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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 ا
Alif Tidak 

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 ب
Ba B Be 

 ت
Ta T Te 

 ث
Tsa ṡ es (dengan titik di aatas) 

 ج
Jim J Je 

 ح
Ha  H ha (dengan titik di bawah) 

 خ
Kha Kh ka dan ha 

 د 
Dal D De 

 ذ 
Zal Ż zet (dengan titik di atas) 

 ر
Ra R Er 

 ز
Za Z Zet 

 س
Sin S Es 

 ش
Syin Sy es dan ye 

 ص
Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) 

 ض
Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) 

 ط
Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) 

 ظ
Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) 
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 ع
‘ain ‘ Apostrof terbaik 

 غ
Gain G Eg 

 ف
Fa F Ef 

 ق
Qaf Q Qi 

 ك
Kaf K Ka 

 ل
Lam L Ei 

 م
Mim M Em 

 ن
Nun N En 

 و
Wawu W We 

 ه
Ha H Ha 

 ء
Hamzah “ Apostrof 

 ي
Ya” Y Ye 

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

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

(„). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A آ

 Kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا
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Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan yā‟ Ai a dan i ى

 Fathah dan wau ;au a dan u و

3. Maddah 

Madda atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

آ | ...ى  ... fatḥah dan alif 

atau yā‟ 

A a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā‟ I i dan garis di ى

atas 

 ḍammah dan wau U u dan garis di و

atas 

 

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 
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perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ى ber-

tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ى ى ), maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

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

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

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

8.  Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

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

Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. 

9. Lafẓ al-Jalālah ( لله ) 

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

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

hamzah. Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentan penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
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kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

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

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

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

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

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

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

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

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt = subhanahu wata’ala 

saw = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s = ‘alaihi al-salam 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

HR = Hadis Riwayat 

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

w. = Wafat tahun  

QS .../...: 4 = QS. an-Nisaa’/4:59 
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ABSTRAK 

NAMA : Andi Muhammad Sofyan 

NIM : 109001109081 

JUDUL SKRIPSI : Analisis Peran Pengadilan Agama Dalam Penentuan 

Awal Bulan Kamariah di Indonesia 

Pokok masalah penelitian ini yaitu bagaimana peran Pengadilan Agama 

dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia?. Adapun sub pokok masalah 

penelitian ini adalah: 1)Bagaimana mekanisme penentuan awal bulan kamariah 

oleh Pengadilan Agama. 2)Bagaimana peraturan yang mengatur peran Pengadilan 

Agama dalam penentuan awal bulan kamariah. 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) yang 

bersifat kuantitatif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif syar’i dan 

hukum normatif-empiris (Applied Law Research). Sumber data primer berupa: 

buku dan data sekunder berupa jurnal, ensiklopedia serta penelitian terdahulu. 

Teknik pengolahan data di dalam penelitian ini menggunakan teknik  identifikasi, 

reduksi, editing dan menganalisis data serta memberi kesimpulan akhir. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pengadilan Agama berperan 

dalam menetapkan hasil rukyat hilal dalam penentuan awal bulan kamariah 

melalui pelaksanaan sidang isbat rukyatul hilal. Mekanisme penentuan awal bulan 

kamariah oleh Pengadilan Agama melalui pelaksanaan sidang isbat Pengadilan 

Agama diajukan oleh Kementerian Agama (pemohon) dalam wilayah pelaksanaan 

kegiatan rukyatul hilal berdasarkan surat Ketetapan Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor: KMA/095/X/2006 tentang Penetapan Izin Sidang 

Isbat Kesaksian Rukyat Hilal dengan Hakim Tunggal kepada Mahkamah 

Syar’iyah untuk wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan untuk seluruh 

Pengadilan Agama di Indonesia. Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk 

memberikan isbat kesaksian rukyat hilal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52A 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang 

menyebutkan: “Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyat hilal 

dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. 

Implikasi dari penelitian ini ialah diharapkan kepada Pemerintah dalam hal 

ini Kementerian Agama mampu menyelesaikan perkara perbedaan penentuan 

bulan kamariah terutama awal bulan Ramadan, Syawal (Idul Fitri) dan Zulhijjah 

(Idul Adha) serta mampu menyatukan persepsi antar golongan yang berbeda 

pendapat terkait dengan penentuan awal bulan kamariah.Selanjutnya diharapkan 

kepada pemerintah agar kewenangan penetapan isbat rukyatul hilal tetap menjadi 

kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dengan lahirnya 

aturan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang isbat rukyatul hilal 

dan penetapan isbat rukyatul hilal Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah 

bersifat final dan mengikat untuk seluruh umat Islam di Indonesia (termasuk 

Kementerian Agama). 

Kata Kunci: Peran, Pengadilan Agama, Bulan Kamariah
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari adanya unsur agama di 

dalamnya. Oleh karena itu, agama merupakan unsur mutlak kehidupan masyarakat 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara untuk menciptakan 

kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang tertib, aman dan makmur lahir dan 

batin. Di dalam al-Qur’an ditegaskan terkait dengan sumber-sumber hukum Islam 

yang terdapat dalam QS al-Nisaa’/4: 59 dan Hadis Muadz Bin Jabal,1 pendapat 

para ahli mengatakan bahwa, yang menjadi sumber hukum dalam Islam terdiri 

atas 3 (tiga) yaitu: al-Qur’an, as-sunnah atau hadis, dan ar-ra’yu atau ijtihad ulil 

amri. sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Nisaa’/4: 59 yaitu: 

سُوْلَ وَاوُلِى الْْمَْرِ مِنْكُمْْۚ  فَاِنْ تنََازَعْتُ  َ وَاطَِيْعوُا الرَّ ا اطَِيْعوُا اللّٰه مْ فيِْ يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْٰٓ

اَ  خِرِِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ ِ وَالْيوَْمِ الْْٰ سُوْلِ انِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُْنَ بِاللّٰه ِ وَالرَّ حْسَنُ شَيْءٍ فرَُدُّوْهُ الِىَ اللّٰه

 تأَوِْيْلًا 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya”.2 

Berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan dalam tafsir Jalalain bahwa ayat ini 

diturunkan ketika terjadi sengketa antara orang Yahudi dengan seorang munafik. 

Orang munafik meminta kepada Ka’ab bin Asyraf agar menjadi hakim di antara 

 

1H.M. Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h.65-66. 

2Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Cet. IV; Bandung: 

Cordoba, 2016), h.87.  
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mereka. Sedangkan orang Yahudi meminta kepada Nabi Muhammad saw. untuk 

menyelesaikan sengketa itu, yang dimenangkan oleh orang Yahudi. Tidak terima 

dengan keputusan tersebut, orang munafik tersebut lalu mendatangi Umar dan 

orang Yahudi pun menceritakan persoalannya. Kata Umar kepada orang munafik: 

“Benarkah demikian?”, orang munafik itu menjawab “Benar”. Maka orang itu pun 

dibunuh oleh Umar.3 

Penetapan kalender hijriah/kamariah dimulai pada saat Rasulullah saw. 

melakukan hijrah dari Makkah menuju Madinah untuk melakukan penyiaran 

agama Islam di dunia. Akan tetapi, gagasan untuk membuat penanggalan Islam 

baru terealisasikan ketika Khalifah Umar bin al-Khattab menjabat sebagai 

khalifah. Sumber keterangan al-Biruni menyatakan bahwa khalifah Umar 

menerima surat dari Gubernur Basrah yang isinya menyatakan “Kami telah 

menerima surat dari Amirul Mu’minin, dan kami tidak tahu mana yang harus 

dilaksanakan terlebih dahulu, dan kami telah membaca agenda kegiatan yang 

bertanggal Sya’ban, tapi kami tidak tahu persis Sya’ban mana yang dimaksud, 

apakah Sya’ban tahun ini atau Sya’ban tahun depan yang dimaksud. 

Surat dari Abu Musa Al-Asy’ari sebagai suatu permasalahan yang urgen, 

perlu segera dibuat suatu ketetapan penanggalan yang seragam yang dipergunakan 

sebagai keperluan administrasi dan keperluan masyarakat umat Islam lainnya. 

Untuk menetapkan kalender Islam ini, yang sangat tepat untuk dijadikan patokan 

sebagai awal permulaan Tahun Baru Islam, maka Khalifah Umar mengadakan 

musyawarah yang dihadiri oleh pemuka-pemuka agama dan pembesar-pembesar 

muslim.4 Beberapa momentum penting yang diusulkan sebagai dasar penetapan 

pada tahun baru Islam yaitu: 1. Dihitung dari hari kelahiran Nabi Muhammad 

 

3Imam Jamaluddin Al-Mahalli, Tafsir Jalalain 1 (Cet VIII; Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2010), h.343. 

4Fatmawati, Ilmu Falak (Cet I; Watampone: Syahadah: 2016), h.150-151.  
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saw, 2. Dihitung dari wafatnya Rasulullah saw. 3. Dihitung dari hari Rasulullah 

menerima wahyu pertama di gua Hira yang merupakan awal tugas kenabiannya. 4. 

Dimulai dari tanggal dan bulan Rasulullah saw. melakukan hijrah dari Mekah ke 

Madinah. 

Penanggalan Hijriah dihitung mulai tahun yang di dalamnya terjadi Hijrah 

Nabi Muhammad saw. dari Makkah ke Madinah atas usul Ali bin Abi Thalib. 

Dengan demikian penanggalan Hijriah itu diberlakukan mundur sebanyak 17 

tahun.5 Pada akhirnya forum menyetujui sebagai awal penanggalan Islam dihitung 

sejak Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Pada saat itu Rasulullah saw. 

sampai di Madinah pada hari Senin, 12 Rabi’ al-Awwal yang bertepatan dengan 

tanggal 24 September 622 M. 

Sejak awal kehadiran Islam pada abad ke-7 M tata hukum Islam sudah 

dipraktikkan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan peradilan 

Islam. Pada masa kekuasaan kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam, peradilan 

agama sudah hadir secara formal. Ada yang bernama peradilan penghulu seperti 

di Jawa, Mahkamah Syar’iyah di Kesultanan Islam di Sumatera, Peradilan Qadi di 

Kesultanan Banjar dan Pontianak.6 

Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia dibagi menjadi beberapa masa 

(periode) di antaranya: 1. Masa (periode) Pra-pemerintahan Hindia-Belanda, 2. 

Masa (periode) transisi, 3. Masa (periode) pemerintahan Hindia-Belanda I, 4. 

Masa (periode) pemerintahan Hindia-Belanda II, 5. Masa (periode) Penjajahan 

Jepang, 6. Masa (periode) setelah kemerdekaan Republik Indonesia. 

Sebelum adanya pengalihan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke 

Mahkamah Agung, maka Peradilan Agama masih berada dibawah Departemen 

 

5Ahmad Maimun, Ilmu Falak Teori dan Praktik (Kudus: t.p, 2011), h.57.  

6Mardani, Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia (Cet. I; Depok: PT RajaGrafindo 

Persada, 2018), h.1.  
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Agama yang didasarkan pada penjelasan Undang-Undang No. 35 Tahun 1991 

Pasal 1 angka 2 ayat (2) yang mengatur tentang: “Selama belum dilakukan 

pengalihan, maka organisasi, administrasi, dan finansial bagi peradilan agama 

tetap berada dibawah kekuasaan Departemen Agama". Hingga pada saat 

berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dalam Pasal 11 ayat (1) 

disebutkan: “Badan-badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (1) secara organisatoris dan finansial berada dibawah kekuasaan 

Mahkamah Agung”. Maka dalam waktu lima tahun, akan berlangsung penyatuan 

lingkungan peradilan itu secara administratif, organisatoris, dan finansial berada 

dibawah Mahkamah Agung untuk menunjang kemandirian hakim. Dengan adanya 

kemandirian kehakiman ini, tentu diharapkan hakim dalam mengambil keputusan 

tidak boleh dicampuri oleh apa pun dan siapa pun yang menjadi prospek penting 

peradilan di masa yang akan datang. 

Perbedaan nama pengadilan agama seluruh wilayah di Indonesia kemudian 

diseragamkan dengan sebutan atau istilah “Pengadilan Agama” untuk pengadilan 

tingkat pertama, dan pengadilan tinggi agama untuk pengadilan tingkat banding di 

seluruh Indonesia yang didasarkan pada Keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 

1980.7 

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman menaungi 

seluruh lembaga peradilan di Indonesia. Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 

1945 Pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 

yang merdeka umtuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan, sehingga disusunlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada Bab III Pasal 19 UU 

No. 19 Tahun 1964 disebutkan bahwa: “demi kepentingan revolusi, kehormatan 

 

7Sulaikin Lubis, dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Cet. IV; 

Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.33. 



