwokerto (Terakreditasi Sinta 2), Vol. 9 

No. 2 Tahun 2015. 

7. Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di 

Kesultanan Buton, Jurnal al-Adalah IAIN Lampung (Terakreditasi 

Sinta 2), Vol. 14 No. 1 Tahun 2017. 

8. Maddeceng: A Family Reconciliation in Bugis Community on 

Maslahat’s Perspective (Proceeding terindeks Scopus IOP 

Cpnference Series: Earth and Environmental Science), Tahun 2019. 

9. Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia: 

Pendekatan Integratif, Makassar: Alauddin University Press, 2020. 

10. Putusan Serta Merta dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan 

Agama dalam Rangka Perlindungan Anak, Jurnal al-Manahij 

(Terakreditasi Sinta 2) IAIN Purwokerto Vol. 15 No. 1 Tahun 2021. 

11. “Kewajiban Menuntut Ilmu bagi Perempuan dalam Islam”, dalam A. 

Fajar Awaluddin (ed.), Bunga Rampai Dakwah Transformatif, 

Yogyakarta: Trussmedia Grafika dan Serambi, 2021. 

12. Beberapa karya tulis lainnya dalam jurnal nasional antara lain: Al-

Maiyyah IAIN Parepare, Al-Tafkir IAIN Langsa, IAIN Ambon, IAIN 

Palu, Al-Adl IAN Kendari, AL-Izzah IAIN Kendari, Sipakalebbi UIN 

Alauddin Makassar dan lain-lain. 

Dalam bidang pelatihan penelitian, Asni pernah mengikuti Short 

Course Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak yang diselenggarakan 

oleh Diktis Kementerian Agama Tahun 2019 selama 1 bulan di CRCS 

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

Saat ini selain sebagai akademisi di UIN Alauddin Makassar, sejak 

tahun 2017 Asni juga menjalani tugas sebagai Ketua Dharma Wanita 

Persatuan (DWP) Balai Penelitian Tanaman Serealia (Balitsereal) 

Puslitbangtan Badan Litbang Kementerian Pertanian.  

Asni menikah dengan Dr. H. Muhammad Azrai, M.P., Kepala Balai 

Penelitian Tanaman Serealia (Balitsereal) Puslitbangtan Badan Litbang 

Kementerian Pertanian pada 22 Desember 2003. Mereka saat ini telah 
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dikaruniai 2 orang putra yaitu Muhammad Rais Kamil (lahir 2004) dan 

Muh. Alfi Rizqy (lahir 2007).  

Asni dan keluarga saat ini bertempat tingal di Kompleks 

Perumahan Bulurokeng Permai Blok F2 No. 7-8 Makassar Sulawesi 

Selatan.  

Asni dapat dihubungi melalui nomor telepon 08114558840 dan 

alamat email asni.azrai@uin-alauddin.ac.id atau asnismile@gmail.com 

mailto:asni.azrai@uin-alauddin.ac.id

