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dan biaya ringan dalam lingkungan peradilan umum?.34 Buku ini sangat 

berbeda dengan kajian yang akan diteliti dalam disertasi ini. Buku ini 

kaitannya dengan penerapan asas peradilan dalam lingkungan peradilan 

umum. Sedangkan yang peneliti kaji adalah perihal implementasi asas 

contante justitie pada peradilan di era kemajuan teknologi informasi di 

lingkungan peradilan agama. 

3. Mohammad Saleh, dengan bukunya berjudul Penerapan Asas Peradilan 

Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara 

Perdata. Buku ini berisi tentang PERMAsalah terkait eksekusi putusan 

perdata meliputi eksekusi putusan perkara perdata yang bertentangan dengan 

putusan perkara pidana terhadap objek eksekusi, putusan pengadilan tata 

usaha negara yang bertentangan dengan pelaksanaan putusan perkara 

perdata.35 Banyak surat yang diajukan ke Mahkamah Agung perihal 

permohonan perlindungan hukum dari Termohon eksekusi atau Pemohon 

eksekusi. Selain itu banyaknya Ketua Pengadilan Negeri yang memohon 

petunjuk Mahkamah Agung dari berbagai kota di Indonesia. Dari beberapa 

hal tersebut mengindikasikan pelaksanaan putusan pengadilan belum 

sepenuhnya terbebas dari masalah. Tentu berbeda dari disertasi ini. Disertasi 

ini mengkaji implementasi asas contante justitie pada peradilan diera 

kemajuan teknologi informasi di lingkungan peradilan agama.  

 
34M. Hatta Ali, Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif 

(Bandung: Alumni, 2012) 
35Mohammad Saleh, Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan 

Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata  (Yogyakarta: Graha Cendekia , 2016). 
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4. Annisa, dalam Jurnal “Analisis Hukum e-Litigasi jo. PERMA Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik di hubungkan dengan UU Peradilan Agama”. Dalam jurnal 

ini, berkenaan dengan pemaparan dan analisa hukum e-Litigasi, Persidangan 

e-Litigasi yang dasar hukumnya  PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, 

dianggap telah melampaui batasan hukum acara sebagaimana di atur dalam 

undang-undang peradilan agama.36 Karena senyatanya, kedudukan PERMA 

dalam tatanan sistem hukum di Indonesia, kedudukannya adalah di bawah 

undang-undang. Muatan dalam jurnal, jauh berbeda dengan disertasi ini.  

Peneliti dalam disertasi, menguji implementasi asas contante justitie pada 

peradilan diera kemajuan teknologi informasi di lingkungan peradilan agama. 

5. Lisfer Berutu, dalam jurnal “Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan 

Biaya Ringan Dengan e- court”. Jurnal ini  berisi ketentuan melaksanakan 

Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung RI mengeluarkan 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi 

 
36Anisa, “Analisis Hukum e-Litigasi jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan dengan UU 
Peradilan Agama”, Jurnal Negara dan Keadilan, Volume 9 Nomor 2 (Agustus 2020), diakses 
pada 16 November 2022, pukul 14.04 Wita.   
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Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.37 Hadirnya 

Aplikasi e- court ini tentunya akan merubah paradigma aparatur peradilan 

khususnya dalam administrasi perkara, disamping itu juga akan merubah citra 

(image) pengadilan yang kini semakin canggih dengan adanya peran 

teknologi informasi. Aplikasi ini merupakan sumbangsih Mahkamah Agung 

untuk Dunia Peradilan Indonesia. Proses administrasi perkara di pengadilan 

menjadi lebih ringkas, misalnya agenda persidangan akan menjadi lebih 

efektif dan efisien, karena berkas perkara dapat disampaikan secara online 

(meringkas beberapa proses persidangan yang hanya bersifat pertukaran 

dokumen). Aplikasi e- court dapat diakses dari mana saja, oleh siapa saja 

(selama memiliki account/user) dengan berbekal koneksi internet dan 

perangkat yang memiliki web browser. Sehingga Peradilan yang sederhana, 

cepat dan biaya ringan dapat terwujud. Jurnal ini, berbeda dengan tema 

disertasi yang akan di teliti. Disertasi meneliti implementasi asas contante 

justitie pada peradilan diera kemajuan teknologi informasi di lingkungan 

peradilan agama, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi 

masyarakat pencari keadilan. 

6. Reza Dwi Ardianto, Taufiqurrahman Syahuri dan Mardi Candra, dalam 

Jurnal “Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan 

Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi e- court dan e-Litigasi”. Jurnal 

berisi analisa asas  peradilan  terkait  pemenuhan  asas  cepat,  sederhana,  

biaya  ringan  dalam  praktik persidangan di Pengadilan selama ini dianggap 
 

37Lisfer Berutu,  “Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-
Court”, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Volume 5 Nomor 1 (Oktober 2020), diakses pada 16 
November 2022, pukul 14.55 Wita.   
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sukar terpenuhi. Hal ini diakibatkan oleh teknis administrasi dan teknis 

yustisial yang rigid dan prosedural dimana menuntut dilaksanakan secara 

tepat agar tercapai syarat sah dan patut.38 Hal ini kemudian memicu 

Mahkamah Agung untuk melakukan terobosan pembaharuan peradilan 

dengan melaunching e- court dan e-litigasi. Namun demikian melalui 

PERMA yang menaungi e- court dan e-litigasi patut dianalisis apakah 

mampu memenuhi Asas peradilan terkait pemenuhan asas cepat, sederhana, 

biaya ringan. Jurnal ini, berbeda dengan Permasalahan yang ada dalam 

disertasi yang akan di teliti. Disertasi meneliti implementasi asas contante 

justitie pada peradilan di era kemajuan teknologi informasi di lingkungan 

peradilan agama, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi 

masyarakat pencari keadilan. 

7. Joko Sriwidodo, dalam jurnal “Perkembangan Regulasi dan Urgensi e-

Litigasi di Era Pandemi Corona Virus Disease-19”. Jurnal tersebut membahas 

pelaksanaan e-Litigasi saat pandemi Covid-19 di Indonesia masih 

menimbulkan beberapa isu. Mulai dari isu disharmonisasi hukum, hingga 

belum akrabnya masyarakat Indonesia akan penggunaan e-Litigasi. Namun 

terlepas dari isu tersebut, proses peradilan tetap harus berjalan mengingat 

penegakan hukum harus terus dilakukan demi tercapainya keadilan. Juga 

dibahas perkembangan regulasi penyelesaian perkara saat Pandemi Covid-19, 

 
38Reza Dwi Ardianto, Taufiqurrahman Syahuri dan Mardi Candra,  “Pemenuhan Asas 

Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi e-
Court dan e-Litigasi”, Jurnal Salam (Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i), Volume 8 Nomor 5 
(2021), diakses pada 16 November 2022, pukul 15.13 Wita.  
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urgensi e-Litigasi saat Pandemi Covid-19.39 Jurnal ini, berbeda dengan titik 

uji Permasalahan yang ada dalam disertasi yang akan di teliti. Disertasi 

meneliti implementasi asas contante justitie pada peradilan di era kemajuan 

teknologi informasi di lingkungan peradilan agama, dalam rangka 

mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. 

8. Riyan Ramdani dan  Dewi Mayaningsih, dalam jurnal “Urgensi Persidangan 

Secara Elektronik, Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era 

Digitalisasi”. Jurnal tersebut membahas manfaat adanya sistem persidangan 

yang dilakukan secara elektronik dalam kaitannya terhadap perkembangan 

zaman era digitalisasi. Titik sentuh pada jurnal tersebut adalah bagaimana 

hukum acara peradilan agama, mampu mengakomodir kebutuhan dalam 

sistem persidangan secara elektronik.40 Jurnal ini, berbeda dengan titik uji 

Permasalahan yang ada dalam disertasi yang akan di teliti. Disertasi meneliti 

implementasi asas contante justitie pada peradilan diera kemajuan teknologi 

informasi di lingkungan peradilan agama. Tidak hanya berfokus pada hukum 

acaranya saja, melainkan pada semua aspek termasuk bagaimana adanya 

perkembangan persidangan elektronik ini mampu mewujudkan kemaslahatan 

dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. 

9. Muhammad Irsyad Fatah, Anwar Sadat dan Hasan Basri, dalam jurnal 

“Efektifitas Persidangan Secara Elektronik, Pada Masa Pandemi di 

 
39Joko Sriwidodo, Taufiqurrahman Syahuri dan Mardi Candra,  “Perkembangan Regulasi 

dan Urgensi e-Litigasi di Era Pandemi Corona Virus Disease-19”, Jurnal Kertha Patrika, Volume 
43 Nomor 2 (Agustus 2021), diakses pada 16 November 2022, pukul 15.32 Wita. 

40Riyan Ramdani dan  Dewi Mayaningsih, “Urgensi Persidangan Secara Elektronik, 
Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi”, Jurnal Al-Ahwal Al-

Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Volume 2 No. 2 Tahun 2021, diakses 
pada 16 Desember 2022, pukul 08.50 Wita. 
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Pengadilan Agama Polewali”. Kajian dalam Jurnal tersebut berupa efektivitas 

persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali tidak efektif.41 

Hal tersebut dikarenakan 5 faktor untuk mengukur sebuah efektivitas hukum 

tidak terpenuhi. Yaitu : faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana 

prasarana, faktor masyarakat, faktor budaya. Persidangan secara elektronik di 

Pengadilan Agama Polewali, hanya faktor hukum, faktor penegak hukum, 

dan faktor sarana prasarana yang dapat dikatakan efektif, sedangkan faktor 

masyarakat dan budaya belum dapat dikatakan efektif. Sebab masyarakat di 

wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali pada umumnya lebih memilih 

Persidangan secara manual dari pada persidangan elektronik. Selain itu, 

kondisi masyarakat sebelum menciptakan budaya hukum berbasis elektronik 

yang bisa menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik. Jurnal 

tersebut berbeda dengan Disertasi ini. Disertasi meneliti implementasi asas 

contante justitie pada peradilan diera kemajuan teknologi informasi di 

lingkungan peradilan agama. Tidak hanya berfokus pada bagaimana 

efektifitas dan tata cara persidangan secara elektronik. Namun semua aspek 

termasuk bagaimana adanya perkembangan persidangan elektronik mampu 

mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. 

10. Fatin Hamamah, dalam jurnal “e-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan 

Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan”. Pembahasan dalam jurnal tersebut 

adalah Keberadaan layanan litigasi elektronik (e-litigasi) diterapkan di semua 

 
41Muhammad Irsyad Fatah, Anwar Sadat dan Hasan Basri, “Efektifitas Persidangan 

Secara Elektronik, Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Polewali”, Jurnal Qisthosia: Jurnal 

Syariah dan Hukum, Volume 3 No. 1, Juni Tahun 2022, diakses pada 16 Desember 2022, pukul 
09.15 Wita. 
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pengadilan negeri di Indonesia. Mengenai penggunaan e-litigasi yang 

diterapkan di pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk 

mengkaji penerapan e-litigasi dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan 

biaya ringan, dengan fokus penelitian di Pengadilan Negeri Majalengka. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-litigasi dalam mewujudkan 

asas peradilan sederhana, cepat dan murah belum berjalan optimal. Ada 

beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan e-litigasi antara lain 

ketidaksepakatan dari salah satu pihak saat melakukan sidang e-litigasi, 

masyarakat belum memahami penggunaan teknologi dan masih banyak 

masyarakat yang belum mengetahui tentang e-litigasi (persidangan 

elektronik). 42 Jurnal tersebut berbeda dengan Disertasi ini. Meskipun dari sisi 

judul ada kemiripan. Perbedaan utama terletak pada objek penelitian, dalam 

jurnal tersebut objek penelitian pada Pengadilan Negeri Majalengka. 

Sedangkan dalam Disertasi ini, objek penelitiannya adalah pada pengadilan 

agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Kajian yang berbeda 

juga adalah pada metode serta bahasannya. Dalam disertasi ini, akan meneliti 

implementasi asas contante justitie pada peradilan di era kemajuan teknologi 

informasi di lingkungan peradilan agama. Tidak hanya berfokus pada 

bagaimana efektifitas dan tata cara persidangan secara elektronik. Namun 

semua aspek termasuk bagaimana adanya perkembangan persidangan 

 
42Fatin Hamamah, “e-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan 

Biaya Ringan”, Jurnal Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 7 No. 2, Tahun 2022, 

diakses pada 16 Desember 2022, pukul 10.00 Wita. 
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elektronik mampu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat 

pencari keadilan. 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi asas contante justitie pada 

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar di era kemajuan teknologi 

informasi; 

2. Untuk mengkaji bagaimana proses asas contante justitie pada Pengadilan 

Tinggi Agama (PTA) Makassar di era kemajuan teknologi informasi; 

3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas contante justitie pada 

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar di era kemajuan teknologi 

informasi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi 

masyarakat pencari keadilan. 

G. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu; 

1. Dapat menjadi rujukan bagi penegak hukum dalam implementasi asas 

contante justitie pada peradilan; 

2. Menjadi bahan kajian bagi para mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas 

hukum; 

3. Menjadi bahan refensi bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang 

memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum terutama 

berkaitan dengan asas contante justitie. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Implementasi 

Secara sekilas, implementasi mengandung pengertian bahwa pelaksanaan 

akan sesuatu dan pada umumnya mengenai kebijakan. Secara bahasa, istilah 

implementasi yang terkandung di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

berarti pelaksanaan atau penerapan.43 Lebih lanjut, istilah implementasi dikaitkan 

dengan suatu kegiatan atau kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan.  

Kemudian menurut Webster Dictionary sebagaimana dikutip oleh Syahida, 

pengertian implementasi menyatakan bahwa: “Implementasi yang merupakan 

terjemahan dari kata “implementation”, berasal dari kata kerja “to implement”, 

kata to implement berasal dari bahasa latin “implementatum” dari asal kata 

“impere” dimaksudkan “to fill up”, “to fill in” yang artinya mengisi penuh, 

melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “to fill”, yaitu mengisi.  

Selanjutnya kata “to implement” dimaksudkan sebagai: “(1) to carry into 

effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into 

effect or fullfling, to gift pratical effect to. (3) to provide or equip with implement. 

Pertama, to implement dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat), 

melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, to implement dimaksudkan 

“menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang 

 
43Diakses di https://www.kbbi.co.id/arti-kata/implementasi pada tanggal 1 Januari 2023. 

Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti 
to provide the means for carryingout (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give 

practical effect (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut 
mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu. 

35 
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bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, to implement dimaksudkan 

menyediakan atau melengkapi dengan alat.44 

Secara istilah, implementasi didefinisikan oleh beberapa pendapat para 

ahli. Definisi implementasi dari berbagai ahli perlu dijelaskan agar pemahaman 

tentang implementasi dapat memperdalam tentang teori suatu implementasi 

terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi 

fokus utama dalam penelitian ini. 

Menurut Mulyadi, implementasi didefinisikan berdasarkan pada pijakan 

tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu 

keputusan. Pendalaman tentang implementrasi terhadap suatu kebijakan atau 

keputusan berusaha untuk melahirkan perubahan terhadap keputusan-keputusan 

menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan 

besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi 

dalam arti istilah pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang 

seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.45 Dengan demikian, 

Implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses 

interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan 

jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. 

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan 

dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan diantaranya yaitu: 

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan; 

 
44Syahida, dkk., Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan 

Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat), h. 8. 
45Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi 

Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, (Cet.I, Bandung: Alfabeta CV 2015), h. 12. 
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2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana; 

3. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan; 

4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak; 

5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana; 

6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. 

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal 

penting yakni: 

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode; 

2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan 

dijalankan; 

3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin. 46 

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya 

mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu 

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.47 Implementasi 

menurut teori Jones sebagaimana dikutip oleh Mulyadi, menyebutkan bahwa 

“Those Activities directed toward putting a program into effect” (proses 

mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn 

dan Meter: “Those actions by public and private individual (or group) that are 

achievement or objectives set forth in prior policy” (tindakan yang dilakukan 

pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu 

kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat 

 
46Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan (Jakarta: Balai Pustaka, 

2004), h. 39. 
47Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 

170. 
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mencapai tujuannya.48 Kemudian Gordon mendefinisikan implementasi 

berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.”49 

Selanjutnya menurut Lister sebagaimana dikutip oleh Taufik dan Isril, 

mendefinisikan implementasi “sebagai sebuah hasil, maka implementasi 

menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar 

memuaskan”.50 Sedangkan Horn yang dikutip oleh Arifin tahir memberikan 

definisi mengenai implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau 

swasta yang diarahkan pada  pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan 

dalam kebijakan”.51 Ekawati juga memberikan definisi tentang implementrasi, 

“bahwa implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok 

privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan 

terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”.52 

Menurut Widodo implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan 

suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”.53 

Naditya dkk juga menyatakan bahwa “dasar dari implementasi adalah mengacu 

 
48Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi 

Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, h. 45. 
49Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi 

Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, h.24. 
50Mhd Taufik  dan Isril, Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa 

(Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2, 2013), h. 136. 
51Arifin Tahir, Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Cet.I, Bandung: Alfabeta CV, 2014), h. 55. 
52Mhd. Taufik  dan Isril, Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa,  

h.136. 
53Syahida, dkk., Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan 

Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat), 2014, h. 10. 
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pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu 

keputusan”.54 

Menurut Meter and Horn menekankan, “bahwa tahap implementasi tidak 

dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan 

sebelumnya; tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan 

pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati”.55 Selanjutnya Pressman 

dan Wildavsky mengemukakan pendapatnya tentang implementasi bahwa: 

“Implementation as to carry out, acoumplish, fulfill, produce, complete” 

maksudnya membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi 

secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas 

yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana 

(alat) untuk memperoleh hasil”.56 

Pada dasarnya implementasi menurut Syaukani dkk “merupakan salah satu 

tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya 

implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan 

yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka 

panjang”.57 Implementasi dapat diartikan sebagai proses interaksi antara suatu 

perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan suatu 

 
54Naditya dkk, Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 

Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam 

Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) Di Kelurahan Sukun Kota Malang). Jurnal 
Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, 2013, h. 1088. 