5 
 

 
 

negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang mendesak, Presiden dapat 

turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan”. Akan tetapi, dalam 

rangka pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni, maka 

ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diktumnya berbunyi: 

“mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman”. Kemudian Undang-Undang yang mengatur 

tentang kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 

yang menggantikan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Menurut Pasal 1 

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa: “kekuasaan kehakiman 

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya 

negara hukum Republik Indonesia”.8 

Peradilan Agama secara resmi beralih ke Mahkmah Agung sejak tanggal 30 

Juni 2004, akan tetapi tugas hisab dan rukyat tetap menjadi kewenangan 

Kementerian Agama yang tidak ikut dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Selain 

itu, perpindahan organisasi Peradilan Agama dari Departemen Agama / 

Kementerian Agama secara keseluruhan ke dalam Mahkamah Agung Republik 

Indonesia tidak melepaskan hubungan kedunya dalam penanganan masalah-

masalah keumatan yaitu hisab rukyat. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terjadi beberapa perubahan, salah 

satunya disisipkan satu pasal baru yaitu pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 berbunyi: 

“Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam 

penentuan awal bulan pada tahun hijriah”9 

 

8Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (Cet. V; Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), h.94. 

 9Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.  
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Permasalahan penentuan awal bulan kamariah berkaitan dengan kegiatan 

ibadah umat muslim yaitu awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah yang 

sampai saat ini masih menjadi problematika dikalangan masyarakat. Adanya 

beberapa metode penentuan awal bulan kamariah yaitu hisab (perhitungan) dan 

rukyat (pengamatan) seringkali berbeda pandangan dalam menetapkan masuknya 

awal bulan kamariah. Beberapa lembaga yang berwenang untuk melakukan 

penentuan awal bulan kamariah adalah Kementerian Agama dan Pemerintah serta 

pengadilan agama dapat memberikan isbat kesaksian rukyat hilal sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 untuk memperluas peran 

pengadilan agama menangani persoalan-persoalan yang terjadi dikalangan 

masyarakat khususnya umat Islam dalam penentuan awal bulan kamariah di 

Indonesia melalui pelaksanaan sidang isbat. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian secara kuantitatif (pustaka) dengan judul “Analisis Peran Pengadilan 

Agama Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia” untuk mengkaji 

peran pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dikemukakan pokok 

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana peran Pengadilan 

Agama dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia?. Berdasarkan pokok 

masalah tersebut, maka dapat diuraikan sub pokok masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme penentuan awal bulan kamariah oleh Pengadilan 

Agama? 
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2. Bagaimana peraturan yang mengatur tentang peran Pengadilan Agama 

dalam penentuan awal bulan kamariah? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Definisi operasional merupakan suatu hal yang diperlukan untuk 

menghindari kekeliruan pembaca dalam menafsirkan tiap variabel-variabel yang 

terdapat di dalam judul. Adapun ruang lingkup penelitian berfungsi sebagai 

paramater baik dari aspek rentang waktu maupun jangkauan objek penelitian. 

Adapun pembagian variabel-variabel yang terdapat di dalam judul penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang 

atau sekolompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau 

kedudukan tertentu.10 Adapun peranan merupakan suatu perilaku yang 

ditimbulkan dari suatu jabatan tertentu untuk menjalankan tugas, fungsi dan 

wewenangnya. Menurut Soejono Soekanto mengatakan “Sosiologi Suatu 

Pengantar menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status) yang apabila seseorang melakukan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. 

2. Pengadilan Agama adalah suatu daya upaya yang dilakukan untuk mencari 

keadilan atau menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang 

beragama Islam melalui lembaga-lembaga yang berfungsi untuk 

melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.11 

 

10http://repository.unimar-amni.ac.id/2671/2/10.%20BAB%202.pdf, diakses pada tanggal 

12 April 2023.  

11Nur Aisyah, Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di 

Indonesia, Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 5, no. 1, 2018, h.73. 

http://repository.unimar-amni.ac.id/2671/2/10.%20BAB%202.pdf
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3. Penentuan adalah proses, cara, perbuatan menentukan; penetapan; 

pembatasan.12 

4. Awal bulan kamariah merupakan suatu sistem penanggalan (kalender) yang 

berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umat Islam di dalam bulan-bulan 

tertentu seperti awal bulan Muharamma, Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.13 

Dalam penetapan awal bulan kamariah berdasarkan pada keberhasilan 

rukyatul hilal harus menentukan syarat-syarat tertentu.14 Perbedaan 

pemahaman antara penggunaan metode hisab (perhitungan) dan rukyat 

(pengamatan) seringkali berbeda dalam menetapkan awal bulan kamariah. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dilakukan untuk mendapatkan informasi dari penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian. Adapun 

penelitian yang peneliti kaji sebagai berikut: 

1. Sulaikin Lubis dkk dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata 

Peradilan Agama di Indonesia” membahas tentang peradilan agama secara 

spesifik dimulai dari sejarah dan landasan hukum yang dijadikan dasar 

dalam pelaksanaan peradilan agama di Indonesia. Sedangkan dalam 

penelitian ini berfokus pada peraturan mengenai peran Pengadilan Agama 

dalam penentuan awal bulan kamariah. 

2. Susiknan Azhari dalam bukunya yang berjudul “Penyatuan Kalender 

Islam: Dari Solidaritas Individual-Sektarian Agama Menuju Solidaritas 

Kebangsaan-Keumatan” membahas tentang dinamika pelaksanaan sidang 

isbat sebagai upaya penyatuan dua mazhab antara hisab dan rukyat. 

 

 12https://jagokata.com/arti-kata/penentuan.html, diakses pada tanggal 12 April 2023. 

13http://repository.radenintan.ac.id/3466/1/skripsi.pdf, diakses pada tanggal 12 April 

2023.  

14Rahma Amir, Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia, Elfalaky 1, 

no. 1, 2017, h.102. 

https://jagokata.com/arti-kata/penentuan.html,
http://repository.radenintan.ac.id/3466/1/skripsi.pdf
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Sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksaan sidang isbat oleh 

Pengadilan Agama dalam menetapkan awal bulan kamariah. 

3. Erfaniah Zuhriah dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Agama 

Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita” membahas tentang produk-

produk hukum dan kewenangan Peradilan Agama. Sedangkan penelitian ini 

berfokus pada penetapan isbat kesaksian rukyat hilal yang dilakukan oleh 

Pengadilan Agama.  

4. Nur Aisyah dalam jurnalnya yang berjudul “Peranan Hakim Pengadilan 

Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia” membahas tentang 

tugas, fungsi, kedudukan dan kewajiban hakim di lingkungan badan 

Peradilan Agama serta kewenangan Peradilan Agama. Sedangkan penelitian 

ini berfokus pada tugas, fungsi, kedudukan dan kewajiban hakim di 

Peradilan Agama serta kewenangan Peradilan Agama dalam penentuan awal 

bulan kamariah 

5. Rahma Amir dalam jurnalnya yang berjudul “Metodologi Perumusan Awal 

Bulan Kamariyah di Indonesia” membahas tentang penentuan awal bulan 

kamariyah di Indonesia yang terdapat 2 metode penentuan yaitu metode 

hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan). Sedangkan penelitian ini 

berfokus pada perumusan awal bulan kamariah dengan metode 

imkanurrukyat sebagai upaya menengahi perbedaan antara metode hisab dan 

rukyat. 

E. Metodologi Penelitian 

Proses penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan metodologi 

penelitian agar hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan. Adapun metode 

penelitian meliputi: 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (Library Research) yang didasarkan pada literatur berupa buku, 

jurnal maupun penelitian terdahulu dan artikel-artikel serta ensiklopedia. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan teologi normatif syar’i dan hukum normatif-empiris (Applied Law 

Research), yang pokok kajiannya adalah mengetahui peran Pengadilan Agama 

dalam dalam penentuan awal bulan kamariah pra dan pasca dibawah naungan 

Mahkamah Agung. 

a. Pendekatan normatif syar’i adalah pendekatan hukum Islam yang berdasar 

kepada al-Qur’an, hadis serta ijtima’ para ulama dalam penentuan awal bulan 

kamariah khususnya di Indonesia. 

b. Penelitian ini mengkaji dengan berdasar kepada hukum normatif sehingga 

penulis menggunakan pendekatan hukum positif yang berdasar kepada 

peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli terkait penelitian ini. 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kepustakaan yang dibutuhkan berupa 

literatur seperti buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu, baik bersifat 

sumber primer maupun sumber sekunder. 

a. Data primer 

Data primer merupakan data utama yang pertama kali peneliti kumpulkan. 

Dalam penelitian ini penulis membaca dan mengkaji buku-buku yang hasilnya 

dijadikan sebagai data primer. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang dihasilkan dari data yang sudah 

ada terlebih dahulu. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berasal dari 

penelitian terdahulu, ensiklopedia, dan artikel-artikel. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau Library Research 

sehingga dalam pengumpulan datanya penulis mengkaji dan menelaah sumber-

sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian penulis menyajikan 

dalam bentuk kutipan dengan menafsirkan kalimat yang masih memiliki arti 

yang sama dari tulisan yang dikutip oleh penulis. 

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

a. Teknik Pengolahan Data 

Secara umum teknik pengolahan data merupakan bagian dari proses 

penyusunan suatu karya ilmiah untuk memperoleh dan mengolah data-data 

sehingga menjadi sebuah literasi. Adapun teknik pengolahan data pada penulisan 

ini yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur kemudian memilah data-data 

yang sesuai dengan pokok pembahasan penulisan ini. 

1) Identifikasi data merupakan proses pengumpulan data dengan cara mencari, 

meneliti dan menelaah data suatu penelitian yang akan dibahas. 

2) Reduksi adalah penyederhanaan hal-hal yang dianggap penting yang 

bertujuan untuk memperjelas data sehingga mudah dipahami bagi pembaca. 

3) Editing yaitu teknik memeriksa kembali data untuk mengetahui kaitannya 

dengan pembahasan sehingga menjawab masalah yang telah dirumuskan 

sebelumnya. 
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b. Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk memperoleh kesimpulan dari hasil uraian data 

yang telah dikumpulkan. Adapun metode untuk menganalisis data yaitu 

memeriksa data yang telah dikaji kemudian disimpulkan secara sistematis. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian tentu ada hal-hal yang ingin dicapai penulis. Adapun 

tujuan pada penelitian ini berdasarkan pokok masalah yaitu: 

a. Untuk mengetahui mekanisme penentuan awal bulan kamariah oleh Pengadilan 

Agama. 

b. Untuk mengetahui peraturan yang mengatur peran Pengadilan Agama dalam 

penentuan awal bulan kamariah. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian atau manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari 

hasil penelitian ini adalah: 

a. Sebagai referensi/informasi tentang penjelasan peran Pengadilan Agama dalam 

penentuan awal bulan kamariah pra dan pasca di bawah naungan Mahkamah 

Agung. 

b. Sebagai bahan bacaan bagi masyarakat terutama Mahasiswa Jurusan Ilmu 

Falak dan jurusan lain yang terkait. 

c. Bentuk kontribusi ilmiah untuk pengkajian hukum dan ilmu falak. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERADILAN AGAMA 

A. Pengertian Peradilan Agama 

Peradilan berasal dari kata “adil” yang merupakan serapan dari bahasa Arab 

menjadi bahasa Indonesia yang artinya mengadili atau suatu upaya untuk mencari 

keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut 

peraturan yang berlaku. Dalam bahasa Arab disebut juga al-qadha, artinya proses 

mengadili dan proses mencari keadilan. Sedangkan peradilan dalam bahasa 

Belanda berasal dari kata rechtspraak dan judiciary berasal dari bahasa Inggris 

adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara dalam menegakkan 

hukum dan keadilan. 

Pengadilan atau rechtbank dalam bahasa Belanda dan court dalam bahasa 

Inggris adalah badan yang melakukan peradilan yaitu memeriksa, mengadili, dan 

memutus perkara-perkara1 dan dalam bahasa Arab pengadilan disebut al-

mahkamah.  

Peradilan dan pengadilan merupakan dua istilah dari kata dasar yang sama 

tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Peradilan merupakan salah satu pranata 

dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam menegakkan hukum dan keadilan, 

yang mengacu pada hukum yang berlaku. Sedangkan pengadilan merupakan 

satuan organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan. 

Meskipun demikian, kedua istilah tersebut terkadang digunakan dalam pengertian 

yang sama.2 Menurut Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang 

dimaksud dengan peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang 

 

1Mustofa Sy, Kepaniteraan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2006), h.5.  

2Nur Lailatul Musyafa’ah, Fluktasi Kekuasaan Absolut Peradilan Agama di Indonesia, 

dalam Jaih Mubarok (Ed) Peradilan Agama di Indonesia (Bandung: Bani Quraisyi, 2004), h.1.  
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beragama Islam.3 Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 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. Yang dimaksud dengan “rakyat pencari 

keadilan” adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara 

asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.4 

Menurut Cik Hasan Basri, peradilan adalah kekuasaan negara dalam 

menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk 

menegakkan keadilan hukum dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan 

kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman yang memiliki kebebasan dari 

campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya. 

B. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia 

Peradilan agama di Indonesia yang kemudian dikenal dengan pengadilan 

agama, keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Karena ketika 

Islam mulai tersebar di Indonesia, pengadilan agama telah ada sesuai dengan 

perkembangan kelompok masyarakat kala itu, kemudian memperoleh bentuk 

ketatanegaraan yang sempurna dalam kerajaan Islam.5 

Peradilan Islam di Indonesia merupakan salah satu institusi Islam di 

Indonesia yang sangat tua yang memiliki berbagai landasan yang sangat kuat. 