55Mhd Taufik dan Isril, Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa,  
h. 136. 

56Syahida, dkk., Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan 

Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat), h. 229. 
57Pratama, dkk. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang 

Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Memberi Pelayanan 

Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu), Journal Pemerintahan 
Integrattif, Volume 3, Nomor 1, 2015, h. 229. 
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kebijakan yang ditetapkan. Dimana didalam implementasi kebijakan aktor, 

organisasi, prosedur dan teknik dipakai secara bersama dan simultan. 

Menurut Mazmanian dan Sebatier menyebutkan bahwa implementasi 

adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-

undang, namun dapat pula berbentuk perintah- perintah atau keputusan-keputusan 

eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut 

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan 

atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau 

mengatur proses implementasinya.58 

Salusu menyatakan, “implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai 

aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran 

manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah”.59 

Selanjutnya Kapioru menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja 

implementasi, yaitu: 

1. Kondisi lingkungan (environmental conditions); 

2. Hubungan antara organisasi (inter-organizational relationship); 

3. Sumberdaya (resources); 

4. Karakter institusi implementor (characteristicimplementing agencies). 60 

Menurut Purwanto beberapa faktor yang menentukan berhasil atau 

tidaknya suatu proses implementasi yaitu: 

 
58Waluyo. Manajemen Publik: (Konsep, Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan 

Otonomi Daerah),  (Cetakan I. Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 49. 
59Arifin Tahir, Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 

h. 55-56. 
60Kapioru, dkk. Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 

Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, (Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1, 
2014), h. 105. 
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1. Kualitas kebijakan itu sendiri; 

2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran); 

3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan 

(pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya); 

4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, 

pengawasan, dan sebagainya); 

5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran 

adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak); 

6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana 

implementasi tersebut dilakukan.61 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat ditarik kesimpulan 

mengenai pengertian implementasi. Implementasi merupakan suatu proses 

pelaksanaan terhadap kebijakan dan program-program. Kebijakan dan program 

tersebut diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, yang didukung dengan 

sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan program-program yang telah 

ditetapkan tersebut. 

B. Asas Contante justitie 

Sebelum membahas asas contante justitie, maka terpenting adalah 

mengetahui apa itu asas atau asas hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia ada tiga 

pengertian kata “asas”:1) hukum dasar, 2) dasar sesuatu yang menjadi tumpuan 

berpikir atau berpendapat, dan 3) dasar cita-cita. Peraturan konkret (seperti 

undang-undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula 

 
61Syahida, dkk., Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan 

Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat), h. 13. 
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dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum.62 Asas hukum 

menurut Satjipto Raharjo merupakan jantungnya hukum.63 Sebagai sebuah 

jantung, maka selayaknya setiap aturan hukum yang tertulis harus diilhami oleh 

asas hukum. Paul Scholten mendefinisikan asas hukum sebagai pikiran-pikiran 

dasar yang berada di belakang hukum, yang menurut Bruggink mewujudkan 

system hukum sendiri yang berada di dalam system hukum maupun di 

belakangnya.64 

H.J. Homes, dalam bukunya “Betekenis van de Algemene 

Rechtsbeginsselen voor d praktijk” bahwa asas-asas hukum “tidak boleh dianggap 

sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-

dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku”.65 H.J.Homes 

menitik beratkan bahwa asas-asas hukum sebagai dasar kaidah perilaku. Asas 

hukum dapat dikatakan sebagai aturan dasar. Peraturan dasar tersebut menjadi 

prinsip hukum yang abstrak. Sedangkan A.R. Lacey, mengemukakan asas hukum 

sebagai: “principles may resemble scientific laws in being descriptions of ideal 

world, set up to govern actions as a scientificlaws are to govern expectation”. Ini 

menunjukan asas-asas hukum luas cakupannya dalam arti dapat menjadi dasar 

 
62Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 24. 
63Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 45. 
64J.J.H. Bruggingk,alih bahasa Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 1999), h. 120. Dan Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia; 

Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik (Jakarta: Kencana, 2020), h. 17. 
65J.J.H. Bruggingk, alih bahasa Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, h. 17. Lihat juga 

Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum (Kertha Wicaksana Volume 12, 
Nomor 2, 2018), h. 147. 
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ilmiah berbagai aturan/kaidah hukum untuk mengatur perilaku manusia yang 

menimbulkan akibat hukum yang diharapkan.66 

Asas hukum sebagai acuan bagi pembentuk undang-undang (legislatif), 

pemerintah (eksekutif) dan pelaksana undang-undang (yudikatif). Khusus 

dilingkungan yudikatif, hakim dapat menggunakan asas-asas hukum yang 

tertuang di dalam undang-undang maupun tidak. Namun demikian tidak 

menyalahi proses penyelesaian perkara yang telah ditentukan oleh undang-

undang. Sebagaimana asas contante justitie dilaksanakan tidak secara 

serampangan, melainkan disesuaikan dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa, bagi hakim asas contante justitie dapat digunakan (i) 

sebagai fondasi dalam menafsirkan pasal-pasal atau artikel-artikel yang tidak 

jelas; (ii) sebagai pertimbangan hukum untuk menjustifikasi amar putusannya; 

(iii) dalam penemuan hukum (rechtsvinding), hakim dapat memfungsikan asas-

asas hukum untuk melakukan konstruksi hukum analogi.67 

Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas hukum akan 

tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut. Misalnya, terjadi pertentangan 

antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, maka harus kembali 

melihat asas hukum sebagai prinsip dasar yang mendasari suatu peraturan hukum 

berlaku secara universal. 

Jadi dapat ditarik beberapa pengertian asas hukum sebagai berikut: 

 
66Mahadi, Falsafah Hukum Suatu Pengantar (Cet. III; Bandung: Alumni, 2001), 2003, 

h.120 
67Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, h. 148. 
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1. Asas hukum tidak akan pernah habis kekuatannya hanya karena telah 

melahirkan suatu aturan atau peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan 

akan mampu terus melahirkan aturan dan peraturan seterusnya. 

2. Asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. 

3. Asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang 

konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar hukum, atau 

petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum, praktis 

perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas 

hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum 

positif. 68 

Asas hukum memiliki fungsi yang sangat fundamental. Fungsi tersebut 

sebagaimana dijabarkan oleh Achmad Ali, yang menyatakan bahwa: 

“Dalam sistem hukum, asas hukum memiliki fungsi, yaitu Menjaga ketaatan asas 

atau konsistensi. Contoh, dalam Hukum Acara Perdata dianut " asas pasif bagi 

hakim ", artinya hakim hanya memeriksa pokok-pokok sengketa yang oleh para 

pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya ditentukan membantu 

para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan 

untuk tercapainya keadilan”. 69 

 

Sehingga ketika menjalankan hukum baik saat membuat dan 

melaksanakan, asas hukum memiliki beberapa fungsi, antara lain. 

a) Menjaga ketaatan asas atau konsistensi 

Fungsi taat asas dari hukum itu adalah bagaimana konsistensi dapat 

terjamin dalam sistem hukum. Contohnya dalam hukum asas perdata dianut 

 
68Achmad Ali, Azas-azas Hukum Pembuktian Perdata (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), 

h. 117-118. 
69Achmad Ali, Azas-azas Hukum Pembuktian Perdata, h. 118. 
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asas pasif bagi hakim, artinya hakim hanya memeriksa dan mengadili pokok 

persengketaan yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara. 

b) Menyelesaikan konflik yang terjadi didalam sistem hukum 

Fungsi ini merupakan fungsi penting dari asas hukum, Asas lex superior 

derogat legi inferiori adalah asas yang mengatur bahwa peraturan hukum yang 

lebih tinggi hirarkinya harus didahulukan dari pada peraturan hukum yang 

lebih rendah. Jika suatu peraturan walikota bertentangan dengan peraturan-

peraturan Gubernur maka harus diberlakukan peraturan Gubernur. 

c) Sebagai rekayasa sosial, baik dalam sistem hukum maupun dalam sistem 

peradilan70 

Mengemukakan bahwa dilihat dari fungsi hukum sebagai alat perekayasa 

sosial (a tool of sosial engineering), maka sebenarnya suatu asas hukumpun 

dapat difungsikan sebagai alat perekayasa sosial. Hal ini tentunya tergantung 

pada inisiatif dan kreativitas para pelaksana dan penentu kebijakan hukum, 

sebagai contoh untuk ini adanya asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan 

sebaliknya diganti dengan asas keharusan untuk mewakilkan, sebagai salah 

satu bentuk rekayasa sosial dibidang asas hukum, oleh karena itu dengan asas 

ini proses pengadilan setidaknya dapat berlangsung cepat, serta dapat juga 

mengaktifkan lebih banyak penggunaan sarjana hukum. 

Di dalam asas hukum senantiasa terkait dengan kaidah/norma hukum atau 

peraturan hukum tertulis. Asas hukum merupakan landasan dan jantung dari 

 
70Achmad Ali, Azas-azas Hukum Pembuktian Perdata, h. 120. 
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peraturan konkret sebagai dasar-dasar pemikiran abstrak, dan didalamnya 

terkandung nilai-nilai etis yang harus diwujudkan dalam peraturan tertulis. 

Namun, antara asas hukum dengan kaidah/norma hukum memiliki 

perbedaan-perbedaan sebagai berikut : 

1. Asas hukum merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan 

kaidah/norma hukum merupakan aturan konkret dan riil. 

2. Asas hukum adalah suatu konsep atau ide yang mengandung nilai nilai etis, 

sedangkan kaidah/norma hukum adalah penjabaran dari ide tersebut yang 

diharapkan juga mengandung nilai-nilai etis. 

3. Asas hukum tidak mempunyai sanksi (ancaman sanksi), sedangkan 

kaidah/norma hukum mempunyai sanksi. 71 

Asas Contante justitie atau speedy administration of justice yang sering 

dikenal asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan salah satu 

asas hukum yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan hukum acara di Indonesia, 

yang asas tersebut kemudian diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana di 

Indonesia. 72 Sederhana diartikan bahwa peradilan dilaksanakan dengan cara-cara 

yang tidak berbelit-belit sehingga tidak terjebak pada formalitas yang tidak perlu, 

tidak memerlukan birokrasi yang sulit serta acaranya jelas dan mudah dipahami 

oleh masyarakat.73 Senada dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 

 
71Achmad Ali, Azas-azas Hukum Pembuktian Perdata, h. 118. 
72speedy administration of justice memiliki arti peradilan harus dilaksanakan degan cara 

sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam A. Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam 

Demi Mewujudkan Keadilan; Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim 

Secara Profesional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 298. 
73A. Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan; Penerapan 

Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Profesional, h. 298. 



47 
 

Tahun 2009, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa peradilan harus dijalankan 

sesuai dengan sifat cara rakyat Indonesia dalam memohon peradilan pada 

umumnya yaitu sangat sederhana.74 Pendapat Sudikno Mertokusumo tentang 

peradilan sederhana menekankan bahwa peradilan yang sederhana adalah 

peradilan yang acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin 

sedikit dan formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka 

pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas, menyebabkan keengganan 

atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.75 

Sedangkan cepat diartikan proses peradilan dilaksanakan dalam waktu 

tertentu yang penyelesaiannya dapat diukur secara pasti dan jelas jangka 

waktunya.76 Asas cepat bermakna bahwa penyelenggaraan peradilan yang cepat 

selesainya, tidak memakan waktu lama.77 Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman 

yang memiliki tugas menerima dan memeriksa perkara tidak diperbolehkan 

mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara. Sebagaimana amanah dari Pasal 186 

ayat (1) R.Bg/Pasal 159 Ayat (1) HIR, penundaannya dilakukan benar-benar 

berdasarkan keperluan. Selaras dengan asas cepat Mahkamah Agung 

mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 

 
74Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia (Bandung: Sumur, 1992), h. 

15-16. 
75Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1998), 

h. 36. 
76A. Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan; Penerapan 

Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Profesional, h. 298. 
77 Bahrussam Yunus, dkk, Teknik Pemeriksaan Perkara Gugatan Waris Bagi Hakim 

Perdilan Agama, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 35. 
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tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 

di 4 (empat) Lingkungan Peradilan.78  

Di lingkungan Peradilan Agama, Dirjen Badilag mengeluarkan Surat 

Nomor 137/DJA/HM.02.3/I/2019 tertanggal 10 Januari 2019 tiap satuan kerja 

harus berlomba-lomba menyelesaikan perkara.79 Penyelesaian perkara akan 

dihitung berdasarkan proses persidangan, waktu putus, waktu minutasi dan upload 

putusan. Semua komponen tersebut akan dinilai dan diakumulasi untuk 

menentukan rangking SIPP semua satuan kerja Peradilan Agama baik di tingkat 

pertama mapun tingkat banding. Masing-masing komponen akan diberikan nilai 

berdasarkan lamanya waktu dalam melaksanakan tiap komponen penilaian. 

Biaya ringan memiliki arti bahwa biaya yang diperlukan selaras dengan 

perkara yang diajukan dan dapat dipikul oleh pencari keadilan. biaya perkara yang 

diperhitungkan secara logis dan realistis, jelas, rinci dan transparan serta 

menghilangkan biaya-biaya lain diluar kepentingan para pencari keadilan.80 Biaya 

ringan juga dapat diartikan sedapat mungkin proses peradilan tidak terlalu mahal 

sehingga dapat dijangkau oleh rakyat kebanyakan.81 Selain ringan saat 

 
78Isi SEMA Nomor 2 tahun 2014 diantaranya yaitu penyelesaian perkara pada pengadilan 

tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Penyelesaian perkara pada Pengadilan 
Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi. 
Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih 
dari 3 bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan 
kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Mahkamah 
Agung; Ketentuan tenggang waktu tersebut tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang 
sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; Untuk efektifitas monitoring 
terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu di atas, agar memasukkan 
data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik tepat waktu. 

79Dapat diakses di https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-
elektronik/pengumuman-elektronik/penilaian-penyelesaian-perkara-berdasarkan-sipp-11-1. 

80A. Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan; Penerapan 

Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Profesional, h. 298. 
81Bahrussam Yunus, dkk, Teknik Pemeriksaan Perkara Gugatan Waris Bagi Hakim 

Perdilan Agama, h. 36. 
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mendaftarkan perkara dan proses pemeriksaan perkara, ringan juga berlaku dalam 

hal eksekusi putusan. 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

tepatnya tertuang dalam pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi “Pengadilan membantu 

pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk 

dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Yang dalam 

penjelasan atas pasal tersebut sebagai berikut, “Yang dimaksud dengan 

“sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara 

efesien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara 

yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, 

dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak 

mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan 

keadilan. 

Penjelasan tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan 

terdapat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman.82 Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (2), yang bunyi 

perumusannya sebagai berikut Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah 

pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan 

efektif, yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat dapat diusahakan 

tercapainya penyelesaian perkara dengan tuntas. Yang dimaksud dengan “biaya 

ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Dalam penjelasan 

 
82Undang-Undang Kekuasaan yang sebelumnya juga menegaskan bahwa peradilan 

dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dapat dilihat di Pasal 4 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 1964, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 
14 Tahun 1970, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
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Undang-Undang tersebut tidak dirumuskan tentang pengertian “cepat”. Dalam 

pengertian yang lain “cepat” diartikan kencang, segera, keras, dapat menempuh 

jarak dalam waktu singkat, cekatan, tangkas. Berdasarkan pengertian “cepat” 

tersebut, maka kata “peradilan cepat” diartikan dengan peradilan yang dilakukan 

dengan segera. 

Konsepsi Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Islam 

sebagaimana yang tercatat dalam Risalah alqada Umar bin Khatab.  

“Diriwayatkan dari Abu al-Awwam Al-Bashri, Beliau berkata: Umar bin Khattab 

menulis surat (keputusan) kepada Abu Musa Al-As’ary, amma ba’du: 

Sesungguhnya peradilan adalah kewajiban yang telah ditetapkan dan sunnah 

yang wajib diikuti. Fahamilah, jika perkara diajukan kepadamu, karena 

sesungguhnya pernyataan tentang suatu kebenaran tidak akan berarti apa-apa 

jika tidak dapat dilaksanakan (dieksekusi).83 

Konsepsi peradilan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Abu 

Hasan Basri adalah ketika ada perkara yang diajukan kepada hakim hendaknya 

segera diperiksa. Meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit, namun pesan 

Umar bin Khattab agar peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya 

ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan peradilan telah 

dipraktekkan sejak zaman Rasulullah dan dipertegas oleh Umar bin Khattab.   