Secara filosofis, ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan 

penegakan hukum dan keadilan Allah dalam pergaulan hidup masyarakat. Secara 

 

3Pasal 1 angka (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  

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

Peradilan Agama.  

5H. Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama 

Islam di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h.29.  
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yuridis, ia berkembang mengacu kepada konstitusi dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Secara historis, ia merupakan salah satu mata rantai 

peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah saw. Secara 

sosiologis, ia didukung dan dikembangkan oleh masyarakat Islam di Indonesia.6 

Sejarah perkembangan peradilan agama dibagi menjadi beberapa periode 

(masa) yaitu: 

1. Masa (Periode) Pra-Pemerintahan Hindia-Belanda 

Masa pra pemerintahan Hindia-Belanda dimulai sejak masuknya agama 

Islam di Nusantara. Masyarakat Indonesia setelah mengenal dan memeluk 

agama Islam mulai mengatur diri dengan menggunakan hukum Islam. Dalam 

pelaksanaan hukum Islam, telah dapat dirasakan adanya manfaat pelaksanaan 

hukum acara peradilan agama, meskipun belum terdapat aturan tertulis 

mengenai yuridis formal proses beracaranya. Praktik pelaksanaan hukum acara 

peradilan agama pada waktu itu masih sangat sederhana, yang pada 

perkembangannya dikenal pembentukannya dalam tiga periode yaitu: 

a. Tahkim kepada muhakam 

Ketika pemeluk agama Islam masih sedikit, wujud peradilan agama belum 

seperti sekarang ini, pada masa itu bila terjadi perselisihan atau sengketa antara 

anggota masyarakat, maka diselesaikan dengan cara ber-tahkim yang merupakan 

lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh 

para ahli agama. Dalam masa-masa permulaan Islam datang di Indonesia, ketika 

pemeluk agama Islam hidup di dalam masyarakat yang belum sepenuhnya 

mengenal ajaran Islam, jika terjadi sengketa antara pemeluk agama Islam, mereka 

menyerahkan sengketa itu kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan 

 

6Andi Akram, "Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia", Al-Manahij: Jurnal Kajian 

Hukum Islam 2, no. 1, 2008, h.103–104. 
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keislaman yang dianggap mampu menyelesaikan sengketa. Orang yang bertindak 

sebagai hakim disebut muhakam. 

b. Masa (periode) ahlul hilli wal’aqdi 

Ketika penganut Islam telah bertambah dan terorganisir dalam kelompok 

masyarakat yang teratur, jabatan hakim atau qadhi dilakukan secara pemilihan 

baiat oleh ahlul hilli wal’aqdi, yaitu pengangkatan atas seseorang yang dipercaya 

sebagai ahli oleh majelis atau kumpulan orang terkemuka dalam masyarakat. 

c. Masa (periode) tauliyah 

Ketika kelompok Islam telah berkembang menjadi kerajaan Islam, 

pengangkatan jabatan hakim (qadhi) dilakukan dengan pemberian tauliyah, yaitu 

pemberian atau pendelegasian kekuasaan dari penguasa. 

2. Masa (Periode) Transisi 

Pada 4 Maret 1620 dikeluarkan instruksi agar di daerah yang dikuasai 

kompeni (VOC) harus diberlakukan hukum sipil Belanda, antara lain persoalan 

kewarisan. Instruksi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena mengalami 

kesulitan akibat perlawanan dari pihak Islam. Adapun masalah hukuman badan 

dan hukuman mati tidak ditanggapi oleh masyarakat Islam.7 Berlakunya hukum 

perdata Islam diakui oleh VOC dengan Resolutie der Indische Regeling tanggal 

25 Mei 1760, yaitu merupakan suatu kumpulan aturan hukum perkawinan dan 

hukum kewarisan menurut hukum Islam, atau Compendium Freijer; untuk 

digunakan dalam pengadilan VOC.8 Selain itu, terdapat kumpulan-kumpulan 

hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam yang dibuat 

dan digunakan di daerah-daerah lain, yaitu Cirebon, Semarang, dan Makassar. 

 

7A. Gani Abdullah, Gambaran Umum Peradilan Agama di Indoesia (Bandung: Ulul 

Albab Press, 1998), h.28.  

8M. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama 

(Jakarta: Ind-Hill Co., 1992), h.63.  
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3. Masa Pemerintahan Hindia-Belanda I 

Di tahun 1954, pemerintah Belanda mengeluarkan pernyataan politik 

yang dituangkan dalam Reglement op het beleid der Regeerings Reglement 

(RR) dan dimuat di dalam Stbl, Belanda 1854 No. 129 dan sekaligus dimuat di 

dalam Stbl. Hindia-Belanda 1855 No. 2. Dalam Pasal 75, 78, dan 109 

Regeerings Reglement (RR) Stbl. 1855: 2 ditegaskan berlakunya undang-

undang (hukum) Islam bagi orang Islam Indonesia. Secara perinci, terjemahan 

dari bunyi pasal-pasal tersebut sebagai berikut:9 

Pasal 75 ayat (3): 

“Oleh hakim hendaklah diberlakukan Undang-Undang Agama 

(godsdienstige wetten) dan kebiasaan penduduk Indonesia.” 

Pasal 75 ayat (4): 

“Undang-Undang Agama, instelling, dan kebiasaan itu juga dipakai 

untuk mereka oleh hakim Eropa pada pengadilan yang lebih tinggi, 

apabila terjadi pemeriksaan banding.” 

Pasal 78 ayat (2): 

“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia, 

atau yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk kepada 

putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut UU 

Agama (godsdienstige wetten) atau ketentuan-ketentuan lama mereka.” 

Kedua pasal tersebut menjadi dasar pengakuan berdirinya peradilan 

agama dalam sistem ketatanegaraan Hindia-Belanda. Pada Pasal 109 

merupakan penjelasan lebih lanjut dari kedua pasal di atas. Pasal ini berbunyi 

sebagai berikut: 

 

9Sayuti Thalib, Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam (Cet: 

IV; Jakarta: Bina Aksara, 1985), h.6-7.  
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“Ketentuan termaksud dalam Pasal 75 dan 78 itu berlaku pula bagi 

mereka yang dipersamakan dengan inlander, yaitu orang Arab, orang 

Moor, orang Cina, dan semua mereka yang beragama Islam dan orang-

orang yang tidak beragama.” 

Tokoh yang mendukung kebijakan ini adalah Salomon Keyzer, LWC. 

Van Den Berg dan C. Frederik Winter, LWC. van Den Berg mengatakan 

bahwa, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk 

agama Islam, walaupun dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan-

penyimpangan. Pendapat atau teori ini disebut Receptio in Complexu. Sejalan 

dengan hal tesebut, pada tahun 1882 berdasar dengan Stbl. 1882 No. 152 

ditegaskan pembentukan pengadilan agama di Jawa dan Madura. Di dalam 

Pasal 1 Stbl. 1882 No. 152 disebutkan bahwa ditempat-tempat di mana telah 

dibentuk (pengadilan) landraad, maka di sana dibentuk sebuah pengadilan 

agama. 

4. Masa Pemerintahan Hindia-Belanda II 

Theorie Receptie menjelaskan pada masa itu terjadi perubahan-perubahan 

mengenai pasal-pasal RR tersebut antara lain atas anjuran C. van Vollenhoven 

dan Snouck Hurgrounje. Dengan Stbl 1907 No. 204. Kata “diperlakukan” 

diubah menjadi “memerhatikan.” Dengan Stbl 1919 No. 286 atau Stbl. 1919 

No. 621, muncul ayat baru sebagai tambahan Pasal 75 RR yaitu ayat (6): “Bagi 

penduduk pribumi dan Timur Asing berlaku hukum perdata dan hukum 

dagang” (berlaku pada tanggal 1 Januari 1920). 

Pada tahun 1925, Regering Reglement diubah namanya menjadi IS (Wet 

Op de Staats Inrichting Van Nederlands Indie). Dengan Stbl. 1925 No. 415 jo. 

447 Pasal 78 RR lama dijadikan/diberi pasal baru, yaitu 134 IS (Indische Staats 

Regeling). Kemudian pada tahun 1929 baru diadakan perubahan mengenai isi 
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Stbl. 1925 tersebut dan dalam kaitannya dengan lembaga peradilan agama, 

pada tahun 1929 baru diadakan perubahan isi dari IS, yaitu dengan Stbl. Tahun 

1929 No. 221 Pemerintah Hindia-Belanda mengubah Pasal 134 ayat (2) IS, 

yang menyatakan bahwa: 

“… dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan 

diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka 

menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu 

ordonansi.” 

Pernyataan pasal itu dapat diartikan bahwa hukum Islam tidak berlaku 

lagi di Indonesia kecuali untuk hal-hal yang dikehendaki oleh hukum adat. 

Pasal 134 ayat (2) IS 1925 itulah yang menjadi sumber formal dan pangkal 

tolak dari teori receptie. 

5. Masa (Periode) Penjajahan Jepang 

Pada masa pemerintahan Jepang, lembaga pengadilan agama yang sudah 

ada pada masa penjajahan Belanda, tetap berdiri dan dibiarkan dalam 

bentuknya semula. Perubahan yang dilakukan terhadap lembaga ini hanyalah 

dengan memberikan atau mengubah nama saja, yaitu sooryoo hooin untuk 

pengadilan agama dan kaikyoo kootoo hooin untuk mahkamah Islam tinggi 

(pengadilan tinggi agama).10 

Sidang dewan pertimbangan (sanyo kaigi) dipersoalkan apakah urusan 

agama Islam dilaksanakan oleh pemerintah dan apakah pengadilan agama 

berdiri terpisah dari pengadilan negeeri atau menjadi bagian dari pengadilan 

negeri, dengan mengangkat penasihat urusan agama.11 H. Zaini Ahmad Noeh 

 

10H. Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama 

Islam di Indonesia, h.20-21. 

11Daniel S. Lev., Peradilan Agama Islam di Indonesia (Islamic Court in Indonesia) terj. 

Zainal Ahmad Noeh, (Jakarta: Intermasa, 1980), h.53-59.  
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dan Ahmad Basit Adnan dalam buku Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam 

di Indonesia menuliskan, bahwa Jepang berpendirian untuk mengadakan 

keseragaman (unifikasi) dalam peradilan, yaitu satu pengadilan untuk semua 

golongan penduduk, kecuali untuk bangsa Jepang. 

6. Masa Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia 

a) Tahun 1945-1957 

Pasal 24 ayat (1) UUD  1945 disebutkan bahwa, kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman 

menurut undang-undang. Adapun ayat (2) menyebutkan bahwa, susunan dan 

kekuasaan Badan-Badan Kehakiman itu diatur dengan undang-undang. 

Kekuasaan kehakiman itu dilakukan dengan suatu kekuasaan yang merdeka dan 

terlepas dari pengaruh dan turut campurnya kekuasaan pemerintahan (penjelasan 

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945). Bagi peradilan agama sebagai salah satu lingkungan 

peradilan yang dimaksud oleh pengertian Badan Kehakiman dalam Pasal 24 ayat 

(1) UUD 1945 itu belum pernah diatur dengan suatu undang-undang tersendiri. 

Pada tahun 1948 pernah dikeluarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1948 tentang 

Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman yang bermaksud menyusun 

peradilan secara integral, akan tetapi undang-undang ini tidak pernah dinyatakan 

berlaku. Dalam Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan 

Sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara 

Pengadilan-pengadilan Sipil, keberadaan peradilan agama ditetapkan merupakan 

bagian dari Peradilan Swapraja terutama bagi daerah selain Jawa, Madura dan 

Kalimantan Selatan.12 

 

12Pasal 1 ayat (2) UU Darurat No. 1 Tahun 1951, disebutkan pengadilan adat secara 

berangsur-angsur dihapus, peradilan agama dalam lingkungan swapraja adat jika merupakan 

bagian tersendiri, tidak turut terhapus.  
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Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 Ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan yang mengatur Lembaga Peradilan Agama dinyatakan 

masih berlaku sepanjang belum diatur dengan suatu peraturan perundang-

undangan. Kemudian, pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 

Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di 

daerah luar Jawa dan Madura, kecuali daerah sekitar Banjarmasin. Sebelum itu, 

pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuk Departemen/Kementerian Agama yang 

kemudian dengan Penetapan Pemerintah No. 5/SD/tanggal 23 Maret 1946 

Mahkamah Islam Tinggi (termasuk pengadilan agama) yang semula berada dalam 

lingkungan Departemen Kehakiman, diserahkan pada Departemen Agama.13 

b) Tahun 1957-1974 

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 terdapat 

rechtsvacuum mengenai wewenang tingkat kasasi di lingkungan Peradilan 

Agama. Oleh karena itu, menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan No. 