Ada beberapa asas atau teori hukum yang berkaitan atau memiliki 

relevansi terhadap asas contante justitie, yaitu:  

 

 

 

 
83Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 

500. Lihat juga Ahmad Z. Anam, Tadarus Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab (Kajian Asas 

Peradilan Perdata Islam), 2015, hlm. 2. 
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1. Asas Justice delley is justice denide 

Prinsip justice delayed is justice denied memiliki arti terlambat memberi 

keadilan juga merupakan bentuk lain ketidakadilan.84 Ungkapan ini merupakan 

Old Maxim (pepatah lama) di dunia hukum.  Dari pemahaman ini lahirlah pepatah 

“Justice and efficiency go hand in hand”, artinya keadilan dan efisiensi itu harus 

selalu bergandengan tangan. penyelenggaraan peradilan yang tidak efisien dan 

tidak efektif akan berujung pada hambatan memperoleh keadilan itu sendiri.85 

Pepatah ini tentu sangat erat hubungannya dengan banyaknya perkara yang 

menumpuk di pengadilan. Kritikan keras pun selalu dilayangkan kepada 

Mahkamah agung (MA) karena masih banyaknya perkara yang menumpuk. 

Begitu lama para pencari keadilan menunggu keadilan sampai bertahun-tahun 

menunggu kepastian.  

Dengan kondisi demikian maka sangat wajar Mahkamah Agung 

mengeluarkan kebijakan perkara ditingkat pertama harus sudah diputus maksimal 

5 (lima) bulan. Sedangkan pada tingkat banding harus sudah diputus maksimal 3 

(tiga) bulan.86 Kebijakan tersebut memberikan batas maksimal penyelesaian 

perkara. Sistem tersebut turut memangkas lamanya waktu dalam penyelesain 

perkara yang masuk di pengadilan. Sistem tersebut juga ditopang dengan 

pembenahan di sektor teknologi informasi. Salah satunya dengan program one 

day publish. 

 

 
84Diakses pada https://alumni.unair.ac.id/site/article/read/422/terlambat-beri-keadilan-

adalah-ketidakadilan-.html. pada tanggal 10 Novenmber 2022. 
85Diakses pada https://mahkamahagung.go.id/id/berita/2688/kma-aparatur-peradilan-

harus-melayani-dengan-sepenuh-hati. pada tanggal 9 November 2022. 
86Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2014. 
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2. Asas Justice for all 

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi semua masyarakat untuk 

memperoleh keadilan adalah adanya asas justice for all. Justice for all diartikan 

sebagai keadilan harus dirasakan oleh setiap orang. Salah satu cara untuk 

mewujudkannya adalah dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat 

pencari keadilan. Hal ini dapat dilihat dari komitmen Negara dalam memberikan 

layanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya orang tidak 

mampu. Masyarakat tidak mampu dapat mendapatkan layanan hukum secara 

gratis. Layanan yang dapat diperoleh meliputi layanan pembebasan biaya perkara, 

sidang di luar gedung pengadilan dan posbakum. Kebijakan ini memberikan angin 

segar bagi masyarakat miskin dalam menghadapi hambatan dalam masalah 

keuangan untuk mengakses keadilan.  

Sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahmakah Agung 

pun meresponnya dengan mengeluarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Pada tahun 2014 SEMA tersebut dicabut 

dan diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian 

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. 

Narasi tentang “Justice for all” menjadi program utama Mahkamah 

Agung dan peradilan di bawahnya. Keadilan harus dirasakan oleh semua orang 

tak terkecuali masyarakat kurang mampu. Dengan adanya pembebasan biaya 

perkara, pos bantuan hukum dan sidang di luar gedung dapat menghilangkan 

hambatan-hambatan yang dialami oleh masyarakat kurang mampu. Setiap tahun, 
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Mahkamah Agung telah menyediakan Anggaran untuk masyarakat pencari 

keadilan yang tidak mampu untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan.  

Dalam Islam, Alquran telah banyak menjelaskan mengenai asas ini. Di 

antaranya adalah dalam QS al-Maidah/5: 8 

ى اَلاَّ  نُ قَـوْمٍ عَلٰٓ كُمْ شَنَاٰ وَلاَ يجَْرمَِنَّ  ءَ ِ#لْقِسْطِۖ  شُهَدَاۤ مَنُـوْا كُوْنُـوْا قَـوَّامِينَْ ِ�ِّٰ يُّـهَا الَّذِيْنَ اٰ �َٰٓ 

بمِاَ تَـعْمَلُوْنَ   خَبِيرٌْۢ اِنَّ ا�َّٰ  ۗوَاتَّـقُوا ا�َّٰ  ىۖ هُوَ اَقـْرَبُ للِتـَّقْوٰ  اِعْدِلُوْاۗ تَـعْدِلُوْا ۗ  

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak 
(kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. 
Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. 
Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa 
yang kamu kerjakan.87 

 Spirit dari ayat ini adalah hakim berkewajiban untuk berlaku adil kepada 

siapapun. Bahkan, kebencian karena sesuatu hal apapun tidak boleh 

menghilangkan keadilan itu sendiri. Hakim terikat oleh kewajiban yang melekat 

kepadanya, untuk senantiasa menjatuhkan dan memberikan putusan yang seadil-

adilnya tanpa memandang siapapun yang diadilinya.  

Nabi Muhammad saw bersabda, dalam kitab Subulus Sala>m (bagian 1)88 

ُ عَنْهُ قَلَ  صَلَّى   :وَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ا�َّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ رَسُوْلُ اللهِ  إِذَا تَـقَاضَى  :
فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَـقْضِي   ,إِليَْكَ رجَُلاَنِ فَلاَ تَـقْضِ لِلأَوَّلِ حَتىَّ تَسْمَع كَلاَمَ الآخَرِ 

 
87 https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5from=1&to=120, akses pada 31 Agustus 

2023, pukul 11.20 Wita. 
88 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, Subulu al-Salam (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li 

al-Nashr wa al-Tauzi', 2006), hal. 386. 
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مِْذِيُّ  ,وَ أبَوُ دَاوُدَ   ,رَوَاهُ أَحمَْدُ   ) .فَمَا زلِْتُ قاَضِيًا بَـعْدُ   :قاَلَ عَلِيٌّ   . وَ حَسَّنَهُ    وَ الترِّ
صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ  ,وّ قّـوَّاهُ ابْنُ الَْمَدِينيُِّ  ,  .وَ

Artinya: “Dan dari Ali Radhiyallahu Anhu berkata,” Rasulullah SAW 
bersabda,” Jika kamu sedang mengadili dua orang yang sedang 
bersengketa maka janganlah kamu beri keputusan kepada pihak pertama 
hingga kamu mendengar laporan dari pihak kedua, dengan demikian kamu 
akan mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan. “Ali 
Radhiyallahu Anhu berkata,” Setelah itu aku tetap menjabat sebagai 
hakim”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan ia menghasankan 
hadits ini. Hadits ini juga dikuatkan oleh Ibnu Madini serta dishahihkan 
oleh Ibnu Hibban). 

Hukum yang dapat diambil adalah jika ada dua orang yang mengajukan 

perkara kepadamu maka dengarkan perkataan dari masing-masing pihak yang 

bersengketa. Jika   sudah mengetahui penjelasan dari masing-masing pihak maka 

engkau akan dapat memutuskan hukum dengan baik. Spirit hadis ini, mengajarkan 

kepada hakim-hakim untuk menganut asas Justice for all. Hakim tidak boleh 

memutuskan perkara secara semena-mena, tanpa mendengar keterangan kedua 

belah pihak yang berperkara. 

3. Hukum Dalam Perspektif Sosial (Lawrence M. Friedmen) 

Apapun fungsi hukum dalam masyarakat, hukum dalam masyarakat 

merupakan sebuah system, yaitu sebagai system norma. Hukum sebagai sebuah 

system mengandung beberapa subsistem yang saling terkait. System dalam 

pandangan Bertalanffy menyatakan bahwa ternyata system berimplikasi yang 

sangat berarti terhadap hukum, terutama yang berkaitan dengan aspek (1) 

keintegrasian, (2) keteraturan, (3) keutuhan, (4) keterorganisasian, (5) 
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keterhubungan komponen satu sama lain.89 Hukum sebagai system dalam 

masyarakat memiliki aspek keintegrasian, keteraturan, keutuhan, keorganisasian 

dan terhubung dengan yang lainnya. Lon L. Fuller menyampaikan bahwa untuk 

mengenal hukum sebagai system maka harus dicermati apakah ia memenuhi 

delapan (8) asas atau principles of legality. Diantara asas tersebut adalah:  

1. System hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh 

mengandung sekedar keputusan-keputusan bersifat ad hoc; 

2. Peraturan-peraturan yang dibuat itu harus diumumkan; 

3. Peraturan tidak boleh berlaku surut; 

4. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa di mengerti; 

5. Suatu system tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan 

satu sama lain; 

6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang 

dapat dilakukan; 

7. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah; 

8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan 

pelaksanaannya sehari-hari.90 

Sedangkan Sistem hukum Menurut Lawrence M. Friedman hukum 

didefinisikan: 

 
89Ludwing von Bertanlanffy, General System Theory, Foundation Development 

Aplication (Midlesex: Penguin Books, 1971), h. 91 dalam Esmi Waraasih, Pranata Hukum Sebuah 

Telaah Sosiologis (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2011),h. 27.  
90Esmi Waraasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, h. 28. 
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“There are many ways, in fact, to look at law or the legal system. One way is as 

"the law," that is, a set of rules or norms, written or unwritten, about right and 

wrong behavior, duties and rights.91 

(Sebenarnya ada banyak cara untuk melihat hukum atau sistem hukum. Salah satu 

caranya adalah sebagai “hukum”, yaitu seperangkat aturan atau norma, tertulis 

atau tidak tertulis, tentang benar dan salah perilaku, kewajiban dan hak.) 

Hukum dalam pengertian sebagai struktur dan peraturan hanyalah satu 

dari tiga fenomena yang semuanya sepadan dan amat nyata. Pertama, ada 

kekuatan-keuatan sosial dan legal yang dengan cara tertentu mendesak masuk dan 

membentuk hukum. Kemudian, kedua, muncul hukum itu sendiri struktur-struktur 

dan peraturan. Ketiga, ada dampak dari hukum tersebut terhadap perilaku di dunia 

luarnya.92 Sehingga system hukum dalam pandangan Lawrence M. Friedman, 

terdapat 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (legal substance), 

sub sistem struktur hukum (legal structure), dan sub sistem budaya hukum (legal 

culture).93 

Dari ketiga sub system hukum tersebut ada salah satu sub sistem yang 

perlu mendapat sorotan saat ini adalah struktur hukum (legal structure). 

Pandangan demikian sangatlah berdasar. Dalam kehidupan sosial struktur hukum 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Struktur hukum 

 
91Lawrence M. Friedman, The Legal System A Social Science Perspective (Cet.III, New 

York Russell Sage Foundation, 1987), h. 2. 
92Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, Terjemahan dari 

The Legal System a Social Science Perspekctive, Alih bahasa: M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 
2019), h. 2. 

93Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari 
American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 
2001), h. 6-8. Juga di dalam Lawrence M. Friedman, The Legal System A Social Science 

Perspective, h. 17. 
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juga berperan dalam menentukan budaya hukum. Budaya hukum mengandung 

sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau 

bahkan disalahgunakan. Struktur hukum yang lemah dimungkinkan tidak mampu 

menggerakkan sistem hukum sehingga rawan melahirkan ketidakpatuhan 

(disobedience) terhadap hukum. Dengan demikian struktur hukum yang tidak 

memiliki jiwa dalam penegakan hukum akan melahirkan budaya ketidakpatuhan 

terhadap hukum sehingga cenderung hukum disalahgunakan. Berjalannya struktur 

hukum sangat bergantung pada pelaksananya yaitu aparatur penegak hukum.94 

Struktur hukum (legal structure) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh 

sistem hukum yang memiliki fungsi tertentu agar mendukung bekerjanya sistem 

hukum.  

Penegak hukum sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto memiliki 

cakupan makna yang luas sekali. Penegak hukum dalam pandangan Soerjono 

Soekanto mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung 

berkecimpung di bidang penegakan hukum. Namun demikian, Soerjono Soekanto 

mengkerucutkan pengertiannya tentang penegak hukum hanya kalangan yang 

secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya 

mencakup law enforcement akan tetapi juga peace maintenance.95 Penegak 

hukum sebagai struktur hukum merupakan petugas yang bertugas di bidang 

kehakiman/pengadilan, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan 

pemasyarakatan. 

 
94Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum perspektif Hukum Progresif, Jurnal Yuridis 

Vol. 4 No. 2, Desember 2017, h. 151. 
95Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2007, h. 19 
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Sub system dari sistem hukum adalah substansi hukum. Substansi hukum  

dapat dilihat dari peraturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada. 

Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(iusconstitutum) yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman 

bagi aparat penegak hukum. Substansi (legal substancy) juga biasa disebut 

sebagai output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-

keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.  

Lawrence M Friedman menyebutkan bahwa: 

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual 

rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system… the stress here 

is on living law, not just rules in lawbook” 

Aspek lain dari hukum adalah substansi. Yang dimaksud dengan substansi hukum 

adalah norma, aturan dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system. 

Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan memiliki kekuatan yang mengikat, menjadi pedoman bagi aparat penegak 

hukum.96 

Budaya (legal cultur) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang 

mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur 

hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang 

menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh 

warga masyarakat. Lawrence M Friedman menyebutkan bahwa:97 

 
96Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, h. 18. 
97Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, h. 25. 
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The third component of legal system of legal culture. By this mean people 

attitudes toword law and legal system their belief… in other word, is the climinate 

of sosial thought and sosial force wich determines how law is used, avoided, or 

abused.”  

Komponen system hukum yang ketiga adalah kultur hukum yang 

merupakan sikap manusia terhadap system hukum, sebaik apapun substansi 

hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat 

dalam masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. 

Komponen kultural hukum menurut Friedman dibagi menjadi : (a) Internal legal 

culture yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada 

umumnya; (b) External legal culture yaitu budaya hukum masyarakat luas.98 

Budaya hukum dipandang sangat menentukan kapan, mengapa dan di 

mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum atau kapan 

mereka menggunakan lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum. Dengan 

kata lain, faktor budaya merupakan ramuan penting untuk mengubah struktur 

statis dan koleksi norma statis menjadi badan hukum yang hidup. Menambahkan 

budaya hukum ke dalam gambar ibarat memutar jam atau menyalakan mesin. 

Budaya hukum membuat segalanya bergerak. Menurut Friedman, arti pentingnya 

‘budaya hukum’ adalah bahwa konsep ini merupakan variabel penting dalam 

proses menghasilkan hukum statis dan perubahan hukum. Friedman menegaskan 

bahwa: 

“Beside structure and substance, then, there is a third and vital element of the 

legal system. It is the element of demand. What creates a demand? One factor, for 

 
98Lawrence M. Friedman, Legal Culture and Welfare State, dalam Gunther Teubner  (ed),  

Dilemmas of Law in the Welfare State (New York · Berlin: Walter de Gruyter, 1986), h. 13-27. 
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what of a better term, we call the legal culture. By this we mean ideas, attitudes, 

bliefs, expectation, and opinion about law.”99 

(Friedman memandang bahwa selain struktur dan substansi masih ada unsur yang 

sangat vital dalam system hukum, yaitu kultur hukum. Kultur hukum diartikan 

sebagai ide-ide, sikap, kepercayaan, harapan dan opini tentang hukum). 

Sedangkan Daniel S. Lev merinci kultur hukum ke dalam nilai-nilai 

hukum procedural dan nilai-nilai substantive. Menurut Daniel S. Lev dalam 

menyelesaikan konflik, masyarakat Indonesia memiliki karakteristik tersendiri 

karena adanya nilai-nilai tertentu.100 Masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai 

kompromistis dan perdamaian yang mendapat dukungan masyarakat. 

Memasukkan kultur hukum sebagai sub system hukum dalam hukum, merupakan 

langkah maju yang dilakukan oleh Lawrence M. Friedman.  

Hukum dalam perspektif sosial, dapat di dekati dengan teori system 

hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman 

membuka cakrawala tentang hukum. Menurut Lawrence M. Friedman hukum 

didefinisikan: 

“There are many ways, in fact, to look at law or the legal system. One way is as 

"the law," that is, a set of rules or norms, written or unwritten, about right and 

wrong behavior, duties and rights.101 

 

 
99Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Jurisorudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Cet.III (Jakarta: 
Kencana, 2010), h. 227. 

100Daniel S. Lev, Lembaga Peradilan dan Kultur Hukum Indonesia, Dalam Esmi 
Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, h. 77. 

101Lawrence M. Friedman, The Legal System A Social Science Perspective (Cet.III, New 
York Russell Sage Foundation, 1987), h. 2. 



61 
 

(Sebenarnya ada banyak cara untuk melihat hukum atau sistem hukum. Salah satu 

caranya adalah sebagai “hukum”, yaitu seperangkat aturan atau norma, tertulis 

atau tidak tertulis, tentang benar dan salah perilaku, kewajiban dan hak.) 

Penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga 

komponen atau sub-sistem, yaitu komponen struktur hukum (structure of law), 

substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).102  

Teori Friedmann diatas sangat efektif digunakan dalam mengurai Permasalahan 

penegakan hukum, termasuk bagaimana mengimplementasikan asas contante 

justitie dalam sistem peradilan, Struktur hukum dengan istilah:  

“The structure of a system is its skeleton or framework; it is the PERMAnent 

shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the 

process flowing within bounds. The structure of a legal system consists of 

elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, 

what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one 

court to another. Structure also means how the legislature is organized, how 

many members., what a president can (legally) do or not do, what procedures the 

police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross 

section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the 

action”.103 
 
(Struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum dan 

kinerjanya (pelaksanaan hukum). Institusi dan penegak hukum memiliki peran 

yang sangat besar dalam menegakkan asas sederhana cepat dan biaya ringan 

dalam sistem peradilan.  

Sedangkan substansi hukum didefinisikan:  

“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions 

should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of 

 
102Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction (New York: W.W. Norton 

and Co, 1984), h. 5. 
103Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, h. 5. 
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people inside the system …the stress here is on living law, not just rules in law 

books”.104 

 
(Substansi berarti aturan atau norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam 

sistem yang sebenarnya. Substansi atau isi hukum sebagai acuan dalam penegakan 

hukum mempunyai peran penting sebagai pedoman atau pegangan bagi penegak 

hukum dalam melakukan wewenangnya).  

Sedangkan budaya hukum didefinisikan dengan: 

“The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal 

culture refers, then, to those ports of general culture customs, opinions ways of 

doing and thinking that bend sosial forces toward from the law and in particular 

ways. …in other word, is the climinate of sosial thought and sosial force wicch 

determines how law is used, avoided, or abused.”105 

 
(Budaya hukum yang diartikan sistem kepercayaanya, nilai-nilai, ide dan dugaan. 

Budaya hukum merujuk, kemudian kebiasaan budaya umum, cara melakukan 

pendapat dan berpikir kearah kekuatan sosial dari hukum dan dengan cara 

tertentu. Dengan kata lain, apakah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial 

pasti menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan). 

4. Filsafat Hukum 

Tujuan hukum merupakan muara akhir terhadap proses penyelesaian 

sengketa.106 Di antara teori tujuan hukum yang berlaku di lingkungan peradilan 

agama adalah keadilan (gerachtgkeit), kemanfaatan (zwegkmassigkeit) dan 

kepastian hukum (rechtsicherheit).107 Ketiga hal tersebut idealnya harus 

diperhatikan secara berimbang dan profesional, meskipun dalam pelaksanaannya 

 
104Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, h. 5. 
105Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, h.5. 
106Komisi Yudisial RI, Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim (Jakarta: 

Sekjen Komisi Yudisial RI, 2011), h. 88. 
107Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata (Jakarta: 

Kencana, 2012), h. 59. 
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sulit untuk diwujudkan.108 Tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan 

keadilan, sehingga dalam setiap putusan yang akan dijatuhkan untuk mengakhiri 

dan menyelesaikan suatu perkara perlu memperhatikan tiga hal yang esensial 

yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

Al-qu’an dalam QS al-Nisa’/4:58, esensinya adalah tentang filsafat 

hukum dan keadilan. Tentu, ayat ini menjadi benteng bagi hakim dalam 

memeriksa dan memutus perkara untuk senantiasa berlaku adil.    

�ََّ lَْمُركُُمْ أَن تُـؤَدُّوا۟ ٱإِنَّ   لنَّاسِ أَن تحَْكُمُوا۟ ٱتُم بَينَْ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْ  تِ إِلىَٰٓ نَٰ لأَْمَٰ ٱ 
ۦٓ �ََّ نعِِمَّا يعَِظُكُم بِهِ ٱإِنَّ  لْعَدْلِ ۚٱبِ  يعًۢ ٱإِنَّ  ◌ۗ   ا بَصِيراً �ََّ كَانَ سمَِ  

Terjemahnya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah 
kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 
hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat.109 

Selain nilai dalam filsafat hukum Islam, juga nilai-nilai filsafat hukum. 

Dalam penelitian disertasi ini mengacu pada pendapat Gustav Radbruch yang 

pada pokoknya menyatakan bahwa nilai-nilai dasar dari hukum adalah nilai-nilai 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.110 Sekalipun ketiganya merupakan 

nilai-nilai dasar dari hukum, namun antara  mereka terdapat suatu 

spannungsverhalthis (ketegangan satu sama lain). Ketiganya berisi tuntutan yang 

berlainan dan yang satu sama lain mengandung potensi yang bertentangan 

 
108Abdul Mannan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama 

(Jakarta: Kencana, 2012), h. 291. 
109 https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4from=58&to=58, akses pada 31 Agustus 

2023, pukul 11.25 Wita. 
110Gustav Radbruch, Einführung  in  die  Rechtswissenschaft (Stuttgart: K.F. Koehler 

Verlag, 1961), h. 36. 
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sifatnya.111 Konsep filsafat keadilan, kepastian dan kemanfaatan itu dengan 

sendirinya dapat dijadikan indikator mutu (kualitas) putusan hukum, termasuk di 

dalamnya adalah putusan hakim.  

Majid Khadduri membagi keadilan hukum (legal justice) itu ke dalam  

substantive justice, dan procedural justice atau formal justice. Dalam keadilan 

prosedur, hakim harus bersikap netral, kedua  belah  pihak  harus  diberlakukan  

sama. Substantive justice adalah keadilan materiil yang mengarah pada bagian 

yang patut dengan berpihak kepada yang benar.112 Hal ini penting bagi mediator 

dalam melaksanakan mediasi. Mediasi merupakan bagian dari sistem hukum yang 

berlaku di lingkungan peradilan. Adanya mediasi yang dilakukan untuk 

menyelesaikan sengketa secara win-win solution adalah bentuk dari tujuan hukum 

itu diciptakan. 

Banyak teori keadilan yang telah diorbitkan, namun sejarah teori 

keadilan disepakati adalah teori Aristoteles. Untuk menganalisis penelitian ini, di 

antara banyak teori keadilan tersebut, teori keadilan yang dipakai oleh Aristoteles 

dan John Rawl yang akan digunakan. 

Aristoteles berpendapat bahwa untuk memahami keadilan haruslah 

memahami pengertian kesamaan. perbedaan penting antara kesamaan numerik 

dengan kesamaan proporsional adalah teori keadilan dari Aristoteles. Teori 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Kesamaan Numerik adalah menyamakan setiap manusia sebagai sebuah 

kesatuan dalam sistem (unit). Inilah yang biasa dipahami dengan semua warga 
 

111Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 19. 
112Majid Khadduri, The Islamic Conception of Justice, terj. H.Mochtar Zoeni  dengan  

judul Teologi  Keadilan  Perspektif  Islam (Surabaya: Risalah  Gusti, 1999), h. 136. 
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adalah sama di hadapan hukum. Prinsip tersebut dalam dunia hukum termasuk 

menjadi asas hukum yang disebut dengan asas audi et alteram partem atau 

dalam bahasa lain disebut dengan asas eines manres rede ist keines mannes 

rede secara leksikal dapat dimaknai bahwa setiap orang adalah sama dihadapan 

hukum.  

b. Kesamaan Proporsional adalah memberi sesuatu kepada setiap orang 

berdasarkan kemampuannya, posisinya, kedudukannya, prestasinya, dan 

sebagainya. Dalam ranah hukum kesamaan proporsional ini dapat diartikan 

dengan asas equality before the law meskipun secara leksikal dimaknai 

persamaan hukum. Akan tetapi dapat pula dimaknai keberimbangan di dalam 

hukum atau kemampuannya, posisinya, kedudukannya, dan sebagainya.113 

Selanjutnya, Aristoteles masih membagi lagi dengan membedakan 

keadilan menjadi jenis keadilan distributif yang berlaku dalam hukum publik dan 

keadilan korektif yang berlaku dalam hukum perdata dan pidana, yaitu :  

a. Keadilan Distributif adalah lebih menitikberatkan dan fokus pada distribusi, 

honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan 

dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, 

jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan 

barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. 

Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai 

kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. 

 

 
113Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, h. 61. 
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b. Keadilan Korektif adalah lebih berfokus pada pembentukan sesuatu yang salah 

atau dalam bahasa sederhana adanya dispensasi atau keringanan di dalam suatu 

perbuatan yang salah. seperti suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan 

dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang 

memadai bagi pihak yang dirugikan.114 Jika suatu kejahatan telah dilakukan, 

maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada pelaku.  

Dapat disimpulkan bahwa di antara dua teori tersebut di atas, maka 

nampak jelas bahwa keadilan korektif merupakan otoritas atau kewenangan dari 

dunia peradilan (yudikatif), sedangkan keadilan distributif merupakan otoritas 

atau kewenangan pemerintah sebagai pihak eksekutif. 

Teori keadilan menurut John Rawl merupakan sebuah alternatif bagi teori 

utilitarianisme yang dikemukakan oleh Hume, Jeremy Bentham dan John Stuart 

Mill. Teori utilitarianisme adalah suatu teori dari sudut pandang etika normatif 

yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah memaksimalkan 

penggunaan (utility), atau bisa disebut dengan memaksimalkan kebahagiaan dan 

mengurangi penderitaan.115 Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang 

berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaidah dan 

menguntungkan. 

Rawls menekankan posisi penting suatu prosedur yang fair demi lahirnya 

keputusan yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat. Sementara prosedur 

yang fair ini hanya dapat terpenuhi bilamana terdapat nuansa musyawarah yang 

 
114Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis (Bandung: Nuansa dan 

Nusamedia, 2004), h. 25.  
115https://id.m.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme, diakses pada tanggal 22 Agustus 2017, 

jam 23.19 Wita. 
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memungkinkan melahirkan suatu keputusan dengan mampu menjamin distribusi 

yang fair atas hak dan kewajiban.  

Rawls menegaskan pentingnya semua pihak yang terlibat dalam proses 

musyawarah untuk memilih prinsip-prinsip keadilan yang berada dalam suatu 

kondisi awal yang disebutnya posisi asli (the original position).116 Hal tersebut 

tentunya sangat penting bagi mediator maupun masyarakat pencari keadilan yang 

sedang mencari solusi atau pemecahan masalah dengan cara mediasi. 

Prinsip asli menurut Rawls yang merumuskan prinsip keadilan sebagai 

berikut:  

a. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling 

luas seluas kebebasan yang sama bagi semua orang 

b. Ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa melalui 

beberapa keputusan atau kebijakan sehingga diharapkan memberi keuntungan 

bagi orang-orang yang paling tidak beruntung serta semua posisi dan jabatan 

terbuka bagi semua orang.117 Maksudnya supaya kepada semua orang 

diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Semua perbedaan 

berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial 

harus ditolak. 

Filsafat hukum berikutnya adalah kepastian hukum. Kepastian hukum 

mengandung  dua  pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat  umum  yang  

membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh 

dilakukan. Kedua,  berupa  keamanan  hukum  bagi  individu  dari kesewenangan  

 
116John Rawls, A Theory of Justice (London: Oxford University Press, 1971), h. 120. 
117John Rawls, A Theory of Justice, h. 60. 
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pemerintah  karena  dengan  adanya  aturan yang bersifat umum itu individu dapat 

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan  atau  dilakukan  oleh  negara  

terhadap  individu.118 Termasuk  dalam  pengertian  kepastian  hukum  adalah  

adanya konsistensi  dalam  putusan  hakim  yang  satu  dengan  yang  lain untuk 

kasus  yang serupa  yang telah diputuskan.  

Frans Magnis Suseno dalam menjelaskan  tentang  pengertian  kepastian  

hukum mengatakan  bahwa  hukum  yang  resmi  diperundangkan  harus 

dilaksanakan  dengan  pasti  oleh  negara  dan  setiap  orang  dapat menuntut  agar  

hukum  dilaksanakan dan  tuntutan  itu  harus dipenuhi.119 dalam hal ini dimaknai 

bahwa kesepakatan bersama yang telah dibuat dihadapan mediator harus 

mengandung prinsip kepastian kesepakatan/perjanjian tersebut. 

Manfaat hukum merupakan bagian dari filsafat hukum berikutnya setelah 

keadilan hukum dan kepastian hukum. Nilai kemanfaatan dalam  norma  hukum  

sangat  berguna, khususnya  dalam  norma  hukum yang  bersifat  mengatur. 

Masyarakat akan menaati hukum kalau mereka merasakan hukum itu  bermanfaat  

bagi  dirinya.  Penganut  aliran Utilitarianisme berpendapat  bahwa  satu-satunya  

tujuan  hukum  adalah  untuk mencapai  kemanfaatan.120  Hukum  yang  baik  

adalah  hukum  yang membawa kemanfaatan bagi manusia. 

 

 

 
118Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2009), h. 158. 
119 Franz Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 79. 
120Bernard L. Tanya, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi 

(Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 90. 
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5. Maslahat 

a. Definisi Maslahat 

Definisi Maslahat dalam disertasi ini melalui pendekatan etimologis dan 

pendekatan terminologis. Kata Maslahat tidak disebut dalam Alquran, akan tetapi 

ada beberapa kata jadian dari akar kata s-l-h seperti kata salih (kebaktian/ 

kepatutan), islah (perbaikan), muslih (orang yang mengadakan perbaikan) telah 

digunakan dalam Alquran.121 Kata Maslahat yang berarti kebaikan dan 

kemanfaatan sebagai lawan kata mafsadah atau sayyiah (kesalahan) belumlah 

menjadi istilah teknis (secara formal belum dirumuskan). 

Secara etimologis (semantik / ilmu al-dalalah) kata itu telah ditelusuri 

oleh Husain Hamid Hassan melalui referensi dari beberapa kamus Bahasa Arab, 

Ia berkesimpulan bahwa kata Maslahat memiliki dua pengertian: 

1. Maslahat seperti kata manfa’ah dari segi lafal dan maknanya, dengan 

demikian ia ada kalanya sebagai kata infinitif yang mempunyai arti al-salah 

(kebaikan) seperti kata manfa’ah yang berarti al-naf (kemanfaatan) atau ia 

merupakan kata tunggal (ism li al-wahidah) dari kata masalih seperti kata 

manfa’ah kata tunggal dari kata manafi’. 

2. Maslahat diartikan sebagai perbuatan (sebab/perantara) di dalamnya terdapat 

manfaat. Penggunaan kata ini termasuk majas mursal (menggunakan nama 

musabbab untuk sebut itu sendiri) sebagaimana sering dikatakan: 

 
121Lihat pada; al-Baqarah (2): 62 dan 220., al-Hud (11): 88., al-Nisa (4): 128. 
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perdagangan itu Maslahat, berarti perdagangan itu sebab memperoleh 

manfaat. 122 

Menurut Mas’ud, kata maslahat berarti sebab, cara atau tujuan yang baik.  

Menurut al-Gazali, mendatangkan manfaat mencegah madarat (bahaya).123 

Sarfiyyun (pakar morpologi) dan Nuhat (pakar gramatikologi) bahwa Maslahat 

mengikuti wazan maf’alah bermakna keadaan yang baik (husn al-hal) karena 

bentuk itu dipakai untuk sesuatu yang tidak banyak masyaqqah (kesulitan) nya 

atau sesuatu di dalamnya terdapat kebaikan yang kuat (salah qawi).124 Al-Tufi 

menjelaskan bahwa Maslahat berasal dari kata salah yang berarti sesuatu menurut 

cara (fungsi) semula secara sempurna, seperti pena menurut fungsi semula adalah 

untuk menulis.125 

Jadi dapat disimpulkan, bahwa Maslahat menurut pengertian etimologis 

adalah kebaikan, kemanfaatan, kepatutan atau sesuatu yang mengandung manfaat. 

Secara terminologis, pengertian Maslahat yaitu; 

1. Maslahat searti dengan munasib yakni sifat (kualitas) yang menjadi landasan 

bagi penetapan hukum. Maslahat berarti kenikmatan (laddah) atau sesuatu 

sarana mendapatkan kenikmatan itu, inkluisif dalam pengertian ini penolakan 

kesengsaraan atau kerusakan (mafsadah). 

2. Maslahat sebagai kapasitas dalil syara’ (dasar istinbat hukum). 126 

 
122Husain Hamid Hassan, Nazariyah al-maslahah fi al-fiqh Islami  (Beirut: Dar al-

Nahd}ah al-Arabiyah, 1971), h.  3-4. 
123Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa min 

Ilm Usul al-Fiqh, Juz. I (Beirut : Dar al-Ma’rifah, 1322 H), h. 230. 
124Mustafa Zaid, al-Maslahah fi al-Islami wa Najm al-Din al-Tufi (Ttp: Dar al-Arabi, 

1964), h. 19. 
125Mustafa Zaid, al-Maslahah fi al-Islami wa Najm al-Din al-Tufi, h. 210. 
126Husain Hamid Hassan, Nazariyah al-maslahah, h. 5. 
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Pengertian Maslahat lebih lanjut merujuk kepada teori al-Gazali, al-Tufi 

dan al-Syatibi, hal ini dikarenakan pertimbangan internal dan eksternal dari ke 

tiga tokoh tersebut. Secara internal bahwa ke tiga tokoh ini mempunyai 

pandangan tersendiri. Al-Gazali (450-505 H / 1058-1111 M) adalah penganut 

mazhab al-Syafi’i,127 memberi pengertian Maslahat lebih gamblang dan 

komprehensif daripada sebelumnya, ia dinilai sebagai orang yang berhasil dalam 

pengembangan konsep Maslahat secara teknis dan terminologis. 

Al-Tufi (716 H / 1316 M) adalah penganut mazhab Hanabilah, memiliki 

konsep yang radikal dan kontroversi tentang Maslahat, karena ia memandang 

Maslahat sebagai dasar hukum terkuat dan mandiri.128 Al-Syatibi (790 H / 1388 

M) pengikut mazhab Maliki, ia mengajukan konsep Maslahat secara jelas dan 

membuat konstruksi yang lebih signifikan,129 sehingga argumen-argumennya 

dijadikan pijakan dalam menghadapi tantangan perubahan sosial terhadap teori 

hukum Islam. 