10 Tahun 1963 yang memberi wewenang dan kewajiban kepada Jawatan 

Peradilan Agama (sekarang Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama) untuk 

melaksanakan tugas Peradilan Agama ditingkat kasasi. Setelah berlaku Undang-

Undang No. 14 Tahun 1970, Surat Keputusan Menteri Agama tersebut dicabut 

dengan SK Menteri Agama No. 28 Tahun 1972. Dalam Pasal 63 ayat (1) 

ditegaskan bahwa, yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini 

adalah: a. Pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan, b. Pengadilan 

umum bagi yang lainnya. Pada Pasal 63 (2) disebutkan bahwa, setiap keputusan 

pengadilan agama dikukuhkan oleh pengadilan negeri, meskipun keharusan 

pengukuhan itu bersifat administrative, akan tetapi hal ini menunjukkan bahwa 

kedudukan pengadilan agama belum setara dengan pengadilan negeri, pengadilan 

 

13H.M. Djamil Latif, Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1983), h.24.  
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militer, dan pengadilan tata usaha negara yang memperlihatkan masih adanya 

pengaruh dari teori receptie. 

c) Tahun 1974-1989 

Tahun 1980 dikeluarkan dikeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 6 

Tahun 1980 yang menyatakan bahwa nama pengadilan agama yang berbeda-beda 

untuk seluruh Indonesia, diseragamkan dengan sebutan istilah “pengadilan 

agama” untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama untuk 

pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 1985 

dikeluarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

Dalam pasal 1 ditetapkan bahwa, Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi 

negara sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakat 

Republik Indonesia No. III MPR/1978. Dalam Pasal 2 ditetapkan bahwa 

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan 

peradilan, yang melaksanakan tugasnya terlepas dari semua pengaruh pemerintah 

dan pengaruh-pengaruh lainnya. 

d) Tahun 1989-1999 

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, dikeluarkan tiga 

peraturan yaitu: 

1) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990, tanggal 12 Maret 1990 

tentang Petunjuk Pembuatan Penetapan sesuai Pasal 84 ayat (4) Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989. 

2) Surat Edaran Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989; dan 

3) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi 

Hukum Islam. 
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Pada uraian diatas bahwa menurut Pasal 10 Undang-Undang No, 14 Tahun 

1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ada empat 

lingkungan kekuasaan kehakiman yaitu: a. peradilan umum; b. peradilan agama; 

c. peradilan militer; dan d. peradilan tata usaha negara. Berdasarkan Pasal 11 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, empat lingkungan kekuasaan kehakiman 

tersebut di atas secara administratif, organisatoris, dan finansial berada di bawah 

lingkungan departemen masing-masing. Dengan demikian, Departemen 

Kehakiman membawahi Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 

Departemen Agama membawahi Peradilan Agama dan Departemen Pertahanan 

dan Keamanan (dahulu) membawahi Peradilan Militer. Dengan berlakunya 

Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan: “Badan-

badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) secara 

organisatoris, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah 

Agung”. Hal itu membuat semua peradilan dalam tingkat pertama tersebut berada 

dalam satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung. 

Sejak saat ini, pengaturan mengenai struktur organisasi, administrasi dan 

finansial lembaga peradilan agama ke “satu atap”, yaitu di bawah Mahkamah 

Agung semakin kukuh dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

yang mengaturnya lebih lanjut pada Pasal 1 angka (4) mengenai perubahan bunyi 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Pembinaan 

teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan 

oleh Mahkamah Agung.” Adapun pada Pasal 1 angka (6) terdapat penyesuaian 

terhadap bunyi Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut yang 

berbunyi: “Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh 

Ketua Mahkamah Agung.” 
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C. Dasar Hukum 

Peradilan Agama yang berlandaskan hukum Islam, tentu berpedoman 

kepada al-Qur’an, Hadis dan Ijtihad. Keutamaan menegakkan keadilan sesuai 

dengan pedoman ajaran agama Islam dapat dilihat di dalam QS al-Nisaa’/4: 135: 

لِ  ِ وَلَوۡ عَلىَٰٰٓ أنَفسُِكُمۡ أوَِ ٱلۡوَٰ مِينَ بٱِلۡقِسۡطِ شُهَدآَٰءَ لِلَّّٰ ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ كُونوُاْ قَوَّٰ ديَۡنِ وَٱلۡۡقَۡرَبِينَْۚ  يَٰ

اْ   وَإنِ تلَۡوُٰۥٓ
ُ أوَۡلىَٰ بهِِمَاۖ فلًََ تتََّبعِوُاْ ٱلۡهَوَىٰٰٓ أنَ تعَۡدِلوُاْْۚ أوَۡ تعُۡرِضُواْ   إِن يكَُنۡ غَنِيًّا أوَۡ فقَِيرٗا فٱَللَّّٰ

َ كَانَ بمَِا تعَۡمَلوُنَ خَبِيرٗا   فإَنَِّ ٱللَّّٰ

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, 

menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap 

ibu-bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun 

miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya (kebaikannya). Maka 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 

kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan 

menjadi saksi, maka ketahuilah Allah adalah Mahateliti terhadap segala apa 

yang kamu kerjakan”.14 

Berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan bahwa dalam menegakkan keadilan 

harus dilandasi dengan kejujuran dan kebenaran sesuai dengan kejadian yang 

sebenarnya. Menjadi seorang saksi haruslah berkata benar meskipun itu terhadap 

dirimu atau kerabat bahkan keluarga sekalipun dan jangan sekali-kali 

menyimpang dari kebenaran tersebut. 

Berdasarkan hadis Abu Said al-Khudri ra. yang diriwatkan oleh at-Tirmidzi 

dijelaskan mengenai keutamaan menegakkan keadilan. Perintah untuk 

menegakkan keadilan yang akan menghadirkan cinta Allah swt. Begitupun 

sebaliknya orang-orang yang dibenci oleh Allah swt. adalah pemimpin yang zalim 

dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun hadisnya 

sebagai berikut: 

 

14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Cet. IV; Bandung: 

Cordoba, 2016), h.100.  
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عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى  

ِ عَزَّ وَجَلَّ يوَْمَ الْقِيَامَةِ وَأقَْرَبهَُمْ مِنْهُ  آله وصحبه وسلم : إِنَّ أحََبَّ النَّاسِ إلِىَ اللَّّٰ

ا إمَِامٌ جَائرٌِ  ِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ وَأشََدَّهُ عَذاَبا ا إمَِامٌ عَادِلٌ وَإنَِّ أبَْغَضَ النَّاسِ إلِىَ اللَّّٰ   مَجْلِسا

Artinya: 

“Dari Abu Said al-Khudri ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: 

“Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah swt. dan paling dekat 

tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan 

manusia paling dibenci oleh Allah swt. dan paling jauh tempat duduknya 

adalah pemimpin yang zalim”. (HR at-Tirmidzi).  

Dijelaskan pula di dalam hadis Nabi Muhammad saw. tentang sumber-

sumber hukum Islam yaitu ijtihad sebagai upaya mencari hukum yang terakhir 

setelah al-Qur’an dan Hadis yaitu sebagai berikut:  

ا بعَثَهَُ إلِىَ الْيمََنِ، قَالَ لَهُ:"كَيْفَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمََّ  عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ، أنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّّٰ

ِ، قَالَ:"فَإنِْ لمَْ يكَُنْ فيِ كِتاَبِ  تقَْضِي إنِْ عَرَضَ لكََ قضََاءٌ؟"، قَالَ: أقَْضِي بكِِتاَبِ اللَّّٰ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"فَإنِْ لمَْ يكَُنْ فيِ سُنَّةِ رَسُولِ  ِ صَلَّى اللَّّٰ ِ؟"قَالَ: فبَِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّّٰ اللَّّٰ

ِ صَلَّى  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ؟"قَالَ: أجَْتهَِدُ رَأيِْي وَلْ آلوُ، قَالَ: فضََرَبَ رَسُولُ اللَّّٰ ِ صَلَّى اللَّّٰ اللَّّٰ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ  ُ عَليَْهِ  اللَّّٰ ِ صَلَّى اللَّّٰ ِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّّٰ ، وَقَالَ:"الْحَمْدُ لِلَّّٰ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ"  ِ صَلَّى اللَّّٰ  وَسَلَّمَ لِمَا يرُْضِي رَسُولَ اللَّّٰ
Artinya: 

“Dari Muadz ibn Jabal ra Nabi Muhammad saw. ketika mengutusnya ke 

Yaman, Nabi bertanya: “Bagaimana kamu jika dihadapkan permasalahan 

hukum?” ia berkata: “Saya berhukum dengan kitab Allah”. Nabi berkata: 

“Jika tidak terdapat dalam kitab Allah?”, ia berkata: “Saya berhukum 

dengan sunnah Rasulullah saw”. Nabi berkata: “Jika tidak terdapat dalam 

sunnah Rasul saw?” ia berkata: “Saya akan berijtihad dan tidak berlebih 

(dalam ijtihad)". Maka Rasul saw. memukul ke dada Muadz dan berkata: 

“Segala puji bagi Allah yang telah sepakat dengan utusannya (Muadz) 

dengan apa yang diridhai Rasulullah”.15 

 

 

15Widaningsih, Sumber Hukum Islam yang Penting Diketahui, 

2021,https://kalam.sindonews.com/read/475526/72/sumber-hukum-islam-yang-penting-diketahui-

1625558865, diakses pada tanggal 11 April 2023. 

https://kalam.sindonews.com/read/475526/72/sumber-hukum-islam-yang-penting-diketahui-1625558865
https://kalam.sindonews.com/read/475526/72/sumber-hukum-islam-yang-penting-diketahui-1625558865
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D. Sumber-Sumber Hukum Peradilan Agama 

Dunia peradilan termasuk lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, 

sumber hukum yang digunakan sebagai rujukan dalam memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara secara umum terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu sumber 

hukum materiil dan sumber hukum formil yang disebut dengan hukum beracara. 

1. Hukum Materiil Peradilan Agama 

Hukum materiil dalam lingkup Peradilan Agama meliputi hukum 

Islam yang disebut dengan fikih yang sangat rentan terjadi perbedaan. Di masa 

lalu, hukum materiil Peradilan Agama bukan merupakan hukum tertulis 

(Sistem Hukum Positif) dan belum terstruktur dalam berbagai kitab karya 

ulama di masa lalu yang karena dari segi sosiokultural berbeda, kerap kali 

menimbulkan perbedaan ketentuan hukumnya tentang masalah yang sama. 

Untuk meminimalisir perbedaan tersebut, di satu sisi dan di sisi lain adanya 

kesamaan, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang perkawinan, 

talak dan rujuk yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat biro Peradilan 

Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembukaan Peradilan 

Agama di luar Jawa dan Madura.16 

Dalam surat biro peradilan tersebut menyatakan bahwa, untuk 

memperoleh kesatuan hukum materiil dalam memeriksa dan memutus perkara, 

maka para hakim Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dianjurkan 

menggunakan 13 kitab-kitab sebagai rujukan yaitu: (1) Al-Bajuri; (2) Fatkhul 

Mu’in; (3) Syarqawi ‘Alat Tahrir; (4) Qalyubi Wa Umairah/Al-Mahalli; (5) 

Fatkhul Wahhab; (6) Tuhfah; (7) Targhib Al-Mustaq; (8) Qawanin Syar’iyah 

 

16A. Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2019), 

h.148. 
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Li Sayyid bin Yahya; (9) Qawanin Syar’iyah Li Sayyid Shadaqah; (10) 

Syamsuri li Fara’id; (11) Bughyat Al-Musytarsyidin; (12) Al-Fiqih Ala 

Madzahib Al-Arba’ah; dan (13) Mughni Al-Muhtaj. 

Meski Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya mengatur 

Peradilan Agama yang disahkan pada tanggal 17 Desember 1970, namun 

secara riil Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan tersebut baru berjalan 

setelah adanya Skb. Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 01, 02, 03 dan 

04 Tahun 1983 dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Demi mewujudkan kepastian hukum dan mewujudkan hukum Islam 

setidak-tidaknya di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan wakaf menjadi 

hukum tertulis, maka Indonesia merintis Kompilasi Hukum Islam dengan 

SKB Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama Nomor 07/KMA/1985 dan 

Nomor 25 Tahun 1985 pada tanggal 25 Maret 1985 tentang Pelaksanaan 

Proyek Pembentukan Kompilasi Hukum Islam hingga pengumpulan data telah 

diperoleh menjadi naskah kompilasi, maka diajukan oleh Menteri Agama 

kepada presiden tanggal 14 Maret 1988 dengan Surat No.MA/123/1988 

tentang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam guna memperoleh landasan 

yuridis sebagai acuan untuk penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan 

Agama. 