Pertimbangan eksternal, bahwa para pendiri madzhab yang dianut tiga 

tokoh tersebut kecuali madzhab Maliki dinilai menolak Maslahat sebagai dasar 

hukum,130 meskipun Maslahat dianggap trade mark Imam Malik, namun ia tidak 

menggunakan istilah teknis. 

Pendapat ke tiga tokoh tersebut tentang Maslahat adalah : 

 

 
127Subhi Mahmasani, Falsafa al-Tashri’ fi al-Islam (Beirut : Dar al-Ilm al-Malayin, cet, 

V, 1980), h. 153. 
128Mustafa Zaid, al-Maslahah fi al-Islami, h. 227. 
129Muhammad Khalid Mas’ud, Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi 

Life and Thought (Pakistan: Islamic Research Institute, 1997), h. 2.   
130Saif al-Din ibn Ali ibn Muhammad, al-Ihkam fi usul al-Ahkam (Ttp: Dar al-Fikr, Juz. 

III, 1981), h. 203. 
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1. Al-Gazali 

Maslahat dalam pengertian esensial merupakan suatu ekspresi menarik 

(mencari) manfaat atau menolak bahaya. Pengertian ini bukan yang kami 

maksudkan, sebab mencari manfaat dan menolak bahaya merupakan tujuan 

penciptaan dan kebaikan dalam merealisasi tujuan mereka. Tetapi yang kami 

maksud dengan Maslahat adalah pemeliharaan terhadap maksud (tujuan) 

hukum yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta.131 Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan 

lima prinsip itu merupakan Maslahat dan begitu pula setiap sesuatu 

melalaikan lima prinsip itu merupakan mafsadah dan menolaknya merupakan 

Maslahat. 

Definisi ini menekankan pada pengertian Maslahat sebagai pertimbangan 

bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, yakni pemeliharaan terhadap lima 

prinsip. Maslahat seperti ini sebenarnya tidak bergeser dari pengertian 

menarik manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-

tujuan syara’ di atas. 

2. Al-Tufi 

Maslahat dapat dilihat dari dua segi,132 pertama dari sudut pandang kebiasaan  

ى الِىَ الصَّلاحَِ وَ النَّفعَِ كالَتِّجارََ  بَحِ هِيَ الَسَّبَبِ الْمُؤَدِّ يَةِ الِىَ الرِّ ةِ المُؤَدِّ  
Artinya: 
Maslahat adalah sebab (alasan) yang mengantarakan kepada kebaikan dan 
kemanfaatan, seperti perdagangan merupakan suatu sarana memperolah 
keuntungan. 
 
 

 
131Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa, h. 

281. 
132Mustafa Zaid, al-Maslahah fi al-Islami, h. 211. 
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Kedua, dari sudut pandang syara’ 

ى الِىَ مَقْصُدِ الشَّرْعِ عِبَادةَِ اوَْ عَادةَِ   هِيَ السَّبَبِ المُؤَدِّ
 
 

Artinya: 
Sebab (alasan) yang mengantarakan kepada pemeliharaan tujuan syara’ yang 
baik yang terkait dengan ibadah atau adat kebiasaan. 

 
Definisi ini mengandung pengertian bahwa Maslahat yang dikaitkan dengan 

kebiasaan merupakan sarana memperoleh kemanfaatan (keuntungan), sedang 

Maslahat yang terkait dengan syara’ merupakan sesuatu yang sesuai dengan 

syarat. 

3. Al-Syatibi 

Maslahat adalah apa yang dapat melandasi tegaknya substansi kehidupan 

manusia dan kesempurnaan (seluruh cara) hidupnya serta memperoleh apa 

yang dibutuhkan kualitas-kualitas emosional dan kemampuan intelektual 

dalam pengertian yang mutlak, sehingga manusia dapat merasakan 

kenikmatan dalam hidupnya. 133 

Definisi ini mencakup pengertian luar, karena menjangkau substansi 

kehidupan manusia dan perolehan apa yang dituntut kualitas emosional dan 

intelektualnya.  

Apa yang dikemukakan tiga tokoh di atas dapat diformulasi ulang secara 

sederhana, Maslahat adalah setiap sesuatu yang dapat menjadi dasar pemeliharaan 

tujuan syara’ di dunia dan akhirat. 

 

 
133Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi al-Shatibi, al-Muwafaqat fi 

Usul al-Ahkam  (Ttp: Dar al-Fikr, Juz II, tt) h. 16. 
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b.  Pembagian Mas{lah{at 

Mas{lah{at dapat dipahami dari dua definisi di atas dibagi menjadi beberapa 

kategori sesuai dengan sudut pandang masing-masing:134 

1. Dari sudut pandang pengakuan (bukti tekstual) dari syara’ (min h{ait} i’tiba<r 

al-syar’i>) : 

a. Mas{lah{at yang mendapat legitimasi keberadaannya dari nas { yang dikenal 

dengan istilah Mas{lah{at Mu’tabarah, yakni mas{lah{at yang dinyatakan 

syara’ tentang nau’ (macam) atau jins (jenis)-nya, dengan kata lain 

mas{lah{at yang ada dalam setiap ketentuan dan ketetapan hukum. 

Contoh Pencuri wajib mengembalikan barang yang dicuri kepada 

pemiliknya, apabila masih ada atau sesuai dengan nilainya. Apabila barang 

itu telah habis, maka wajib mengganti barang curian tersebut, meskipun 

dia telah dijatuhi hukuman untuk mencegah terjadinya permusuhan. 

Sebagai bukti bahwa mas{lah{at dapat pengakuan dari syara’ harus mengacu 

pada maslahat daruriyyat atau hajiyyat atau tahsiniyyat. 

b. Mas{lah{at yang tidak mendapat legitimasi keberadaannya dari syara’ 

(ditolak bukti tekstual) karena dinilai bertentangan dengan mas{lah{at yang 

dikehendaki nas { yang s}ari>h { (eksplisit). 135 Dalam hal ini disebut juga 

dengan istilah mas{lah{at mulgah. 

 
134H}usain H}amid H}assa>n, Naz}ariyah al-mas}lah}ah, h. 15. 
135Lihat surat al-Nisa> (4): 29 serta al-Isra> (17): 33., sedangkan ayat tentang hal yang 

membahayakan diri al-Baqarah (2), h. 195. 
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Contoh perbuatan intiha>r (bunuh diri), si pelaku menganggap manfaat 

(mas{lah{at) karena perbuatan itu membantu mengurangi penderitaan atau 

beban hidupnya. Mas{lah{at tersebut bertentangan dengan nas.{ 

c. Mas{lah{at yang belum atau tidak mendapat ketegasan keberadaannya dari 

syara’ atau dengan kata lain mas{lah{at yang sesuai dengan tujuan umum 

syariat Islam.136 Mas{lah{at dalam kategori ini disebut mas{lah{at al-

mursalah, al-muna>sib, al-istis{la>h{.137 

2. Dari sudut pandang kekuatan atau skala prioritas (min h{aith quwwah fi> 

d}a>tih}ah);138 

a. Al-Daru>riyya>t (primer/essensial) 

Yaitu kebutuhan yang selalu dalam kebutuhan manusia. Apabila 

kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka rusaklah seluruh tatanan hidup manusia 

di dunia dan atau akhirat. Ikhtila>l (kerusakan) daru>riyya>t mengakibatkan ikhtila>l 

mas{a>lih { yang lain secara menyeluruh. Kemaslahatan daru>riyya>t hanya dapat 

diraih jika mampu mencegah segala potensi yang merusak perlindungan terhadap 

kemaslahatan agama, jiwa, keturunan/kehormatan, akal dan harta.  

b. Al-Hajiyya>t (sekunder) 

Yaitu kebutuhan yang tidak bersifat essensial, akan tetapi dibutuhkan 

untuk merealisasikan mas{lah{at secara general. Apabila hajiyya>t tidak terpenuhi, 

tidak mengakibatkan ikhtila>l tatanan hidup manusia sebagaimana daruriyya>t 

tetapi akan kehilangan keleluasaan yang menimbulkan kesulitan dan keterampilan 

 
136Muh}ammad Abu> Zahrah, Us}u>l al-Fiqh (Ttp: Da>r al-Fikr al Arabi>, 1958), h. 279.  
137Wahbah al-Zuh}aily>,  Us}u>l al-Fiqh al-Islami > (Beiru>t: Da>r al-Fikr, Juz II, 1986), h. 574.  

  138Ima>m al-H}aramain al-Juwainy>, al-Burha>n fi> us}u>l al-Fiqh (Ttp: Da>r al-Ans}a>r, Juz II, 
1400 H), 923-970.  
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bagi manusia. Ikhtila>l haji>yya>t tidak mengakibatkan ikhtila>l darur>iyya>t,139 

misalnya adalah perlu adanya rukhs}ah (konsensi/perkenan hukum) ketika 

’Azi>mah (regularitas) sulit dikerjakan seperti menggabung dan meringkas sholat, 

serta berbuka puasa ramadhan bagi musafir. 

c. Al-Tah{si>niyyat / Tazniyyat / Takmili>yyat (tersier) 

Yaitu kebutuhan yang mengadopsi apa yang sesuai dengan praktek (adat) 

yang baik untuk menghindari cara-cara yang tidak disukai akal orang bijak,140 tipe 

mas}lah}at ini mencakup kebiasaan-kebiasaan terpuji (etik / moralitas). Ikhtila>l 

tah}siniyyat tidak mengakibatkan ikhtila>l daru>riyyat atau haji>yyat. Contohnya 

dalam hal ibadah adalah t}aharah (kesucian) atau kesopanan tertentu dalam 

menutup bagian tubuh tertentu, dan dalam adat adalah etika ketika makan dan 

minum. 

3. Dari sudut pandang jangkauan kandungan (min h{ait} al-s}umu>l); 

a. Mas}lah}at ’Ammah, yakni mas}lah}at yang berfungsi bagi kepentingan 

umum. Al-Gaza>li> menerangkan mas{lah{at ini menggunakan contoh: dalam 

kondisi darurat, diperbolehkannya membunuh (mengorbankan) seorang 

muslim yang dijadikan tameng oleh orang-orang kafir. 

b. Mas}lah}at Aqlab, yakni mas}lah}at yang berfungsi bagi kepentingan 

mayoritas manusia. Contoh: jaminan hak cipta (HAKI) bagi pemilik 

barang yang pada umumnya bukan untuk setiap orang dan bukan pula 

untuk seluruh manusia.  

 

  139Abu> Ish}aq Ibra>hi>m ibn Mu>sa ibn Muh}ammad al-Lakhmi> al-Sya>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t, h. 8. 
140Abu> Ish}aq Ibra>hi>m ibn Mu>sa ibn Muh}ammad al-Lakhmi> al-Sya>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t, h. 5. 
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c. Mas}lah}at Khas}s}ah, yakni mas}lah}at yang berfungsi untuk kepentingan 

individu tertentu (Syakhsy mu’ayyan). Contoh: kemaslahatan yang 

berkaitan dengan pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan 

hilang (gaib) selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan dan izin yang jelas 

dari pihak istri141. 

Al-S{alabi> dalam kitabnya Ta’lil al-Ahka>m menambahkan tentang 

pembagian mas{lah{ah, pembagian tersebut adalah:142 

a. Mas}lah}at Mutagayyirah (dapat berubah), yakni mas}lah}at sesuai dengan 

perubahan waktu, tempat dan subyek hukum. Misalnya: ta’zi>r, nahi munkar, 

makanan yang berbeda antara satu daerah dengan yang lain dan sebagainya. 

b. Mas}lah}at T{abit}ah (permanen), yakni mas{lah{at yang bersifat tetap dan tidak 

lekang oleh waktu. Misalnya: salat, puasa, zakat, haji, keharaman bunuh diri, 

zina, dan lain sebagainya. 

c.  Urgensi Maslahat dalam Istinbat Hukum Islam 

Urgensi maslahat akan lebih jelas dalam kajian disertasi ini jika 

dihubungkan dengan perubahan sosial. Hukum dan teori hukum mempunyai 

kaitan erat dengan masyarakat. Untuk menggambarkan keadaan ini, Cicero (106-

43 SM), menyatakan Ibi Societas, Ibi Ius (di mana ada masyarakat, di sana ada 

hukum).143 Dengan kata lain, tidak ada masyarakat tanpa hukum. Betapa 

sederhana (primitif)-nya suatu masyarakat senantiasa berada dalam kehidupan 

 
141H}usain H}amid H}assa>n, Naz}ariyah al-Mas}lah}ah, h. 33. 
142Muh}ammad Must}afa> al-Shalabi>, Ta’lil al-Ah}ka>m (Beiru>t: Da>r al-Nahd}ah al-

Arabiyyah, cet. II, 1981) h. 282. 
143Abdurrahman, Beberapa Aspek tentang Pembangunan Hukum Nasional (Bandung: 

Citra Aditya Bhakti, 1995), h. 47. 
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yang dikendalikan oleh (sistem) hukum. Semakin tinggi tingkat budaya 

masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kebutuhan terhadap hukum. 

Upaya penetapan hukum yang berdiri di atas suatu dasar yang kokoh dan 

dinamis dengan penggunaan metode yang tepat ditunjang dengan pengakuan 

otoritas ijtihad. Penetapan hukum sebagai bagian kegiatan ijtihad (jihad 

intelektual) melalui proses yang berat dan panjang. Ada dua kemungkinan yang 

harus ditempuh dalam proses itu. Pertama, mencari dan menentukan (nas) untuk 

meneliti illat yang dikandung karena (nas) itu ada yang bersifat zanni 

wurud/subhat atau dalalah-nya. Kedua, meneliti maslahat kemudian 

mengidentifikasi hukum yang akan diaplikasikan kepada masalah itu sesuai 

dengan tuntutan maslahat. 

Produk dan penetapan hukum melalui pendekatan kedua merupakan salah 

satu bentuk pendayagunaan potensi manusia yang lebih komprehensif dalam 

pengembangan hukum Islam agar tetap sesuai dengan tingkat kebutuhan  

perubahan kehidupan manusia. Potensi ini dimanifestasikan dalam bentuk 

kreativitas manusia yang bertumpu pada maslahat sebagai acuan. Pendayagunaan 

dan sosialisasi Maslahat sejalan dengan kondisi ideal yang menjadi target 

penerapan hukum Islam yaitu mewujudkan kemanfaatan dan menolak 

kemudaratan. 144  Signifikansi peran Maslahat dalam hukum Islam sering sama 

dengan (nas). 

Urgensi maslahat di Indonesia dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) sebagai fenomena pengembangan hukum Islam di Indonesia. KHI  

 
144Ismail Muhammad Syah, Tujuan dan Ciri Hukum Islam dalam Filsafat Hukum Islam 

(Jakarta: Depag RI, 1987), h. 52. 
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sebagai karya besar ulama Islam di bidang hukum telah meletakkan prinsip 

maslahat sebagai dasar penetapan pasal-pasalnya. Pasal-pasal dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) tersebut diantaranya adalah :  

1. Ketentuan usia perkawinan 

Pasal 15 ayat 1 KHI dan Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 yang telah di 

ubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan 

hanya boleh dilakukan dengan ketentuan usia calon suami sekurang-

kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 19 

tahun.145 Pasal-pasal di atas merupakan bentuk kemaslahatan keluarga dan 

rumah tangga  

2. Ketentuan perceraian  

Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 menyatakan 

bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan majelis hakim Pengadilan 

Agama setelah majelis hakim tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua 

belah pihak.146 Ketentuan pasal ini mewajibkan perceraian dilakukan di depan 

sidang Pengadilan Agama, sedang (nas) tidak menunjuk tempat tertentu 

untuk melakukan perceraian. Bahkan di kitab-kitab fikih klasik membolehkan 

seorang suami melakukan perceraian di mana saja asal ada kemauan. Hal ini 

disebabkan karena laki-laki menganggap dirinya sebagai subjek dalam 

perceraian. 147 Hikmah adanya pasal ini adalah bahwa seseorang suami tidak 

 
145Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan UU RI Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan (Ttp: Trinity, 2007), h. 10 dan 92. 
146Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan UU RI Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, h. 37 dan 100. 
147Masdar Farid Mas}udi, “Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning” dalam 

Membincang Feminim (Surabaya: Risalah Gusti, cet. III, 1996), h. 172. 
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boleh sewenang-wenang melakukan perceraian terhadap istrinya tanpa alasan 

pembenar dari kemaslahatan. 

  Untuk menyikapi stagnasi (nas), para ulama menggunakan metode ijma’ 

dan qiyas. Ijma’ dipandang terlalu sulit untuk direalisasikan. Pilihan selanjutnya 

adalah qiyas. Qiyas sebagai modus penyanggah dan solusi kebutuhan hukum 

masyarakat sering dinilai belum memadai karena qiyas bergerak dari illat asl 

menuju illat far’ (dari illat ke illat). 

Munculnya istilah istihsan dikarenakan kegagalan qiyas mendorong 

pengadopsian istihsan untuk menghadapi dan membenarkan dalam praktek. 

Tawaran ini selangkah lebih maju, namun akhirnya tidak jauh beda dengan 

penggunaan qiyas yang selalu menuntut adanya pembanding. Istihsan bergerak 

dari qiyas jali ke qiyas khafi. Istihsan terlebih dahulu harus dimulai dan 

menemukan qiyas jali atau ketentuan umum, tanpa itu tidak boleh berpindah ke 

qiyas khafi (ketentuan khusus). Qiyas dan istihsan selalu mengacu pada maslahat. 

Al-Syatibi berpendapat bahwa derajat berijtihad dapat dicapai dengan sempurna 

manakala seseorang mujtahid mampu memahami Maslahat secara utuh.148 Al-

Syaukani menekankan pentingnya maslahat. Menurutnya, orang yang berhenti 

pada lahir (nas) hanya melakukan pendekatan lafziyah (tekstual), terikat dengan 

(nas) juz’iyyah dan mengabaikan maksud-maksud terdalam (maslahat) dari setiap 

penetapan hukum.149 Ia akan terjerumus pada kesalahan dalam ijtihad. Maslahat 

dinilai sebagai kunci keberhasilan ijtihad. 

 
148Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi al-Shatibi, al-Muwafaqat, h. 

10. 
149Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Shaukani, Irasyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haq 

min Ilmi al-Usul  (Beirut: Dar al-Kutub al-Imiah, 1994), h. 258. 



81 
 

Peranan maslahat tidak hanya berada pada level pemahaman teks 

(istinbat) dan konteks (tatbiq / istiqra’), akan tetapi Ia mampu menempatkan diri 

pada level legislasi teks seperti KHI, UU Nomor 1 Tahun 1974, PERMA RI 

Nomor 1 Tahun 2016, UU Nomor 50 Tahun 2009, dan lain sebagainya.  

C. Sejarah Perkembangan Peradilan Agama 

1. Sebelum Lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama 

Berbicara kiprah Peradilan Agama, tidak dapat dilepaskan dari sejarah 

kelahirannya. Hasbi Ash Shiddieqy membagi periode perkembangan peradilan 

Islam kepada tiga periode besar yakni pertama; dimulai dari hijrah Rasulullah 

SAW dari Mekkah ke Madinah tahun 1 H/662 M yang berakhir pada tahun 150 

H/767 M, yakni ketika hukum Islam sudah mulai dikumpulkan materinya dan 

dibukukan dalam berbagai kitab-kitab fiqih yang ditulis oleh para ahli ijtihad 

kenamaan. 

Periode kedua dimulai pada tahun 150 H/ 767 M setelah kota Baghdad 

dijadikan pusat pemerintahan Bani Abbas (Abbasyiyah), lalu berjalan melalui 

zaman kebesaran kekuasaan Bani Abbas sampai pada kejatuhannya dan datangnya 

zaman Turkiyah memerintah negara-negara Islam yang berakhir pada tahun 1255 

H/1810 M. 

Periode ketiga dimulai dari tahun 1255 H/1810 M. Pada tahun 1255 

H/1810 M Sultan Abdul Madjid al 'Utsmany, mengeluarkan dekrit kerajaan yang 

berisi perintah kepada petugas-petugas yang bekerja di lingkungan kehakiman 

supaya mengadakan perubahan dan perbaikan dalam lembaga sesuai dengan 

perkembangan lembaga peradilan di dunia barat. Sultan Abdul Madjid juga 
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memerintahkan agar hukum yang berlaku di semua lembaga peradilan disesuaikan 

dengan hukum-hukum yang berlaku di dunia Barat.150 

Salah satu unsur yang menentukan dalam proses bertahannya lembaga 

Peradilan Agama sampai saat ini adalah kemampuan dan peran para 

pendukungnya yaitu ulama dan anggota masyarakat Islam yang secara konsisten 

menerapkan hukum Islam dan merumuskannya dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan yang melibatkan kekuasaan negara. Proses ini berlangsung 

dalam proses yang panjang, sejak masyarakat Islam menjadi kekuatan politik pada 

masa kekuasaan kesultanan hingga sekarang. Jadi kemampuan dan peranan elite 

Islam dalam mengalokasikan hukum Islam dalam proses perundang-undangan 

yang dijadikan rujukan lembaga Peradilan Agama, menyebabkan lembaga 

PeradilanAgama tetap eksis sebagai Peradilan Islam. 

Setelah kondisi masyarakat dirasa siap maka Peradilan Pradata dirubah 

menjadi pengadilan Surambi yang dipimpin oleh ulama. Wewenang Pengadilan 

Surambi masih tetap seperti Pengadilan Pradata. Hanya saja ketua pengadilan 

pelaksanaanya di tangan penghulu dan didampingi beberapa ulama dari 

lingkungan pesantren sebagai anggota majelas, meskipun pada prinsipnya masih 

di tangan Sultan. Keputusan Pengadilan Surambi berfungsi sebagai (nas)ehat bagi 

Sultan dalam mengambil keputusan.151 

Meskipun lembaga Peradilan Agama tumbuh dan berkembang dengan 

nama yang berganti-ganti seperti Peradilan Agama Islam, Peradilan Islam, Islamic 

 
150Hasbi Ash Shiddieqy, Sedjarah Peradilan Islam, penerbit Bulan Bintang, Djakarta, 

1970, dalam Abdul Manan, Peraadilan Dalam Islam, Cendramata Diklat III Calon Hakim 
Angkatan II PPC Terpadu Seluruh Indonesia, 2013, h. 12.  

151Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2000), h. 36. 
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Judiciary, Badan Kehakiman, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Agama 

Islam, Mahkamah Syari'ah, Karapatan Kadhi, Priesterraad Penghoeloe Erecht, 

Odsdientige Echtspraak, Aad Agama dan Sooryoohooin, tetapi substansi tetap 

sama yaitu secara struktural, substansi dan kultural ia adalah lembaga Peradilan 

Islam yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan 

menyelesaikan perkara-perkara perselisihan antara orang-orang yang beragama 

Islam dalam bidang perkawinan, kewariaan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah 

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian, Peradilan Agama 

adalah Peradilan Islam di Indonesia.152 

Dalam pemerintahan Kerajaan Islam sebagai ciri tata pemerintahan 

nusantara pada periode berikutnya. Peradilan Agama memperoleh tempat yang 

lebih nyata sebagai Penasehat Raja di dalam bidang agama. Dengan 

dikeluarkannya Stbl.1882 Nomor 152 oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang 

kemudian ditambah dan dirubah dengan Stbl. 1937 No. 116 dan 160 dan Stbl. 

1937 No. 638 dan 639 Peradilan Agama diakui sebagai Peradilan Negara, 

meskipun dibiarkan pertumbuhannya tanpa adanya pembinaan sama sekali. 

Kemudian pada zaman kemerdekaan, tercatat beberapa peraturan yang mengakui 

eksistensi Peradilan Agama, antara lain adalah UU No. 19 Tahun 1948, UU 

Darurat No. 1 Tahun 1951 jo UU No. 1 Tahun 1961, PP No.45 Tahun 1957, UU 

Nomor 19 Tahun 1964, UU No. 14 Tahun 1970, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 

Tahun 1975, PP No. 28 Tahun 1977, UU Nomor 35 tahun 1999, UU Nomor 4 

Tahun 2004 dan UU Nomor 48 Tahun 2009 dan terakhir adalah UU No. 7 Tahun 

 
152Abdul Manan, Peraadilan Dalam Islam, Cendramata Diklat III Calon Hakim Angkatan 

II PPC Terpadu Seluruh Indonesia, 2013, hal. 69. 



84 
 

1989 yang telah diubah dan tambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 

Secara ‘institusi’ Peradilan Agama di Indonesia juga mengalami 

‘pembonsaian’153, meskipun secara aturan, dalam Pasal 10 Ayat 2 UU Nomor 14 

Tahun 1970, mempunyai kedudukan yang sama dengan peradilan lain,154 namun 

kewenangannya sangat terbatas.155 Kiprah Peradilan Agama sebelum lahirnya 

dapat dilihat dari dua periode. Pertama, kiprah Peradilan Agama sebelum 

kemerdekaan. Kedua, kiprah Peradilan Agama pasca kemerdekaan. 

Kiprah Peradilan Agama sebelum kemerdekaan, tetap bertugas 

menyelesaikan perkara antara umat Islam. Bahkan, ada awalnya, pemerintah 

Belanda tidak begitu memperhatikan urusan penyelesaian sengketa antara 

penduduk pribumi di lembaga Peradilan Agama. Pada waktu itu VOC hanya 

mengurusi dirinya sendiri. Tetapi setelah pemerintahan penjajahan itu kuat, 

mereka mengadakan pemisahan antara peradilan keduniawian (wereldlijke 

rechtpraak) yang dilakukan oleh peradilan Gubernemen, sedangkan peradilan 

agama dibiarkan tumbuh dalam masyarakat tanpa ada pembinaan sama sekali, dan 

selanjutnya secara berangsur-angsur dikurangi wewenang dan kekuasaannya. 

Campur tangan pemerintah penjajahan Belanda pertama kali dilakukan dalam soal 

Peradilan Agama dimulai tahun 1820 pada saat tu pemerintah penjajah. Belanda 

menginstruksikan kepada seluruh Bupati di Jawa dan Madura agar perselisihan 

 
153Wewenang Pengadilan Agama dibatasi oleh beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah saat itu. Dan  hal ini, menjadikan Peradilan Agama sedikit kehilangan ‘tuah’ nya. 
154Peradilan lain yang dimaskud adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan 

Tata Usaha Negara. 
155Wewenangnya terbatas pada hal-hal yang menyangkut perkawinan, kewarisan, 

perwakafan dan shadaqah bagi ummat Islam. 
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mengenai waris antara orang-orang Islam diserahkan kepada para ulama yang ahli 

dalam bidang hukum Islam untuk menyelesaikannya. 156 Instruksi ini dikenal 

dengan "Regenten Istructie". 

2. Peradilan Agama Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  

Tanggal 14 Desember, menjadi tanggal paling bersejarah bagi ummat 

Islam. Pada tanggal tersebut, pemerintah melalui sidang DPR mengesahkan 

Undang-Undang Peradilan Agama. Usaha untuk mempersiapkan Rancangan 

Undang-Undang Peradilan Agama telah dimulai oleh Departemen Agama sejak 

tahun 1961, yaitu sejauh dibentuknya sebuah panitia dengan Keputusan Menteri 

Agama Nomor 66 Tahun 1961. Dalam masa 28 tahun sejarah pembentukan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (1961-1989). 

Kegiatan persiapan RUU PA telah menghabiskan waktu selama 27 tahun 

(1961-1988) dan pembahasannya di DPR Republik Indonesia selama satu tahun, 

yaitu sejak diantarakannya RUU tersebut melalui amanat Presiden Nomor 

R.06/PU/XII/1988 tanggal 3 Desember 1988 untuk dibicarakan dalam sidang 

DPR Republik Indonesia guna mendapatkan persetujuan, sampai disepakati 

bersama dalam sidang pleno DPR RI pada tanggal 14 Desember 1989.157 

Akhirnya, pada tanggal 29 Desember 1989. Presiden Suharto 

mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Pada tanggal yang sama, telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. 

 
156H.Z.A. Noeh dan H.A. Basith Adrian, Sejarah Sngkat Peradilan Agama Islam di 

Indonesia, (Suranaya: Bina Ilmu, 1983), hal. 31. 
157Zufran Sabrie, Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila Dialog Tentang 

RUUPA, (Ciputat: Logos,tth), hal. 24. 
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Kiprah Peradilan Agama berkelindan dengan kompetensi absolute Peradilan 

Agama hingga. Kompetensi tersebut tidak bisa dilepaskan dari proses sejarah 

penyelesaian sengketa atau perkara yang muncul di kalangan masyarakat muslim 

di Indonesia. Selain itu, keberadaan Peradilan Agama tampaknya juga sangat erat 

kaitannya dengan dinamika perubahan politik hukum yang berlangsung sejak fase 

awal perkembangan Islam, fase penjajahan, hingga fase kemerdekaan 

Indonesia.158 

Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan 

Agama, kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama adalah memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam dibidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, 

f. Zakat, g. Infak, h. Shadaqah,159 dan i. Ekonomi Syariah.160 dan kini telah diubah 

dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009. 

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

kewenangan Peradilan Agama sangat terbatas.161 Setelah adanya perubahan 

kewenangannya menjadi bertambah. Berbanding lurus dengan kiprahnya untuk 

 
158Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Rosda Karya, 1981), hal. I 
159Yang dimaksud dengan ‘Shadaqah’ adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu 

kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan suka rela tanpa di batasi oleh 
waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wataala pahala semata.  

160Yang dimaksud ’Ekonomi Syariah’ adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang 
dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah,antara lain meliputi: a. Bank syariah; b. Lembaga 
keuangan mikro syariah; c. Asuransi syariah; d. Reasuransi syariah; e. Reksadana syariah; f. 
Obligasi syariah; g. Surat berharga berjangka menengah syariah; h. Sekuritas syariah; i 
.pembiayaan syariah; j. Pegadaian syariah; k. Dana pensiun lembaga keuangan syariah dan l. 
Bisnis syariah. 

161Pasal 49 (1) 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. 
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masyarakat pencari keadilan. Peran Peradilan Agama di Indonesia terus mewarnai 

hukum di Indonesia. Peradilan Agama berkembang seiring dengan perkembangan 

hukum Islam menjadi hukum nasional.  

Terkait dengan diakuinya Peradilan Agama sebagai salah satu kekuasaan 

kehakiman dalam UUD 1945 Pasal 24 A (amandemen keempat), maka 

keberlakuan syariat Islam merupakan suatu keniscayaan. Dengan demikian 

keberadaan Peradilan Agama dalam pelaksanaan syariat Islam di Indonesia dan 

juga sebagai sebuah institusi tata hukum Indonesia, semakin nyata dalam sistem 

peradilan nasional di Indonesia. Di antara produk perundangan-undangan lain 

yang bersifat mengatur ialah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 17 tahun 

1999 tentang Haji dan lain-lain.162 

Peranan Peradilan Agama sebagai sebuah pranata yang ikut mewarnai 

politik hukum, sebagaimana dikatakan Muladi bahwa dalam pengertian umum, 

politik hukum merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (sosial policy) di 

bidang hukum dan merupakan pilihan dalam rangka menciptakan rasa tertib dan 

rasa aman dalam kehidupan sosial.  

Kewenangan yang semakin luas, menjadikan Peradilan Agama sebagai 

sebuah pranata sosial dan hukum menjadi semakin kuat. Peradilan Agama yang 

dianggap khalayak hanya menyidangkan perkara perceraian dengan seiring 

berjalannya waktu akan terkikis. Perkembangan dunia usaha dan kehidupan sosial 

ummat Islam akan memberikan warna tersendiri bagaimana Peradilan Agama 
 

162Abu Tolhah, Peluang Dan Tantangan Kompetensi Peradilan Agama Pasca 

Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jurnal Asy-
Syari‘ah Vol. 17 No. 2, Agustus 2015, hal. 135 
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berkiprah ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Fokus saat ini adalah 

bagaimana Peradilan Agama menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni. 

Berkompeten dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi. 

3. Arah Peradilan Agama di Era Industri 4.0 

Beberapa literatur sering menyebutnya dengan revolusi industri 4.0. 

Revolusi industri Industri 4.0 ditandai dengan integrasi teknis sistem cyber-fisik 

dalam proses manufaktur dan logistik serta penggunaan Internet dalam segala hal 

dan Layanan dalam proses industri. Teknologi baru akan memiliki bermacam-

macam dampak pada penciptaan nilai, organisasi kerja, layanan hilir, dan model 

bisnis perusahaan.163 

European Parliamentary Research Service menyampaikan bahwa revolusi 

industri terjadi empat kali. Revolusi industri pertama terjadi di Inggris pada tahun 

1784 di mana penemuan mesin uap dan mekanisasi mulai menggantikan 

pekerjaan manusia. Revolusi yang kedua terjadi pada akhir abad ke-19 dimana 

mesin-mesin produksi yang ditenagai oleh listrik digunakan untuk kegiatan 

produksi secara ma’sal. Penggunaan teknologi komputer untuk otomasi 

manufaktur mulai tahun 1970 menjadi tanda revolusi industri ketiga. Saat ini, 

perkembangan yang pesat dari teknologi sensor, interkoneksi, dan analisis data 

memunculkan gagasan untuk mengintegrasikan seluruh teknologi tersebut ke 

dalam berbagai bidang industri.164 Sedangkan menurut Drath. R., & Horch. A, 

membagi fase revolusi industri mulai tahun 1800 tenaga manusia (manual 

 
163Christoph Jan Bartodziej, The Concept Industry 4.0 An Empirical Analysis of 

Technologies and Applications in Production Logistics, (Berlin: Springer Gabler, 2017), hal. 2. 
164Hoedi Prasetyo dan Wahyudi Sutopo, Industri 4.0; Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah 

Perkembangan Riset, Jurnal Teknik Industri, Vol. 13, No. I, Januari 2018, hal. 17-18. 
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labour), tahun 1900 mesin mekanik (mechanitation), 1960 electrification 

(elektrik), sekarang digitalization (digital).165  Era digital ditandai dengan setiap 

aktivitas Relasi yang terbangun di antara individu adalah relasi pertukaran digital, 

setiap manusia hanya melakukan serangkaian transaksi atau interaksi melalui 

simbol-simbol digital.166 

Kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 akan memberikan dampak 

besar terhadap kiprah Peradilan Agama. Dampak tersebut kentara terlihat dalam 

memberikan pelayanan. Sebelumnya, pelayanan manual yang dijalankan. 

Sekarang pelayanan sudah berbasis online. Oleh sebab itu, sumber daya di 

Peradilan Agama harus mengikuti perkembangan zaman. Melek teknologi, Tidak 

gagap teknologi.  