2. Hukum Formil Peradilan Agama 

Terkait dengan hukum formil Peradilan Agama, ketentuan mengenai 

hukum acara di Pengadilan Agama baru ada sejak lahirnya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang 

Peraturan Pelaksanaannya. Akan tetapi, hanya sebagian kecil saja yang diatur 
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dalam kedua peraturan tersebut. Kemudian, ketentuan tentang hukum acara di 

lingkungan Peradilan Agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang 

mengatur susunan dan kekuasaan Peradilan Agama serta hukum acara yang 

berlaku di lingkungan Peradilan Agama.17 Akan tetapi, tidak semua ketentuan 

tentang hukum acara Peradilan Agama dimuat secara lengkap dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan 

Agama, hal ini dapat dilihat dalam pasal 54 dikemukakan bahwa hukum acara 

yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah 

Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan 

Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus di dalam undang-

undang. Kemudian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, pada tanggal 20 Maret 2006 telah diamandemen pasal-pasalnya 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dijelaskan bahwa hukum acara yang 

berlaku di lingkungan Peradilan Agama sama dengan yang berlaku di 

lingkungan Peradilan Umum kecuali hal-hal yang disebutkan dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Adapun sumber 

hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum dan diberlakukan 

juga untuk lingkungan Peradilan Agama yaitu: (a) Reglement op de Burgerlijk 

Rechtsvordering (B.Rv); (b) Inladsh Reglement (IR); (c) Rechtsregelement 

Voor De Buitengewesten (R.Bg); (d) Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia 

(BW); (e) Wetbook van Koophandel (WvK); (f) Peraturan Perundang-

Undangan; (g) Yurisprudensi (h) Surat Edaran Mahkamah Agung RI; dan (i) 

Doktrin atau Ilmu Pengetahuan. 

 

17Terdiri dari 37 Pasal pada BAB IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama.  
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E. Produk Hukum Peradilan Agama 

Produk hukum Peradilan Agama sama halnya yang terdapat di lingkungan 

peradilan umum, sesuai dengan pembagian menurut ketentuan perundang-

undangan. Di dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama dikenal dua macam produk hukum. Setelah Pengadilan Agama 

memeriksa perkara tertentu, maka ia harus mengadilinya atau memberikan 

putusan. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 ada 2 yaitu: putusan dan penetapan. Sebelumnya terdapat produk ke 3 

yaitu Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak (SKT3), yang kini tidak ada 

lagi.18 

Peradilan Agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam dalam 

upaya mencari keadilan sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam. Hal tersebut 

menjadi tugas dan tanggung jawab hakim di Pengadilan Agama dalam 

memutuskan perkara sesuai dengan jenis perkaranya baik berupa putusan untuk 

perkara yang bersifat gugatan maupun penetapan untuk perkara yang bersifat 

permohonan. Adapun penjelasan mengenai produk hukum Peradilan Agama yaitu: 

1. Produk Hukum Putusan 

Putusan disebut vonnis dalam bahasa Belanda atau al-qada’u dalam 

bahasa Arab yaitu salah satu produk hukum Pengadilan Agama karena 

terdapat dua pihak yang berlawanan dalam perkara tertentu yang disebut 

dengan “Penggugat” atau orang yang mengajukan perkara ke Pengadilan 

Agama dan “Tergugat” atau orang yang diajukan dalam perkara tertentu ke 

 

18Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita (Cet. II; 

Malang: UIN-Malang Press, 2009), h.265.  
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Pengadilan Agama. Produk Pengadilan ini diistilahkan dengan “produk 

peradilan yang sesungguhnya” atau jurisdiction cententiosa.19 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada pasal 10 memberikan 

penjelasan mengenai putusan yaitu: “Putusan adalah keputusan pengadilan 

atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”. Sedangkan menurut 

A. Mukti Arto menjelaskan bahwa putusan merupakan pernyataan hakim yang 

dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang 

terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan 

(kontentius).20 

Menurut Gemala Dewi bahwa putusan ialah pernyataan hakim yang 

tertuang dalam bentuk tulisan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang 

terbuka untu umum, sebagai suatu produk hukum Peradilan Agama dari hasil 

pemeriksaan perkara gugatan terhadap suatu sengketa tertentu.21 

Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata) 

selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk 

melakukan sesuatu, atau berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau 

menghukum sesuatu. Jadi dictum vonis selalu bersifat condemnatoir artinya 

menghukum atau bersifat constitutoir artinya menciptakan. Apabila perintah 

dari pengadilan ini tidak dilakukan, maka dapat diperintahkan untuk dilakukan 

secara paksa yang disebut dengan eksekusi. 

Mengenai macam-macam putusan, tidak ada penjelasan secara 

terperinci mengenai jenis putusan sehingga terdapat keanekaragaman 

 

19Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT Rajawali Press, 2006), 

h.203.  

20A. Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama di Indonesia 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.245.  

21Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana, 

2005), h.148. 
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pembagian putusan. Menurut Mustofa, ada tiga macam putusan/eksekusi, 

yaitu:22 

a. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk 

membayar sejumlah uang; 

b. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu 

perbuatan; 

c. Eksekusi riil dengan penjualan lelang. 

Dari penjabaran tersebut, maka penjatuhan putusan hakim sangat 

beraneka dalam upaya penegakan hukum dan terciptanya rasa keadilan bagi 

orang-orang yang beragama Islam yang mengalami perkara tertentu sesuai 

dengan syariat hukum Islam. 

2. Produk Hukum Penetapan 

Produk hukum selanjutnya adalah penetapan. Menurut Gemala Dewi 

penetapan adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam bentuk tulisan dan 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan 

perkara permohonan/voluntair.23 Sedangkan menurut A. Raihan Rasyid 

penetapan disebut dalam bahasa Arab “al-Isbat” dan beschiking dalam bahasa 

Belanda, yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang 

sesungguhnya, yang diistilahkan jurisdiction voluintaria. Disebut sebagai 

bukan peradilan yang sesungguhnya karena dalam perkara tersebut hanya 

terdapat pemohon untuk ditetapkan tentang sesuatu dan tidak berperkara 

dengan orang lain. 

 

22Mustofa Sy, Kepaniteraan Peradilan Agama, h.109. 

23Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.  
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Menurut M. Yahya Harahap, penetapan merupakan keputusan yang 

diberikan oleh hakim terhadap perkara permohonan.24 Penetapan sebagai 

produk pengadilan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang tidak 

bertentangan. Oleh karena itu, dictum penetapan tidak pernah berbunyi 

menghukum melainkan hanya berupa pernyataan (declaratoire) atau 

menciptakan (constitutoire). 

Bentuk dan isi penetapan sama halnya dengan isi putusan, meskipun 

terdapat beberapa perbedaan di dalamnya yaitu:25 

a. Identitas pihak-pihak pada permohonan dan pada penetapan hanya memuat 

identitas pemohon. Meskipun termuat identitas pemohon, tetapi termohon di 

situ bukanlah pihak. 

b. Tidak terdapat kata-kata “Berlawanan dengan” seperti pada isi putusan. 

c. Tidak terdapat kata-kata “tentang duduk perkaranya” seperti pada isi putusan, 

melainkan diuraikan hal-hal yang menjadi permphonan oleh pemohon. 

d. Amar penetapan bersifat declaratoire atau constitutoire. 

e. Jika pada putusan didahului kata-kata “memutuskan”, maka pada penetapan 

menggunakan pada kata “menetapkan”. 

f. Biaya perkara dibebankan pada pemohon, sedangkan pada putusan biaya 

perkara dibebankan kepada salah satu pihak yang kalah atau ditanggung 

bersama-sama oleh pihak penggugat dan tergugat. 

g. Dalam penetapan tidak mugnkin ada reconventie atau interventie atau 

vrijwaring. 

 

 

24M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h.339.  

25Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, h.214.  
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Putusan mempunyai 3 (tiga) kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak 

maupun untuk dunia luar (pihak ketiga), akan tetapi penetapan hanya berlaku 

untuk pemohon yang mengajukan permohonan dan untuk orang yang 

memperoleh hak daripadanya. Contohnya: Permohonan isbat kesaksian rukyat 

hilal yang diajukan oleh Kementerian Agama kepada Pengadilan Agama.26 

 

26Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.  
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BAB III 

PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH 

A. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah 

Kalender menjadi hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, 

khususnya umat Islam di Indonesia terutama menyangkut persoalan peribadatan. 

Persoalan ibadah telah diatur dalam ajaran agama Islam terkait dengan 

pelaksanaannya sesuai dengan waktu tertentu sehingga sangat penting mengetahui 

metode penentuan awal bulan kamariah karena terkait dengan permasalahan 

ibadah. Beberapa waktu pada bulan kamariah yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaan ibadah yaitu diantaranya: awal bulan Ramadan untuk melaksanakan 

ibadah puasa, awal bulan Syawal untuk melaksanakan salat Idulfitri, dan awal 

bulan Zulhijjah untuk pelaksanaan ibadah puasa.1 

Penentuan awal bulan kamariah di Indonesia terbagi menjadi 2 metode yaitu 

hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan) bahkan keduanya (hisab dan rukyat) 

yang dilakukan sebagai bentuk ijtihad dalam menentukan masuknya awal bulan 

kamariah.2 Adapun penjelasan mengenai 2 metode tersebut yaitu: 

1. Metode (Hisab) 

Secara etimologi, hisab berasal dari kata hasiba-yahsibu-hisaban-

hisabatan yang bermakna menghitung (‘adda), kalkulasi (ahsa), dan mengukur 

(qaddara).3 

Hisab secara harfiah berarti perhitungan. Istilah hisab seringkali 

digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk menghitung posisi matahari dan 

 

1Indah Amaliah dan Mahyuddin Latuconsina, “Efektivitas Hisab Hakiki Tadqiqi Sebagai 

Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Terhadap Imkanurrukyat,” Hisabuna: Jurnal Ilmu Falak 

2, no. 3, 2021, h.99. 

 2Rahmatiah HL, “Dinamika Penentuan Bulan Ramadhan dan Syawal Pada Masyarakat 

Eksklusif Di Kabupaten Gowa,” Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak 3, no. 1, 2019, h.3.  

3Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktek, dan Fikih, 

(Medan: Rajawali Pers, 2017), h.70.  
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bulan terhadap bumi. Mengetahui posisi matahari sangat penting karena 

dijadikan patokan umat Islam dalam menentukan awal waktu salat. Selain itu, 

posisi bulan digunakan untuk memperkirakan posisi hilal sebagai penanda 

masuknya periode bulan baru (awal bulan) dalam kalender Hijriah.4 

Menurut Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A dalam bukunya yang berjudul 

Ilmu Falak mengatakan bahwa “Hisab adalah penetapan awal bulan qamariah 

melalui perhitungan yang akurat. Keakuratan data yang dipergunakan 

menghitung datangnya awal bulan qamariah bersumber dari buku yang 

standar, misalnya almanak nautika”.5 

Berdasarkan penjelasan diatas, metode hisab dilakukan dengan 

menggunakan perhitungan secara matematis dan astronomis pada pergerakan 

bumi terhadap matahari yang mengacu pada rumus-rumus tertentu dan ilmiah. 

Dari hasil perhitungan tersebut dapat menghasilkan data-data tertentu 

mengenai tinggi hilal untuk menentukan awal bulan kamariah.6 

Metode hisab (perhitungan) merupakan salah satu metode alternatif 

yang digunakan untuk menentukan awal bulan hijriah dan menjadi solusi 

terhadap permasalahan mengenai masuknya awal bulan khususnya bulan 

Muharram, Ramadan, Syawal dan Zulhijjah karena dalam penentuannya 

mampu memberikan ketelitian perhitungan astronomi seperti menghitung 

kapan konjungsi geosentris terjadi dan mengetahui posisi hilal akan terlihat.7 

 

 

 

4Alimuddin, Ilmu Falak II (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.137.  

5Ali Parman, Ilmu Falak (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h.141.  

6Nurul Wakia, “Diskursus Rukyat: Metode Mengilmiahkan Kebenaran Hisab Awal Bulan 

Kamariah,” Elfalaky 4, no. 1, 2020, h.23. 

7Muh. Hadi Bashori, Penanggalan Islam (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 

h.84.  
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2. Metode Rukyat (Pengamatan) 

Secara etimologi, rukyat berasal dari kata ra’a-yaro-ru’yatan yang 

artinya melihat dengan mata dan dalam astronomi rukyat disebut juga sebagai 

observasi/pengamatan. Rukyat hilal merupakan kegiatan pengamatan yang 

dilakukan untuk mengamati Bulan Sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat 

setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru terkhusus menjelang 

bulan Muharram, Ramadan, Syawal dan Zulhijjah untuk menentukan 

permulaan bulan baru tersebut.8 

Dalam praktiknya, aktivitas rukyat tentu memiliki kendala karena 

ditempat tertentu terkadang hilal tidak tampak akibat cuaca yang buruk dan 

membutuhkan kecermatan untuk melihat hilal yang dilakukan ditempat terbuka 

atau tinggi seperti pantai, rooftop dan lain sebagainya. Kendati demikian, 

permasalahan rukyat dapat terselesaikan seiring perkembangan zaman karena 

telah ditemukan alat canggih untuk mengamati hilal yaitu teleskop, bahkan saat 

ini hilal mampu terdokumentasi melalui pemahaman ilmu astrofotografi. 

B. Hisab dan Rukyat dalam Syariat 

Metode hisab dan rukyat dalam praktiknya, tentu saling mendukung dalam 

upaya menentukan awal masuknya bulan hijriah meskipun dalam beberapa 

momentum keduanya berbeda pendapat dalam menentukan awal bulan hijriah 

khususnya pada bulan Ramadan dan Syawal. Hal ini dikarenakan keduanya 

memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing dalam penerapannya. 

Kedua metode yang digunakan antara hisab dan rukyat tentu memiliki argumen 

yang kuat serta dalil yang di dalam Al-Qur’an sehingga perbedaan pendapat pada 

penggunaan 2 metode tersebut yakni hisab dan rukyat terkandung kebenaran di 

dalamnya karena memiliki landasan yang jelas. 

 

8Muh. Hadi Bashori, Penanggalan Islam, h.73.  
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1. Hisab dalam Syariat 

Landasan yang digunakan dalam penerapan metode hisab terdapat pada 

QS al-Rahman/55: 5 sebagai berikut:  

  الَشَّمْسُ وَالْقمََرُ بِحُسْبَانٍ  

Terjemahnya: 

“Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan”.9 

Berdasarkan tafsir Jalalain, maksud ayat tersebut yaitu keduanya 

beredar menurut perhitungan.10 Adapun penjelasan dari tafsir al-Misbah 

berdasarkan ayat di atas adalah Matahari dan Bulan beredar pada porosnya 

menurut perhitungan yang sangat sempurna dan ketetapan tanpa adanya 

kecacatan. Peredaran matahari dan bulan yang sangat teliti, tentu membuat 

manusia mampu mengetahui perhitungan bulan dan tahun, juga dapat diketahui 

terjadinya gerhana matahari dan bulan jauh sebelum peristiwa itu terjadi.11 

Dijelaskan pula dalam QS Yunus/10: 5 mengenai landasan penerapan 

metode hisab dalam menentukan awal tahun sebagai berikut: 

نِيْنَ وَالْحِسَ  قدََّرَهٗ مَناَزِلَ لِتعَْلمَُوْا عَددََ السِّ ا وَّ الْقمََرَ نوُْرا ابَِۗ مَا  هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياَۤءا وَّ

ُ ذٰلِكَ اِلَّْ باِلْحَقِِّۗ  يٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلمَُوْنَ خَلقََ اللّٰه لُ الْْٰ    يفَُصِّ

Terjemahnya: 

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan 

Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu 

mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak 

menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia 

 

9Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Cet. IV; Bandung: 

Cordoba, 2016), h.531. 

10Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Tafsir Jalalain 2 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 

h.984.  

11M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.280-281.  
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menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang 

mengetahui”.12 

Berdasarkan penjelasan di dalam tafsir Al-Misbah, ayat tersebut 

menjelaskan tentang salah satu bukti keesaan Allah swt. dalam rububiyyah-Nya 

(pemeliharaan-Nya) terhadap manusia dan menjadi penekanan bahwa Allah 

swt. yang menciptakan matahari dan bulan untuk dipergunakan oleh seluruh 

makhluk yang berada di bumi.13 

Berdasarkan kedua ayat tersebut, dijelaskan bahwa metode hisab 

merupakan metode yang dapat digunakan untuk menentukan awal bulan 

kamariah. Akan tetapi, kegiatan rukyat hanya merupakan salah satu metode 

atau cara yang digunakan dalam mengatur sistem penanggalan khususnya di 

Indonesia, bukan tujuan dari pelaksanaan ibadah itu sendiri yang tentu sudah 

dijelaskan di dalam Al-Qur’an mengenai tata cara pelaksanaannya. Penganut 

paham hisab juga melakukan observasi untuk melihat hilal untuk menguji 

keakuratan perhitungan yang dilakukannya. 

2. Rukyat dalam Syariat 

Penerapannya metode rukyat tentu memiliki juga landasan yang kuat 

sebagaimana dijelaskan di dalam QS al-Bqarah/2: 189 sebagai berikut: 

قيِتُ لِلنَّاسِ وَٱلۡحَجِِّۗ   يَسۡ  ....... لوُنكََ عَنِ ٱلۡۡهَِلَّةِۖ قلُۡ هِيَ مَوَٰ  

Terjemahannya: 

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. 

Katakanlah, “itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) 

haji..…”.14 

Berdasarkan ayat tersebut, kemunculan hilal (bulan sabit) merupakan 

penanda bagi masuknya pelaksanaan ibadah. Salah satu kegiatan yang 

 

12Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.208.   

13M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.334. 

14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.29.   
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dilakukan untuk mengamati hilal yaitu dengan metode rukyat (pengamatan). 

Rukyat digunakan untuk mengamati hilal sebagai penanda bulan baru. Selain 

itu, metode rukyat tentu sulit menemukan hilal jika tidak dilakukan 

perhitungan untuk menentukan posisi hilal akan muncul dan diperlukan juga 

alat bantu seperti teleskop untuk melihat secara jelas penampakan hilal. 

Berdasarkan penjelasan di dalam tafsir Al-Misbah, ayat tersebut 

menjelaskan tentang waktu sebagai batas akhir dalam menyelesaikan suatu 

aktivitas. Keadaan bulan yang yang mulanya berbentuk bulan sabit hingga 

mencapai purnama, kemudian mengecil kembali sampai menghilang dari 

pandangan yang menjadikan manusia mampu mengamati batas waktu 

berdasarkan bulan sabit dan merancang aktivitasnya sehingga dapat terlaksana 

sesuai dengan pengaturan waktu yang tersedia khususnya ibadah haji.15 

Hadis di atas menjelaskan terkait hal yang mengisyaratkan penggunaan 

metode rukyat dalam menentukan awal bulan hijriah khususnya di bulan 

Ramadan sebagaimana sabda Rasulullah saw. sebagai berikut: 

ُ عَنْهُ  عْتُ أَبََ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللََّّ دُ بْنُ زيََِدٍ قاَلَ سََِ ثَ نَا مَُُمَّ ثَ نَا شُعْبَةُ حَدَّ ثَ نَا آدَمُ حَدَّ ُ عَلَيْهِ  حَدَّ يَ قُولُ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لرُِؤْيتَِهِ وَأفَْطِرُوا لرُِؤْيتَِهِ  ةَ  وَسَلَّمَ أوَْ قاَلَ قاَلَ أبَوُ الْقَاسِمِ صَلَّى اللََّّ َ عَلَيْكُمْ فأََكْمِلُوا عِدَّ فإَِنْ غُبِِِ

 شَعْبَانَ ثَلََثِيَن)رواه بخاری(

Artinya:  

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada 

kami Sy’bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad 

berkata, aku mendengar Abu Hurairah radiallahu ‘anhu berkata: Nabi 

saw. Bersabda: “Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan 

berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan 

 

15M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 1 (Cet II; Jakarta: Lentera Hati, November, 

2004), h.417.  
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maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya’ban menjadi tiga 

puluh”.” (H.R. Bukhari no. 1776).16 

Berdasarkan hadis tersebut, dijelaskan bahwa kegiatan rukyatul hilal 

telah ada sejak zaman nabi Muhammad saw. dan telah diisyaratkan melalui 

hadis tersebut. Pada zaman Rasulullah saw. telah mempraktikkan kegiatan 

rukyatul hilal dengan melakukan pengamatan secara langsung tanpa 

menggunakan alat bantu. Akan tetapi, di zaman sekarang yang sangat canggih, 

kegiatan rukyatul hilal mampu dimaksimalkan dengan adanya alat bantu 

berupa teleskop. 

C. Korelasi Antara Hisab dan Rukyat 

Metode hisab dan rukyat saling terkait antara satu sama lain yang 

merupakan perpaduan antara teori dan observasi, karena kedua kegiatan ini tidak 

dapat dipisahkan. Hal ini dapat kita analisis yaitu hisab (perhitungan) dapat 

dibuktikan kebenarannya jika dilakukan pengamatan begitupun sebaliknya rukyat 

(pengamatan) sulit menemukan posisi benda langit jika tidak dilakukan 

perhitungan sebelumnya. Kedua hal ini membuktikan bahwa keduanya relevan 

dengan kebutuhan masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia.17 

Hisab dan rukyat dalam praktiknya, tentu memiliki kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing dalam penerapannya. Hisab memiliki kelebihan 

yaitu sangat efektif dalam penentuan waktu melalui perhitungan yang merujuk 

kepada rumus-rumus ilmiah. Sedangkan kekurangannya yaitu kemungkinan 

adanya perbedaan hasil perhitungan di antara kelompok yang menerapkan metode 

hisab. Diperlukan pula keahlian dan kehati-hatian dalam melakukan perhitungan 

agar tidak keliru dalam menentukan suatu perhitungan. 

 

16Muhammad Ibn Ismai’il al-Bukhari, Sahih Bukhari, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-

’Ilmiyyah, 1992), h.588.  

17Muhammad Fadhil dan Muh Soleh Ridwan, “Korelasi Antara Hisab Dan Rukyat Dalam 

Perumusan Penanggalan Hijriyah”, Hisabuna: Jurnal Ilmu Falak 3, no. 3, 2022, h.107. 
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Lain halnya dengan hisab, metode rukyat didasarkan pada hasil pengamatan 

secara langsung yaitu dengan melihat penampakan hilal secara langsung dan telah 

diajarkan oleh Rasulullah saw. sejak zaman dahulu dan telah ada alat bantu berupa 

teleskop untuk membantu pelaksanaan kegiatan rukyat. Akan tetapi, selayaknya 

metode hisab, rukyat tentu juga memiliki kekurangan yaitu apabila kondisi cuaca 

yang buruk menjadikan penampakan hilal sangat minim untuk terlihat bahkan 

mustahil. Bahkan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

mengambil keputusan telah berupaya untuk menyatukan metode hisab dan rukyat 

yang dikenal dengan sebutan Imkanur Rukyat, tetapi belum mampu untuk 

menyatukan keduanya. 

D. Mekanisme Pelaksanaan Sidang Isbat Oleh Pengadilan Agama 

Pelaksanaan tugas sidang isbat oleh Pengadilan Agama pada pasal 52A 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Ketua Mahkamah Agung Republik 

Indonesia telah mengeluarkan Surat Nomor: KMA/095/X/2006 tentang Penetapan 

Izin Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal dengan Hakim Tunggal kepada 

Mahkamah Syariah untuk wilayah Nanggroe Aceh Darusssalam dan untuk seluruh 

Pengadilan Agama di Indonesia. Maksud dari pasal 52A menyebutkan bahwa 

Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan 

(isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat hilal dalam penetapan awal 

bulan kamariah diantaranya awal bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri serta Idul 

Adha oleh Menteri Agama.18 

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pengadilan Agama tidak menyatakan 

bahkan memutuskan penentuan awal bulan kamariah yaitu awal bulan Ramadan, 

hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, akan tetapi, hanya diberi kewenangan 

 

 18Al-Fitri, Kewenangan dan Tatacara Sidang Isbat Rukyatul Hilal Pada Pengadilan 

Agama, disampaikan dalam bimbingan teknis hisab rukyat di Asrama Haji Rajabasa 

Bandarlampung pada tanggal 14 April 2023 M / 23 Ramadhan 1444 H, h.5-6. 
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untuk menetapkan/mengisbatkan rukyat hilal. Oleh karena itu, segala bentuk 

tanggung jawab diserahkan kepada Kementerian Agama dalam menetapkan 

masuknya awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Adapun pedoman 

penyelenggaraan sidang isbat rukyatul hilal adalah sebagai berikut: 

a. Kementerian Agama (Pemohon) mengajukan permohonan isbat kesaksian 

rukyat hilal kepada Pengadilan Agama dalam wilayah pelaksanaan kegiatan 

rukyat hilal secara manual atau online/e-court. 

b. Panitera atau petugas mencatat permohonan register khusus (e-register). 

c. Sidang isbat dilakukan di tempat rukyat hilal descente (sidang di tempat) yang 

dilakukan dengan cepat, sederhana dan menyesuaikan dengan kondisi 

setempat. 

d. Penunjukan hakim tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan 

sidang terhadap permohonan yang diajukan sebelum pelaksanaan sidang isbat 

kesaksian rukyat hilal. 

e. Hakim yang ditunjuk bertugas untuk menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyat 

hilal. 

f. Waktu rukyat hilal disesuaikan dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab 

Rukyat (BHR) Kementerian Agama. 

g. Hakim melakukan pemeriksaan terhadap perukyat dan apabila pendapat 

perukyat dan kesaksiannya memenuhi syarat, maka hakim memerintahkan 

pemohon untuk mengucapkan lafaz sumpah sebagai berikut “Asyhadu an laa 

ilaaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, demi Allah saya 

bersumpah bahwa saya telah melihat hilal awal bulan ................ tahun ini”. 

Selanjutnya hakim menetapkan/mengisbatkan kesaksian rukyat hilal tersebut. 

h. Biaya yang timbul dari permohonan tersebut dibebankan pada biaya dinas. 