Bila dilihat dari sudut pandang sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

Peradilan Agama, sangat mencukupi. Dan siap menghadapi tantangan kedepan. 

Sosial cost (modal sosial) yang dimiliki oleh Peradilan Agama dapat dibilang 

sudah sangat siap untuk membangun Peradilan Agama menjadi peradilan modern. 

Sesuai dengan visi misi Mahkamah Agung untuk mewujudkan Badan Peradilan 

yang Agung perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) Aparatur Peradilan 

yang berintegritas bermoral tinggi dan profesional. Pembangunan SDM diarahkan 

pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi 

masyarakat dan mendukung pembangunan nasional serta pemantapan 

kelembagaan aparatur pemerintah dan peningkatan kemampuan profesional.  

 
165Drath, R., & Horch, A. (2014). Industrie 4.0: Hit or hype? [industry forum]. IEEE 

industrial electronics magazine, 8(2), pp. 56-58. 
166Muhamad Ngafifi, Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia 

Dalam Perspektif Sosial Budaya, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 

2, Nomor 1, 2014, hal. 35. 
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Peradilan Agama sebagai organisasi yang berada di daerah dan 

bersentuhan langsung dengan pencari keadilan, menyadari hal ini dan senantiasa 

mengatur dan mengelola SDM secara efektif guna mendukung tugas tersebut. 

Pada akhir tahun 2021, Jumlah tenaga teknis Peradilan Agama tercatat sebanyak 

7.612 orang, tenaga hakim sebanyak 3.102 orang, tenaga kepaniteraan sebanyak 

3.332 orang dan tenaga kejurusitaan sebanyak 1.179 orang. Dilihat berdasarkan 

tingkat pendidikan tenaga teknis yang dimiliki oleh Peradilan Agama, jenjang 

pendidikan S-3 berjumlah 140 orang, jenjang pendidikan S-2 sebanyak 2.600 

orang, jenjang pendidikan S.1 sebanyak 4.189 orang, jenjang pendidikan D.3 

sebanyak 126 orang dan jenjang SMA sebanyak 552 orang.167 

Berdasarkan data di atas, jumlah pegawai teknis yang dimiliki oleh 

Peradilan Agama sangatlah cukup untuk membangun Peradilan Agama. Salah 

satu cara untuk membangun SDM tersebut adalah dengan memperbanyak 

pendidikan dan pelatihan. Pelatihan mengenai standar memberikan pelayanan. 

Disusul dengan kelengkapan fasilitas fisik gedung dan kelengkapan sarana 

prasarana. 

Penguasaan teknologi oleh aparatur Peradilan Agama sangat mendesak 

dan wajib. Sifat teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan dapat bekerja 

dengan cepat, sangatlah tepat diaplikasikan di pengadilan. Teknologi dapat 

menyederhanakan dan membantu para petugas pengadilan dalam menangani 

administrasi perkara. Semakin cepat dalam memberikan pelayanan maka semakin 

bagus pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari 

 
167Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Laporan Pelaksanaan Tugas Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2021, Jakarta: Ditjend Badilag MA, 2021, hlm. 26 
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keadilan. Dory Reiling seorang hakim berkebangsaan Belanda menyampaikan 

bahwa: 

“For all groups, electronic filing of claims, online data entry and 

electronic case files reduce the amount of activities court staff need to 

perform when processing cases. Automating routines and e-filing will 

directly affect processing time. Automating routines goes together with 

simplification. Simplification was found to be an effective remedy for case 

delay. Simplification means reducing the number of individual procedural 

and substantive decisions that need to be taken in each case”.168 
 
“Untuk semua kelompok, pengajuan klaim secara elektronik, entri data 
online dan berkas perkara elektronik dapat mengurangi jumlah aktivitas 
yang harus dilakukan staf pengadilan saat memproses kasus. Melakukan 
otomatisasi dalam setiap rutinitas dan e-filing akan secara langsung 
memengaruhi waktu perprosesan. Dengan adanya otomatisasi kegiatan 
yang bersifat rutinitas, maka berarti melakukan penyederhanaan. 
Penyederhanaan ditemukan sebagai solusi yang efektif untuk 
keterlambatan kasus. Penyederhanaan berarti mengurangi jumlah 
keputusan prosedural dan substantif individual yang perlu diambil dalam 
setiap kasus 
 
Berdasarkan pendapat Dory Reiling tersebut di atas, maka Peradilan 

Agama yang modern memiliki beberapa ciri. Diantara ciri tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan; 

b. Berorientasi pada pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan karena 

sistem kerja banyak melibatkan teknologi. Salah satu bentuk pelayanan yang 

paling mencolok Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Online, gugatan 

mandiri secara online Survey Kepuasan Masyarakat secara online dan 

persidangan secara online (e- court/e-Litigasi); 

 
168Dory Reiling, Technology for Justice How Information Technology Can Support 

Judicial Reform, Leiden Univercity Press, 2009, hlm. 261. 
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c. Meminimalisir delay dalam penanganan perkara; 

d. Acces to justice (akses pada keadilan) lebih mudah karena terbantu oleh 

Sistem Informsi penelusuran Perkara. Para pihak akan selalu dapat 

mengakses dan mengetahui sejauh perkaranya berjalan. 

e. Minimnya para penegak hukum untuk melakukan praktif korupsi dan 

menerima gratifikasi, karena semua pelayanan peradilan telah menggunakan 

teknologi. salah satu contohnya adalah adanya pemasangan CCTV disetiap 

bagian di pengadilan termasuk di bagian pelayanan. Dengan demikian dapat 

menghindarkan penegak hukum dari perilaku korupsi dan gratifikasi. 

Masyarakat pencari keadilan dan stakeholder mudah mencari informasi 

terkait pelayanan pengadilan. Informasi ini sangat mudah diperoleh dengan 

membuka website pengadilan. Melalui media website, pengadilan dan para 

pencari keadilan serta stakeholder dapat menjalin komunikasi secara maksimal. 

Karena saat ini website memegang peranan penting dalam menyebarkan 

informasi. 

Perkembangan Peradilan Agama dari waktu ke waktu, memberikan 

tantangan tersendiri. Kewenangan yang semakin kompleks, mengharuskan 

kesiapan Peradilan Agama menjadi. Perubahan kehidupan sosial masyarakat yang 

begitu cepat tentu memberikan dampak yang signifikan dan mempengaruhi 

berbagai macam perkara yang harus di selesaikan oleh Peradilan Agama. 

Kesiapan dan persiapan yang matang mutlak diperlukan. Sejak kelahirannya, 

hingga muncul peraturan perundang-undangan yang semakin memperkuat 

eksistensi Peradilan Agama, menandakan Peradilan Agama telah menabuh 
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genderang perang memerangi ketidakadilan. Berkomitmen memberikan pelayanan 

yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Mengharuskan Peradilan Agama 

untuk selalu berbenah diri. Demi menebar kemaslahatan di bumi pertiwi. 

D. Teknologi Informasi Dunia Peradilan 

Sebelum membahas perkembangan teknologi informasi dunia peradilan di 

Indonesia, rupanya di negara Prancis telah lama menerapkan system peradilan 

yang cepat berbasis teknologi informasi; 

Hal-hal yang menyebabkan peradilan di prancis lebih cepat, didasarkan 

pada hal-hal sebagai berikut:  

1. Kemampuan ekonomi dan kemajuan tenologi yang sudah canggih yang 

memegang peranan penting. Seberapa hebatnya system dan peraturan yang 

dibuat, apabila tidak dibarengi dengan ke mampuan ekonomi dan sarana-sarana 

perlengkapan, maka mustahil peradilan modern akan tergapai. 

a. Sarana lalu lintas, fasilitas kendaraan yang menunjang, sehingga para 

pencari keadilan tidak kesulitan untuk menuju pengadilan 

b. System komputer yang mendukung, sehingga memudahkan hakim dan 

aparatur peradilan untuk bekerja dengan cepat 

c. Sarana perkantoran yang lengkap, mesin fotokopi, scan, meja, lemari, dan 

lain sebagainya. 

d. Jumlah SDM yang cukup dan balance, sehingga memudahkan dalam 

memanajemen perkara 

e. Gaji dan Insentif aparatur peradilan yang pantas. Sehingga sudah tidak 

tergoda lagi dengan penyuapan, korupsi maupun gratifikasi. Mereka akan 
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disiplin dan tenang bekerja, sehingga menghasilkan output putusan yang 

kredibel 

f. Jaminan Kesehatan dan keamanan yang terpenuhi dari negara    

2. Bentuk bentuk putusan (template) telah tersedia dan sangat sederhana. Putusan 

tidak perlu diucapkan dalam persidangan. Putusan cukup diumumkan 

ditempat-tempat pengumuman, agar mudah terlihat oleh para pihak maupun 

para pengacara. 

3. Kualitas Hakim sehingga lebih cepat memahami dan menguasai setiap perkara 

yang diterimanya, sehingga lebih mudah dan cepat dalam memutuskan perkara 

4. Pemeriksaan perkara secara marathon, sehingga tidak perlu ada persidangan 

yang lama. Persidangan tidak sampai satu minggu sudah selesai dan telah 

dijatuhkan putusan 

5. Hampir setiap perkara mengenal komulasi, sehingga tidak perlu bolak-balik 

mengajukan perkara.169 

Di Indonesia, Pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung dan 

peradilan di bawahnya, juga dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.170 Hal ini 

juga diperkuat oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.171 

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

 
169Lintong Oloan Siahaan, Jalannya Peradilan Prancis lebih Cepat Dari Peradilan Kita, 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 113-118. 
170Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

171Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman ditentukan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi 
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Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.172  

Selain Mahkamah Konstitusi, pelaksana kekuasaan kehakiman adalah 

Mahkamah Agung.173 Peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagaimana 

maksud pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 meliputi badan peradilan dalam lingkungan 

Peradilan Umum174, Peradilan Agama175, Peradilan Militer176 dan Peradilan Tata 

Usaha Negara.177 

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung dan Peradilan 

di bawahnya telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada era 4.0 saat ini 

yang menuntut perubahan dalam waktu yang begitu cepat, memberikan dampak 

pada perkembangan pelayanan publik di pengadilan. Zaman modern lahir dari 

sebuah abad pembaharuan atau zaman renaisans178. Pada zaman ini, akal 

menempati posisi yang terhormat sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi berkembang begitu pesat. Dari zaman ini bermunculan inovasi-inovasi 

di bidang telekomunikasi dan transportasi yang berdampak kepada penyebaran 

informasi yang sangat cepat. Dengan perkembangan teknologi telekomunikasi 

maka bisa diartikan sebagai semakin hilangnya jarak yang memisahkan antara 

 
172Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. 
173Pasal 1 Angka (2) Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
174Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. 
175Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 
176Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. 
177Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
178Abad Pembaharuan adalah kurun waktu dalam sejarah Eropa dari abad ke-14 sampai 

abad ke-17, yang merupakan zaman peralihan dari Abad Pertengahan ke Zaman Modern. 
Sejarawan sering berargumen bahwa transformasi intelektual ini adalah jembatan antara Abad 
Pertengahan dan sejarah modern, lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Abad_Renaisans 
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individu satu dengan individu yang lain, sehingga transfer teknologi dan transfer 

ilmu pengetahuan akan semakin cepat terjadi.179 

Modernisasi peradilan tidak lepas dari pengaruh kemajuan teknologi di 

zaman modern. Untuk saat ini kita berada dalam tahap modernisasi revolusi 

industri 4.0. Revolusi industri Industri 4.0 ditandai dengan integrasi teknis sistem 

cyber-fisik dalam proses manufaktur dan logistik serta penggunaan Internet dalam 

segala hal dan Layanan dalam proses industri. Teknologi baru akan memiliki 

bermacam-macam dampak pada penciptaan nilai, organisasi kerja, layanan hilir, 

dan model bisnis perusahaan.180 

European Parliamentary Research Service menyampaikan bahwa revolusi 

industri terjadi empat kali. Revolusi industri pertama terjadi di Inggris pada tahun 

1784 di mana penemuan mesin uap dan mekanisasi mulai menggantikan 

pekerjaan manusia. Revolusi yang kedua terjadi pada akhir abad ke-19 dimana 

mesin-mesin produksi yang ditenagai oleh listrik digunakan untuk kegiatan 

produksi secara masal. Penggunaan teknologi komputer untuk otomasi 

manufaktur mulai tahun 1970 menjadi tanda revolusi industri ketiga. Saat ini, 

perkembangan yang pesat dari teknologi sensor, interkoneksi dan analisis data 

memunculkan gagasan untuk mengintegrasikan seluruh teknologi tersebut ke 

dalam berbagai bidang industri.181 Sedangkan menurut Drath. R., & Horch. A, 

membagi fase revolusi industri mulai tahun 1800 tenaga manusia (manual labour), 

 
179Robby Darwis Nasution , Pengaruh Modernisasi Dan Globalisasi Terhadap 

Perubahan Sosial Budaya Di Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, tt, hlm. 2 

180Christoph Jan Bartodziej, The Concept Industry 4.0 An Empirical Analysis of 

Technologies and Applications in Production Logistics (Berlin: Springer Gabler, 2017), h. 2. 
181Dalam Hoedi Prasetyo dan Wahyudi Sutopo, Industri 4.0; Telaah Klasifikasi Aspek 

dan Arah Perkembangan Riset, Jurnal Teknik Industri, Vol. 13, No. I, Januari 2018, h. 17-18. 
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tahun 1900 mesin mekanik (mechanitation), 1960 electrification (elektrik), 

sekarang digitalization (digital).182  Era digital ditandai dengan setiap aktivitas 

Relasi yang terbangun di antara individu adalah relasi pertukaran digital, setiap 

manusia hanya melakukan serangkaian transaksi atau interaksi melalui simbol-

simbol digital.183 

Sifat teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan dapat bekerja dengan 

cepat, sangatlah tepat diaplikasikan di pengadilan. Teknologi dapat 

menyederhanakan dan membantu para petugas pengadilan dalam menangani 

administrasi perkara. Semakin cepat dalam memberikan pelayanan maka semakin 

bagus pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari 

keadilan. Dory Reiling seorang hakim berkebangsaan Belanda menyampaikan 

bahwa: 

“For all groups, electronic filing of claims, online data entry and electronic case 

files reduce the amount of activities court staff need to perform when processing 

cases. Automating routines and e-filing will directly affect processing time. 

Automating routines goes together with simplification. Simplification was found to 

be an effective remedy for case delay. Simplification means reducing the number 

of individual procedural and substantive decisions that need to be taken in each 

case”. 184 

 
182Drath, R., & Horch, A, Industrie 4.0: Hit or hype?[industry forum]. (IEEE industrial 

electronics magazine, 2004), p. 56-58. 
183Muhamad Ngafifi, Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia 

Dalam Perspektif Sosial Budaya, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 

2, Nomor 1, 2014, hal. 35. 
184Dory Reiling, Technology for Justice How Information Technology Can Support 

Judicial Reform (Leiden Univercity Press, 2009), h. 261. 
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(Inti perkataan Dory Reiling di atas adalah, bagaimana peran teknologi bila 

dimanfaatkan di pengadilan dapat memudahkan pengadilan dalam menyelesaikan 

perkara. Pekerjaan kantor cepat terselesaikan. Ada beberapa aktivitas yang dapat 

dibantu oleh teknologi. Staf pengadilan dapat mengerjakan lebih efektif dan 

efisien dalam melaksanakan tugas administrasi di Pengadilan. Kemudahan yang 

dijanjikan oleh teknologi terhadap setiap aktivitas manusia bukanlah isapan 

jempol semata).   

Perkembangan digitalisasi layanan pengadilan dilatarbelakangi oleh 

tuntutan kebutuhan masyarakat akan informasi peradilan agar dapat diperoleh 

secara cepat dan dalam waktu singkat. Secara ringkas, sasaran dari penerapan TI 

di MA dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk mencapai hal-hal 

berikut ini: 

a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua 

informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, 

jurnal hukum, dan lainnya; 

b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas 

pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan 

kesaksian; 

c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan 

mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis 

komputer; 

d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan 

teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja; 
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e. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan 

menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.185 

Perkembangan aplikasi yang telah diterapkan Mahkamah Agung untuk 

mempermudah proses peradilan di pengadilan beberapa diantaranya adalah: 

a. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

Penerapan teknologi digital pada layanan pengadilan dapat dilihat 

misalnya pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang fungsinya 

untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam mengetahui status perkara 

yang sedang diajukan sampai mana prosesnya berjalan atau sudah selesai. 

Aplikasi SIPP merupakan salah satu contoh proses digitalisasi dari pencatatan 

informasi perkara secara manual dari tertulis menjadi bentuk data-data digital 

yang dapat diakses secara daring (online). Pemanfaatan teknologi tersebut 

kemudian semakin berkembang dengan munculnya berbagai aplikasi-aplikasi 

yang bertujuan untuk memberikan layanan pengadilan secara lebih efektif dan 

efisien. Kemajuan teknologi tersebut tentunya harus ditunjang dengan SDM 

pengadilan yang kompeten dan menguasai berbagai aplikasi layanan tersebut, 

dukungan finansial dalam hal ketersediaan anggaran untuk pengembangan 

aplikasi maupun penyediaan sarana yang dibutuhkan. Pada tulisan ini akan 

dibahas tentang perkembangan layanan di pengadilan yang semula konvensional 

menjadi digital berbasis data elektronik. 