 



43 
 

 
 

 

i. Penetapan/isbat kesaksian rukyat hilal tersebut diserahkan kepada penanggung 

jawab rukyat hilal (Kantor Kementerian Agama setempat). 

j. Mahkamah Syari’iyah dan Pengadilan Agama melakukan koordinasi dengan 

Kantor Kementerian Agama setempat untuk kelancaran pelaksanaan sidang 

isbat kesaksian rukyat hilal. 
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BAB IV 

 PENGADILAN AGAMA DALAM PENENTUAN AWAL BULAN 

KAMARIAH 

A. Peran Pengadilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

Pengadilan Agama berwenang sebagai kekuasaan negara dalam menerima, 

memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu 

bagi orang-orang yang beragama Islam dalam upaya penegakan hukum dan 

keadilan. Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai 

pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kewenangan pengadilan 

agama di lingkungan pengadilan mengalami perluasan sesuai dengan 

perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat terutama umat muslim 

di Indonesia. Menurut M. Yahya Harahap,1 ada lima tugas dan kewenangan yang 

terdapat di lingkungan peradilan agama yaitu: 

1) Fungsi kewenangan mengadili; 

2) Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam 

kepada instansi pemerintah; 

3) Kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang; 

4) Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat 

banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif; 

5) Bertugas mengawasi jalannya peradilan. 

Kekuasaan peradilan agama ini pada prinsipnya sama makna, perumusan 

dan cara pengaturannya yang ditentukan pada lingkungan peradilan umum, 

peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Perbedaannya hanya pada 

 

1M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 

Tahun 1989, h.133.  
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ruang lingkup (bidang) kekuasaan mengadili, yaitu sesuai dengan ciri pada 

masing-masing lingkungan peradilan, misalnya peradilan agama hanya berwenang 

menangani perkara umat Islam. 

Kewenangan mengadili suatu lembaga peradilan (kompetensi) dalam hukum 

acara perdata khususnya peradilan agama dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: 

1. Kewenangan Absolut 

Kewenangan absolut (mutlak) yaitu kekuasaan pengadilan yang 

berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan 

pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau 

tingkatan pengadilan lainnya, seperti: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara 

perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi orang yang 

beragama non-Islam menjadi kekuasaan peradilan agama.2 

Sebelum mengalami perubahan, kewenangan absolut peradilan agama 

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

pada pasal 49 Ayat (1) yaitu: 

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang 

yang beragama Islam di bidang: 

a) Perkawinan; 

b) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum 

Islam; 

c) Wakaf dan shadaqah. 

Kewenangan peradilan agama kemudian diperluas setelah dilakukan 

amandemen yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

berdasarkan pasal 49 yaitu: 

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang: 

 

2A. Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2019), 

h.119-120.  
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a) Perkawinan; 

b) Waris; 

c) Wasiat; 

d) Hibah; 

e) Wakaf; 

f) Zakat; 

g) Infaq; 

h) Shadaqah; dan 

i) Ekonomi syari’ah. 

Kandungan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama tersebut, terdapat 2 (dua) hal yang menjadi kompetensi absolut Peradilan 

Agama yaitu subjek hukumnya yang merupakan orang-orang yang beragama 

Islam dan objek perkara yang terkait dengan permasalahan dalam hukum Islam.3 

Selain itu, pada pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

pengadilan agama berwenang memberikan keterangan, pertimbangan, dan 

nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, 

apabila minta. Setelah dilakukan amandemen, diatur di dalam Pasal 52A 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pengadilan agama dapat memberikan 

isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun Hijriyah. 

Penjelasan pada Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama yaitu: Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk 

memberikan penetapan (isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau 

menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadan dan awal bulan 

Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan 

secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadan dan 1 (satu) Syawal. 4 

 

3Zulkarnain, Hukum Kompetensi Peradilan Agama: Pergeseran Kompetensi Peradilan 

Agama dalam Hukum Positif di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2021), h.118.  

4Redaksi Sinar Grafika, Peraturan Lengkap Peradilan Agama (Jakarta: Sinar Grafika, 

2017), h.61.  
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2. Kewenangan Relatif 

Kewenangan relatif merupakan kekuasaan pengadilaan yang satu jenis 

dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang 

sama jenis dan tingkatan lainnya dalam wilayah hukum pengadilan dan wilayah 

tinggal atau domisili pihak yang berperkara.5 

Pengadilan Agama berwenang memeriksa gugatan yang dalam daerah 

hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR / 142 RBg yaitu:6 

a. Tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat berdiam. 

b. Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu Tergugat, yang 

tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah menurut pilihan Penggugat. 

c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat adalah 

sebagai yang berhutang dan penjaminnya. 

d. Tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat, dalam hal: 

1) Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia 

berada. 

2) Tergugat tidak dikenal (Dalam gugatan disebutkan dahulu tempat 

tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui 

lagi tempat tinggalnya di Indonesia). 

e. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek 

gugatan adalah benda yang tidak bergerak, maka gugatan diajukan di tempat 

benda yang tidak bergerak terletak (Pasal 118 Ayat (3) HIR / Pasal 142 Ayat 

(5) RBg). 

 

5Linda Firdawaty, “Analisis Terhadap UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Peradilan Agama,” Jurnal Al-‘Adalah, Vol. X, no. 2, 2011, h.214-215.  

6Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi: 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Jakarta: Dit. Badilag MARI., 

2013), h.76. 
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Kompetensi absolut dan relatif memiliki keterkaitan di antara keduanya 

yaitu apabila suatu perkara secara kompetensi absolut Pengadilan Agama 

berwenang mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara, akan tetapi perkara 

tersebut terjadi di luar daerah hukumnya, maka secara relatif Pengadilan Agama 

tersebut tidak berwenang mengadili dan apabila Pengadilan Agama tersebut tetap 

mengadili, maka Pengadilan Agama yang bersangkutan telah melakukan tindakan 

melampaui batas kewenangan (exceeding its power) yang mengakibatkan putusan 

yang dijatuhkan dalam perkara tersebut tidak sah. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, kompetensi absolut Pengadilan Agama 

yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan secara jenis perkara bagi orang 

yang beragama Islam pada pengadilan tingkat pertama. Selain itu, kompetensi 

relatif Pengadilan Agama ditentukan berdasarkan wilayah tempat tinggal 

(domisili) oleh pihak yang berperkara. 

B. Kedudukan Isbat Rukyatul Hilal Pengadilan Agama dalam Kesaksian 

Rukyat Hilal di Indonesia 

1. Latar Belakang Lahirnya Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 

Lahirnya pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tidak 

terlepas dari Undang-Undang tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian pada tahun 

2004, diterbitkan aturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang 

mencabut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Pada saat itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama masih bersanding dengan Undang-Undang 14 Tahun 1970, 

yang mengalami pembaharuan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006. 
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

pada Pasal 52 Ayat (1) menyebutkan: 

(1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan 

nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah 

hukumnya, apabila diminta.7 

Pembaharuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

pada pasal 52A menyebutkan: 

“Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal 

dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah”8 

Adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Peradilan Agama 

untuk menyelesaikan perkara yang di alami oleh umat Islam sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

2. Kedudukan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal di Indonesia 

Pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan rukyatul hilal, 

memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur 

di dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama, akan tetapi penetapan awal bulan kamariah masih menjadi 

kewenangan Kementerian Agama. Keputusan pemerintah memberi 

kewenangan tersebut berdasarkan kemaslahatan, karena dinamika penentuan 

awal bulan kamariah khususnya pada saat memasuki awal bulan Ramadan, 

Syawal dan Zulhijjah masih menjadi polemik di Indonesia. Hal itu dapat kita 

lihat bahwa masih terdapat perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah 

yang menggunakan metode hisab maupun rukyat. Mempersatukan persepsi 

perihal penentuan awal bulan sangat krusial sebagai bentuk upaya 

 

 7Redaksi Sinar Grafika, Peraturan Lengkap Peradilan Agama, h.79.  

 8Redaksi Sinar Grafika, Peraturan Lengkap Peradilan Agama, h.47.  
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mewujudkan persatuan umat Islam dalam beribadah sehingga tercipta rasa 

persatuan umat, penuh toleransi dan berkesinambungan dalam kehidupan. 

Keutamaan Isbat (penetapan) Pemerintah dinilai perlu karena beberapa 

hal yaitu9: 

a. Isbat diperlukan untuk mendapatkan keabsahan. 

b. Isbat diperlukan untuk mencegah kerancuan dan keraguan sistem 

pelaporan. 

c. Isbat diperlukan untuk penyatuan umat dan menghilangkan perbedaan 

pendapat. 

Penetapan awal bulan kamariah oleh Kementerian Agama diharapkan 

mampu meminimalisir perbedaan pendapat untuk kemaslahatan umat. Dasar 

dalam penetapan secara Nasional yang dilakukan oleh Kementerian Agama, 

isbat rukyat hilal oleh Pengadilan Agama menjadi salah satu dasar dalam 

penetapannya. Hal tersebut didasarkan kepada:10 

a. Data hisab dan hasil rukyat sebagai masukan. 

b. Ditetapkan dalam sidang isbat. 

c. Rukyat dilaksanakan oleh Pegawai Kementerian Agama, Kanwil 

Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, 

instansi terkait, Ormas Islam dan masyarakat luas. 

d. Isbat rukyat hilal yang dilaksanakan oleh hakim Pengadilan Tinggi 

Agama/Pengadilan Agama. 

Permohonan kesaksian isbat rukyatul hilal dari Kementerian Agama 

(pemohon) kepada Pengadilan Agama, harus dilakukan sesuai dengan 

prosedur pelaksanaan penanganan perkara penetapan yang diatur di dalam 

 

 9Ephimeris Hisab Rukyat 2021, h.401.  

 10Ephimeris Hisab Rukyat 2021, h.400.  
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perundang-undangan. Surat permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan 

Agama sesuai dengan lokasi pelaksanaan rukyat hilal, yang didaftarkan ke 

dalam buku register perkara dan diberi nomor urut, proses pemeriksaan 

permohonan dilaksanakan secara ex-parte yang bersifat sederhana yaitu 

dengan mendengarkan permohonan dan hal-hal lain yang terkait dengan 

pelaksanaan rukyatul hilal dan perkara ditetapkan setelah hakim melaksanakan 

pemeriksaan. 

Pengadilan Agama dalam pelaksanaan isbat kesaksian rukyatul hilal 

hanya menyumpah syahid/perukyat, namun perlu diteliti secara mendalam dan 

dipertegas tentang kesamaan antara laporan rukyat dan hisab yang telah diteliti 

oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, tugas hakim selain menyumpah, 

juga harus memeriksa dan memverifikasi data-data yang ada dengan 

pelaksanaan rukyat hilal. 

C. Prosedur Pelaksanaan Isbat Rukyatul Hilal di Pengadilan Agama 

1. Pelaksanaan Sidang Isbat Rukyatul Hilal 

Sidang isbat kesaksian rukyat hilal diajukan oleh Kantor Kementerian 

Agama (Pemohon), dengan mengajukan perkara permohonan isbat kesaksian 

rukyat hilal kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam 

lingkup/wilayah pelaksanaan rukyat hilal sesuai dengan kewenanga 

(kompetensi) relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah. Persidangan 

dilakukan sesuai dengan Asas Peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya 

ringan. 

Tugas hakim Pengadilan Agama yaitu memeriksa perukyat (syahid) atas 

kesaksiannya dan telah memenuhi syarat formil dan materiil. Adapun syarat 

formil dan materiil adalah sebagai berikut:11 

 

11Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Isbat Rukyat Hilal, Direktorat Pratalak Perdata Agama, 

Direktorat Jenderal Peradilan Agama, Mahkamah Agung.  
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a. Syarat Formil: 

1) Aqil Baligh atau dewasa. 

2) Beragama Islam. 

3) Laki-laki atau Perempuan. 

4) Sehat akalnya. 

5) Mampu melakukan rukyat. 

6) Jujur, adil dan dapat dipercaya. 

7) Melakukan pengucapan sumpah kesaksian rukyat hilal di muka sidang 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan disaksikan oleh 2 (dua) orang 

saksi. 

b. Syarat Materiil: 

1) Perukyat menerangkan secara langsung bahwa ia telah melihat hilal dengan 

menggunakan mata kepala dan alat penunjang yang dibutuhkan. 

2) Perukyat mengetahui proses pengamatan hilal yaitu kapan waktu melihat 

hilal, posisi hilal, waktu untuk melihatnya, arah posisi dan keadaan hilal saat 

dilihat, serta kondisi kecerahan cuaca langit/horizon saat hilal dapat terlihat. 

3) Keterangan yang diberikan oleh perukyat tidak bertentangan dengan hasil 

perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah syari’ah serta 

tidak bertentangan dengan akal sehat. 

Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama memerintahkan kepada 

perukyat (syahid) yang menyaksikan hilal untuk mengucapkan lafaz sumpah 

sebagai berikut: “Asyhadu an laa ilaaha illa Allah wa asyhadu anna 

Muhammadar Rasulullah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah 

melihat hilal awal bulan tahun ini” yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. 

Kemudian, hakim menetapkan/memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dan 

dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera sidang yang bertugas. 
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Hasil dari penetapan isbat rukyat hilal tersebut kemudian diserahkan kepada 

penanggung jawab rukyat hilal (Kantor Kementerian Agama selaku Pemohon). 

2. Pencatatan Sidang Isbat Rukyat Hilal 

Panitera atau petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syar’iyah mencatat permohonan tersebut dalam Register Permohonan Sidang 

Isbat Rukyat Hilal. Kemudian, dilakukan penunjukan hakim Tunggal yang 

dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sesuai dengan 

aturan pada KMA 095/X/2016 untuk menyidangkan perkara permohonan yang 

diajukan oleh pemohon. Waktu pelaksanaan rukyat hilal harus sesuai dengan 

data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat atau Kementerian Agama. 

3. Tata Cara Pemeriksaan Penetapan Kesaksian Rukyat Hilal 

a. Kelengkapan dalam pemeriksaan 

Pengamatan yang dilakukan oleh perukyat dan hasil yang diperoleh dapat 

disampaikan secara lisan maupun tulisan dan menguraikan tentang pengamatan 

hilal yang telah berhasil terlihat seperti posisi hilal saat Nampak, warna hilal, 

orientasi sabit hilal (dengan cara memperlihatkan gambar), kemiringan dan dasar 

berpikir yang dapat dipercaya dan meyakinkan bahwa yang terlihat oleh perukyat 

itu benar-benar hilal bukan objek lain. Dibutuhkan keyakinan serta pengetahuan 

dasar tentang penampakan hilal agar kesaksian dapat diterima setelah dilakukan 

pemeriksaan. 

b. Kelengkapan administrasi permohonan isbat kesaksian rukyat hilal 

Demi kelancaran dan ketertiban dalam pemeriksaan, penyumpahan dan 

penetapan isbat rukyatul hilal, diperlukan administrasi peradilan yang meliputi: 

1) Register permohonan Isbat kesaksian rukyat hilal. 

2) Permohonan isbat kesaksian rukyat hilal. 

3) Berita acara persidangan pemeriksaan isbat kesaksian rukyat hilal. 
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4) Penetapan isbat kesaksian rukyat hilal. 

5) Penetapan biaya perkara. 

Administrasi tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab panitera yang 

diproses layaknya perkara permohonan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan 

penguasaan mengenai rukyat hilal baik hakim, kepaniteraan maupun staf yang 

bertugas serta sarana dan prasana yang memadai agar pelayanan yang diberikan 

berjalan dengan optimal. 

c. Data Hisab dan Rukyat 

Pelaksanaan rukyat hilal tentu memerlukan data yang akurat sebelum 

melakukan pengamatan dilapangan. Data perhitungan hisab yang digunakan 

bersumber dari data astronomi, Ephimeris Hisab Rukyat, dan Ephimeris Al-

Falakiyah atau data yang telah dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian 

Agama. 

d. Saksi Rukyat Hilal 

Saksi ialah orang yang mengemukakan keterangan guna menetapkan hak 

atas orang lain.12 Terdapat 2 (dua) kategori saksi dalam kesaksian rukyat hilal 

yaitu: 

1) Syahid/perukyat: Saksi yang melakukan pengamatan secara langsung dan 

apabila telah menyaksikan, maka dilaporkan kepada hakim yang bertugas 

dan dilakukan penyumpahan. 

2) Saksi yang melihat seseorang atau beberapa orang yang melapor telah 

melihat hilal dan hadir serta diangkat sumpahnya di persidangan sebanyak 2 

(dua) orang. 

 

 

 

 12Muh Rasywan Syarif, “Gender dan Legatimasi Penentuan Awal Bulan Kamariah”, 

Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak 4, no. 1, 2020, h.111. 
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e. Permohonan, Berita Acara Persidangan dan Penetapan 

Amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 52A merupakan 

kewenangan Pengadilan Agama dalam memberikan isbat kesaksian rukyat hilal 

awal bulan kamariah. Untuk penanganan perkara permohonan sidang isbat di 

Pengadilan Agama, harus sesuai dengan prosedur khusus yaitu pengajuan 

permohonan, pencatatan dalam register khusus, pemeriksaan dan penetapan. 

Panitera yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama membuat berita acara 

sidang isbat kesaksian rukyat hilal dengan mengacu pada ketentuan Pembuatan 

Berita Acara Sidang perkara permohonan yang lain, baik dari segi format, isi dan 

tata cara serta tanda tangan Hakim yang bersidang dan Panitera. 

Penetapan Isbat rukyat hilal oleh Pengadilan Agama yang telah ditetapkan 

dan ditanda tangan oleh hakim, tidak menjadi putusan akhir atau final serta 

bersifat mengikat. Ketetapan tersebut hanya berupa alat bukti dan bahan 

pertimbagan Kementerian Agama dalam sidang isbat penentuan awal bulan 

kamariah. Oleh karena itu, ketetapan hakim dalam pelaksanaan sidang isbat oleh 

Pengadilan Agama dapat diterima atau tidak oleh peserta sidang isbat yang 

dilakukan oleh Kementerian Agama dan setelah memperoleh keputusan, maka 

akan diumumkan kepada Masyarakat dalam memulai ibadah puasa Ramadan, Idul 

Fitri dan Idul Adha secara nasional. 

D. Persoalan dan Kritik Pelaksanaan Sidang Isbat Rukyatul Hilal di Indonesia 

Selama ini, pelaksanaan sidang isbat rukyatul hilal oleh Pengadilan Agama 

diminta oleh Kementerian Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap 

kesaksian seseorang yang menyaksikan hilal di setiap memasuki bulan Ramadan 

dan Syawal dalam rangka penentuan awal bulan kamariah secara nasional. 

Sidang isbat dalam perjalanannya mengalami pergantian paradigma. Pada 

era orde baru, mazhab hisab lebih mendominasi dibandingkan mazhab rukyat 
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karena keputusan pemerintah lebih banyak bersesuaian dengan Muhammadiyah. 

Namun jika ditelusuri dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama 

RI No. 62 Tahun 1971, dimana salah satu keputusannya menyebutkan “Bagi ahli 

hisab serta mereka jang mempertjajainja, dapat menunaikan ibadah puasa sesuai 

keyakinannya”. Jika ditelaah secara seksama pernyataan diatas, bahwa pemerintah 

memberikan ruang yang sama bagi pengguna hisab dan rukyat serta berupaya 

untuk mencari titik temu.13 

Pelaksanaan sidang isbat oleh Pengadilan Agama terkesan tidak memiliki 

kekuatan hukum tetap. Hal tersebut didasarkan pada buku II Pedoman Teknis 

Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, dimana Mahkamah Agung 

menginstruksikan bahwa penetapan sidang isbat kesaksian rukyatul hilal tersebut 

diserahkan kepada penanggung jawab rukyatul hilal (Kementerian Agama selaku 

Pemohon).14 

Berdasarkan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjadi 

permasalahan serius terkait dengan kewibawaan MSy/PA yang diberi kewenangan 

memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun 

kamariah tidak berkekuatan hukum tetap dengan beberapa alasan yang dijadikan 

dasar yaitu: 

1. Penetapan Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama berpeluang dianulir 

oleh Kementerian Agama 

Pertimbangan bahwa penetapan Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan 

Agama dalam pelaksanaan sidang isbat rukyatul hilal dijadikan sebagai 

pertimbangan Kementerian Agama untuk mengambil keputusan, 

 

13Susiknan Azhari, Penyatuan Kalender Islam: Dari Solidaritas Individual-Sektarian 

Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keumatan (Cet. I; Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h.41-42.  

14Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II 

Edisi Revisi 2010, h.207.  
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memungkinkan dianulir/dikesampingkan oleh Kementerian Agama. Hal itu 

dapat terjadi karena Kementerian Agama sebelum memutuskan penetapan awal 

bulan kamariah yaitu awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, terlebih 

dahulu mendengarkan pendapat ormas Islam yang terkait. Dengan demikian, 

perlakuan penetapan Mahkamah Syar’iyah/Peradilan Agama tidak semestinya 

yang menyebabkan Tindakan contempt of court. 

Kewenangan (kompetensi) absolut Mahkamah Syariah/Peradilan 

Agama sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 menjadi tidak efektif, karena dalam praktik penetapan Mahkamah 

Syar’iyah/Peradilan Agama sifatnya tidak mengikat dan keputusan dari 

Kementerian Agama yang dijadikan keputusan secara nasional. 

2. Keputusan Kementerian Agama Tidak Ditaati Sebagian Masyarakat 

Mempertimbangkan pendapat dari ormas-ormas Islam di Indonesia 

(hisab atau rukyat), menjadikan Kementerian Agama dalam memutuskan 

perkara penentuan awal bulan kamariah menjadi dilematis. Tak jarang ormas 

Islam tersebut berbeda pendapat dalam penentuan awal bulan kamariah, 

sehingga putusan Kementerian Agama yang berbeda pendapat dari 

pertimbangan ormas tertentu, menetapkan keputusannya masing-masing sesuai 

dengan keyakinannya. Hal tersebut menjadi polemik di masyarakt, karena 

sebagian tetap menaati keputusan Kementerian Agama, tetapi ada juga yang 

mengikuti keputusan ormas tertentu. 

Metode yang digunakan pemerintah yaitu imkanurrukyat berdasarkan 

kemungkinan hilal dapat terlihat (visibilitas hilal), menjadi salah satu solusi 

yang diberikan pemerintah untuk menyatukan penganut metode hisab dan 

rukyat.15 Akan tetapi, hal tersebt belum menjadi solusi yang efektif karena 

 

 15Marni dan Fatmawati, ”Analisis Otoriter Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan 

Qomariah”, Hisabuna: Jurnal Ilmu Falak 2, no. 3, 2021, h.22.  
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keduanya masih menggunakan prinsip yang dianut dalam penentuan awal 

bulan kamariah. Penggunaan metode imkanurrukyat menjadi mazhab ketiga, 

karena sebelumnya metode yang digunakan hanya metode hisab (perhitungan) 

dan rukyat (pengamatan) yang dijadikan dasar sebagai penentuan awal bulan 

kamariah. Di satu sisi, pemerintah melahirkan metode baru dengan harapan 

mampu menyatukan kedua metode tersebut yaitu hisab dan rukyat. Akan tetapi, 

menurut penulis belum mampu menengahi persoalan yang terjadi diantara 

golongan hisab dan rukyat sehingga keputusan Kementerian Agama tidak 

ditaati oleh sebagian masyarakat.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitan yang berjudul Peran Pengadilan Agama Dalam 

Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia, penulis menyimpulkan bahwa: 

Peran Pengadilan Agama Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di 

Indonesia yaitu menetapkan hasil rukyat hilal dalam penentuan awal bulan 

kamariah melalui sidang isbat di Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan: 

“Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan 

awal bulan pada tahun Hijriyah”.  

1. Mekanisme dalam pelaksanaan sidang isbat oleh Pengadilan Agama diatur 

dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 

Pelaksanaan isbat kesaksian rukyatul hilal dilakukan jika Kementerian 

Agam (Pemohon) mengajukan permohonan sidang isbat rukyat hilal di 

Pengadilan Agama dalam wilayah pelaksanaan kegiatan rukyat hilal. 

Kemudian dilakukan pencatatan register khusus (e-register) dan sidang isbat 

dilakukan di tempat rukyat hilal (descente) secara cepat, sederhana dan 

menyesuaikan menyesuaikan dengan kondisi tempat. Sebagaimana 

ketetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/095/X/2006, maka 

dilakukan penunjukan hakim tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama 

terhadap permohonan yang diajukan sebelum pelaksanaan sidang isbat 

kesaksian rukyat hilal. Hakim yang ditunjuk bertugas untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap perukyat yang telah menyaksikan hilal dan 

memerintahkan perukyat untuk mengucapkan lafaz sumpah. Penetapan/isbat 
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yang dilakukan oleh Pengadilan Agama diserahkan kepada penanggung 

jawab rukyat hilal (Kantor Kementerian Agama setempat) 

2. Ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang peran Pengadilan Agama 

dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah sebelumnya diatur di dalam Pasal 

52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan: (1) 

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat 

tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, 

apabila diminta. Kemudian setelah di amandemen, aturan mengenai peran 

Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama menyebutkan: “Pengadilan Agama memberikan 

istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun 

Hijriyah”. Dalam pelaksanaan sidang isbat oleh Pengadilan Agama, Ketua 

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Nomor: KMA/095/X/2006 

tentang Penetapan Izin Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal dengan Hakim 

Tunggal kepada Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama untuk wilayah 

Nanggroe Aceh Darussalam dan untuk seluruh Pengadilan Agama di 

Indonesia. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mampu 

menyelesaikan perkara perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah 

terutama awal bulan Ramadan, Syawal (Idul Fitri), dan Zulhijjah (Idul 

Adha) serta mampu menyatukan persepsi antar golongan yang berbeda 

pendapat terkait dengan penetapan awal bulan kamariah. 
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2. Diharapkan kepada pemerintah agar kewenangan penetapan isbat rukyatul 

hilal tetap menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syar’iyah dan harus diperkuat dengan lahirnya peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang isbat rukyatul hilal dan penetapan sidang 

isbat rukyatul hilal Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah bersifat final 

dan mengikat untuk seluruh umat Islam di Indonesia (termasuk Kementerian 

Agama). 
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