 
185Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 (Jakarta: 

Mahkamah Agung RI, 2010), h. 64. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat 
Keputusan Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan 
Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. 
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Tujuan dari diterapkannya aplikasi SIPP di seluruh pengadilan untuk 

memudahkan penelusuran administrasi perkara hingga diperoleh informasi yang 

lengkap terkait data perkara, meningkatkan manajemen alur perkara, serta 

mengurangi penundaan dan tunggakan perkara. Selain itu, SIPP secara tidak 

langsung dapat meningkatkan kinerja hakim dan pegawai pengadilan186 karena 

sejauh mana berjalannya proses perkara yang masuk di pengadilan dapat 

dimonitor dari SIPP. Masyarakat pencari keadilan dapat memantau proses perkara 

di pengadilan dengan menggunakan SIPP yang dapat diakses secara daring di 

laman resmi pengadilan tempat didaftarkannya perkara. Terwujudnya keterbukaan 

informasi akan riwayat perkara ini akan meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap lembaga peradilan dalam memberikan putusan perkara. 

b. E- court atau E-Litigasi 

Tuntutan kecepatan informasi tersebut dapat diwujudkan dengan 

pemanfaatan teknologi digital. Mahkamah Agung berupaya kembali untuk 

menghasilkan inovasi berbasis teknologi untuk mendukung kinerja pelayanan 

yang efektif, efisien, informatif dan transparan. Aplikasi fundamental yang telah 

dikeluarkan adalah e- court187 dan e-litigasi188 diikuti dengan Surat Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk 

 
186Sholikhah, F., & Kumalaeni, D. (2017). Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): 

Penelusuran Arsip Berkas Perkara Di Pengadilan Agama Temanggung. Jurnal Diplomatika, 1(1), 
h. 38–46. 

187E-Court merupakan istilah peradilan elektronik saat keluarnya PERMA Nomor 3 
Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara elektronik. PERMA Nomor 3 
tahun 2018 menitikberatkan pada administrasi Peradilan. Administrasi perkara yang sebelumnya 
dilaksanakan secara manual yang butuh waktu lama dan memakan biaya tinggi, telah dipercepat 
dengan adanya teknologi informasi sehingga mempermudah dan mempermurah biaya administrasi 
perkara di lingkungan peradilan. 

188E-Litigasi istilah yang popular saat PERMA Nomor 3 tahun 2018 diganti dengan 
PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di PengadilanSecara 
Elektronik. 
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Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik189 

untuk semakin memudahkan masyarakat dalam berproses di pengadilan sehingga 

tidak lagi terkendala jarak dan waktu karena bisa dilakukan kapan dan dimana 

saja. Aplikasi e- court mulai diterapkan pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di 

Pengadilan Secara Elektronik, dilanjutkan dengan penerapan e-litigasi pada tahun 

2019 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik. 

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dikatakan bahwa elitigasi berarti: 

“serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ 

perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ 

pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, 

serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ 

perdata agama/ tata usaha militer/ tata usaha negara dengan menggunakan 

sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.190 Biasa 

disebut sebagai peradilan elektronik. 

Peradilan elektronik juga dikemukakan oleh Richard Susskind. Dalam 

karyanya yang berjudul Online courts and The Future Of Justice dia berpendapat 

bahwa, “In the first generation of online courts, online judging is undertaken by 

 
189Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia; Menakar Beracara di 

Pengadilan secara Elektronik (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 77. 
190Pasal 1 ayat 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di PengadilanSecara Elektronik. 
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fully fledged, living and breathing human judges, whose decisions are every bit as 

authoritative as when they sit in physical courts”.191 

(Pengertian khusus peradilan elektronik, masih melibatkan penentuan perkara 

oleh hakim tetapi tidak di ruang sidang fisik. Bagai perang di dunia maya, hakim 

berdiri tegak di tengah. Melihat dan membaca tiap argument tertulis yang 

disampaikan melalui layanan online. Selanjutnya, hakim menyampaikan putusan 

tidak di pengadilan terbuka tetapi melalui jaringan online. Prosesnya tidak 

dilakukan duduk bersama secara langsung dengan video, audio, atau obrolan 

dalam satu waktu. Semua tahapan persidangan dilakukan dengan memanfaatkan 

aplikasi tertentu sebagai alat komunikasi). 

Apabila e- court lebih fokus pada layanan administrasi perkara sedangkan 

e-litigasi fokus pada persidangan. Aplikasi e-litigasi ini sendiri merupakan 

penyempurnaan e- court secara menyeluruh, dimana fungsinya tidak hanya 

terbatas dalam administrasi perkara tetapi juga hingga persidangan. Konsekuensi 

dari diterapkannya teknologi dalam layanan peradilan ini adalah stakeholder 

pengadilan harus memiliki SDM yang mampu beradaptasi dan menguasai 

aplikasi-aplikasi peradilan tersebut, sehingga tidak hanya mampu menggunakan 

tetapi juga mampu memperbaiki apabila terjadi kesalahan sistem dan mampu 

memberikan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan e- court dan e-

litigasi.  

 
191Richard Susskind, Online Courts and The Future Of Justice (United Kingdom: Oxford 

University Press, 2019), h. 143. 
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Beberapa langkah administrasi dalam mendaftarkan perkara sampai 

pemanggilan sidang dan pelaksanaan sidang secara elektronik dapat melalui 

langkah sebagai berikut: 192 

1. e-Filling merupakan pendaftaran perkara secara online. e-Filling hanya dapat 

dilakukan oleh pengguna terdaftar. Sebelum mendaftarkan perkaranya secara 

online, advokat dan pengguna lain harus menjadi pengguna terdaftar. 

2. e-Payment merupakan pembayaran panjar biaya perkara secara online atau 

dilakukan dengan cara transfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau 

melalui teller bank secara langsung. Setelah pengguna terdaftar membayar 

panjar biaya perkara dan telah diverifikasi oleh petugas pengadilan, pengguna 

terdaftar memperoleh nomor perkara. Nomor perkara ini yang akan menjadi 

bukti para pihak. Telah mendaftarkan perkaranya di pengadilan.  

3. e-Summon, setelah perkara didaftarkan secara elektronik dan membayar panjar 

biaya perkara, sehingga memperoleh nomor perkara, selanjutnya Majelis 

Hakim memerintahkan pemanggilan secara elektronik kepada para pihak. 

Pemanggilan secara elektronik dilakukan untuk sidang pemeriksaan dan 

Majelis menanyakan kepada para pihak mengenai kesepakatan berperkara 

secara elektronik. Pemanggilan yang dilakukan kepada para pihak di luar 

yurisdiksi pengadilan dapat dilakukan secara online dan selanjutnya 

pengadilan yang mengajukan pemanggilan memberikan surat pengantara dan 

pemanggilan secara manual atau berbentuk fisik.193 

 
192Mahkamah Agung R.I, Buku Panduan E-court; The Electronic Justice System (Jakarta: 

Mahkamah Agung, 2019), h. 7-8. 
193Pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik, dalam hal panggilan persidangan dilakukan kepada pihak yang 
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4. e-Litigasi atau persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses 

memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan 

dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Namun demikian tidak seluruh 

tahapan persidangan dilakukan melalui teknologi informasi. Ada beberapa hal 

bagian tahapan yang mengharuskan para pihak hadir dalam persidangan. 

Beberapa tahapan persidangan yang mengharuskan para pihak hadir 

diantaranya yaitu pada tahap sidang pembacaan gugatan karena mediasi tidak 

berhasil. Selanjutnya pada tahap pembuktian. Perbedaan pembuktian dalam 

persidangan secara e-Litigasi dengan sidang konvensional adalah adanya 

kewajiban bagi penggugat dan tergugat untuk mengupload semua dokumen 

bukti surat yang telah bermeterai ke dalam sistem informasi pengadilan.194 

Layanan pengadilan yang mulai berkembang secara elektronik tersebut 

bukanlah hal yang baru dalam bidang hukum dan peradilan, karena seperti 

Malaysia, Singapura, India, Australia dan Amerika sudah menerapkannya jauh 

lebih dahulu sebelum Indonesia195. Selain itu, Austria, Australia, Azerbaijan, 

Brasil, Kanada, Cina, Finlandia, Prancis, India, Israel, Irlandia, Italia, Selandia 

Baru, Norwegia, Puerto Riko, Spanyol, Singapura, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan 

Inggris telah atau sedang dalam proses mengadopsi langkah-langkah khusus 

 

berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan, panggilan kepadanya dapat dikirim secara 
elektronik dan surat panggilan tersebut ditembuskan kepada pengadilan di wilayah hukum tempat 
pihak tersebut berdomisili”. 

194Amran Suadi, Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia; Menakar Beracara 

di Pengadilan Secara Elektronik, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, Hal. 92. Lihat juga Surat 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Ketentuan Umum poin 
2, hal. 4, lihat juga Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara 

Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik. 
195Atikah, I. Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses 

Penyelesaian P rkara di Indonesia. In Open Society Conference, 2018, p. 107–127. 
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sebagai tindak lanjut terhadap pandemic Covid-19 untuk memfasilitasi 

pemeriksaan perkara perdata, mediasi, dan/ atau persidangan secara virtual. 

Misalnya, di Australia, semua audiensi (selain dalam keadaan yang benar-benar 

luar biasa/ truly exceptional circumstances) saat ini diproses dengan 

menggunakan teknologi akses jarak jauh (remote acces technology). Di Kanada, 

banyak pengadilan telah mengubah aturan prosedural atau memperkenalkan 

protokol untuk menangani masalah mendesak melalui telekonferensi atau 

konferensi video. Di China, pengadilan tertinggi telah mendorong pengadilan 

untuk sepenuhnya menerapkan litigasi online (full implanted online litigation) 

melalui platform litigasi online yang telah ditetapkan. Di Inggris Raya, sidang 

pertama di bawah undang-undang baru sebagai tanggapan terhadap pandemi 

COVID-19 diadakan melalui Zoom pada 27 Maret 2020.196 

Pesatnya penerapan peradilan elektronik di berbagai negara, penerapan e- 

court di peradilan Indonesia masih perlu dibenahi dan ditingkatkan fungsi 

layanannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dukungan penguatan 

infrastruktur seperti peningkatan kecepatan server, proteksi jaringan, dan 

peningkatan sistem operasi program yang digunakan. 

E- court adalah inovasi yang diharapkan membuahkan perubahan 

signifikan. Lahirnya E- court disahkan oleh PERMA nomor 3 tahun 2018 dan 

telah diganti dengan PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara 

dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Perubahan yang bisa diharapkan 

dari E- court ini diantaranya untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan 

 
196Law Library, Virtual Civil Trials, (The Law Library of Congress, Global Legal 

Research Directorate, 2020), h. 5. 
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berproses di pengadilan. Karena dengan E- court masyarakat akan dimudahkan 

dalam hal pendaftaran, penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, 

perlawanan, interversi serta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, 

kesimpulan hingga pegucapan putusan. Sementara proses-proses tersebut yang 

selama ini dikeluhkan oleh masyarakat.197 E- court atau e-Litigasi merupakan 

sistem yang dibangun oleh Mahkamah Agung agar penyelesaian perkara dapat 

berjalan sederhana, efektif dan efisien. 

Tidak pernah terpikir sebelumnya, e- court dan e-Litigasi awalnya tidak 

dimaksudkan untuk menjawab tantangan pada pandemi Covid-19. Tidak 

dilahirkan sebagai respon terhadap pandemi Covid-19 yang telah merubah tatanan 

kehidupan dan mekanisme penyelesaian perkara di pengadilan. Kehadiran e- court 

dan e-Litigasi semata sebagai implementasi modernisasi lembaga peradilan yang 

diamanatkan oleh Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.198 Tujuan E- court 

adalah mempermudah masyarakat pencari keadilan dalam mengakses lembaga 

peradilan dari mulai pendaftaran perkara hingga pembacaan putusan. Masyarakat 

pencari keadilan tidak perlu menghabiskan waktu karena antrian panjang dari pagi 

hingga petang. Begitupula hakim sangat dimudahkan dalam beracara dan lebih 

fokus membuat putusan bermutu karena manajemen waktu yang tepat guna. 

E- court menjadi role model of sistem pembaharuan peradilan yang 

tujuannya adalah memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk berproses di 

 
197Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah, Soroinda Nasution, and Rouli Anita, 

“Pelaksanaan E-Court Menurut Perma No. 3 Tahun 2018” (Jurnal Hukum & Pembangunan, 
2020) h. 124–44. 

198Mahkamah Agung R.I., Amanat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada 
Hari Jadi Mahkamah Agung RI Ke-75, 19 Agustus 2020, Optimalisasi Peradilan Modern 

Berkelanjutan Merespon Pandemi Covid-19 (Jakarta: Mahkamah Agung), 2020, h. 5. 
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pengadilan. Kembali kepada kenyataan, setelah E- court mulai dijalankan seiring 

dengan berlakunya PERMA nomor 1 tahun 2019 tersebut, apakah sudah mencapai 

output yang diinginkan? Mengingat begitu kompleksnya warna warni kehidupan 

masyarakat Indonesia. Pengadilan yang berada dibawah naungan Mahkamah 

Agung tampaknya sudah memberlakukan peradilan secara elektronik tersebut (E- 

court). Bagaimana perkembangan E- court masa kini, apakah cukup efektif 

menghadapi heterogenitas suku budaya dan sumber daya manusia masyarakat 

Indonesia? 

Dalam hal menjawab pertanyaan tersebut Penulis menganggap perlu 

menyajikan pula fenomena dunia yang dimulai sejak awal dan pertengahan tahun 

2020 silam. Wabah virus mematikan yang baru saja diketemukan vaksinnya, yaitu 

wabah Covid-19. Penulis agaknya kurang setuju jika wabah covid-19 dijadikan 

awal era teknologi informasi berbasis internet. Penulis hanya akan menyebut 

wabah tersebut adalah bencana global yang mempunyai peran besar dalam 

membumikan cara daring yang basisnya adalah teknologi informasi. Karena 

sebelum wabah tersebut menyerang negara kita, seperti yang telah Penulis sajikan, 

ada banyak peraturan khususnya dari lembaga peradilan sendiri terkait visi misi 

menyambut era teknologi dan informasi. Dari sanalah dapat dipahami betapa 

manusia sebagai zoon politicon tidak dapat lepas dari interaksi dan komunikasi. 

Manusia akan selalu mencari cara agar pekerjaannya menjadi efektif dan efisien. 

E- court diciptakan bahkan sebelum virus covid-19 menyebar. Sekarang 

menjadi wujud implementasi peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Jelas 

sekali bahwa sejak tahun 2010, Mahkamah Agung telah mencanangkan peradilan 
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yang modern berbasis teknologi informasi. Pada tahun 2018 menjadi tahun 

penegasan bahwa Mahkamah Agung telah siap menjadi peradilan modern. 

Ditandai dengan dilaunchingnya e- court.  

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung menyempurnakan e- court, baik dari 

segi payung hukum maupun aplikasinya. Tentunya lahirnya e- court, 

memunculkan gelombang perubahan dalam menyelesaikan perkara. 

PERMA Nomor 7 tahun 2022 mengatur administrasi perkara perdata 

khusus. Dalam pasal 3 menyebutkan:  

“Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam 

peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata 

khusus perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara”.  

Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa persidangan secara elektronik 

hanya terbatas pada perkara perdata di Pengadilan Negeri, perkara perdata di 

Pengadilan Agama, perkara tata usaha di Pengadilan Militer dan perkara tata 

usaha di Pengadilan Tata Usaha Negara. Perluasan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 

juga mengenai pendaftaran perkara secara elektronik juga dapat dilakukan pada 

perkara prodeo. Sebelumnya, perkara prodeo tidak dapat didaftarkan melalui e- 

court. Namun sejak tahun 2022, perkara prodeo dapat didaftarkan melalui e- 

court. Hal ini tentu memberikan angin segar bagi masyarakat pencari keadilan 

yang memiliki hambatan untuk berperkara secara prodeo. 

E. Kerangka Teoretis 

Berangkat dari teori-teori tersebut di atas, berikut dapat digambarkan 

kerangka konseptual dalam penelitian disertasi ini untuk membedah dan 
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menganalisis Permasalahan Implementasi asas contante justitie pada peradilan di 

era kemajuan teknologi informasi mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi 

masyarakat di wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar. 

KERANGKA TEORETIS 
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F. Definisi Operasional 

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

(peraturan/regulasi) yang sudah disusun secara matang dan terperinci. 

2. Asas adalah dasar sesuatu, pedoman atau sesuatu yang dianggap 

kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi 

pegangan. 

3. Asas Contante justitie adalah asas yang menerapkan keadilan diberikan 

secara kontan. Atau proses penegakan hukum dan keadilan dilakukan 

dengan cara yang cepat, mudah dan biaya ringan. 

4. Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis mengenai keberadaan suatu 

hal. Eksistensi  dalam hal ini dimaknai merupakan keberadaan asas hukum 

cepat, sederhana dan biaya ringan pada peradilan elektronik. 

5. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses 

interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan 

jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. 

6. Hakikat adalah intisari atau dasar, atau kenyataan yang sebenarnya. 

7. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan 

hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang 

diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan 

tersusun sebelumnya. 

8. Maslahat adalah memelihara tujuan syara' dan meraih manfaat/ 

menghindarkan kemudharatan. 
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9. Hukum adalah seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau 

tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, 

tanggung jawab serta hak. 

10. Legal structure adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum 

itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya 

sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana 

sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-

bahan hukum secara teratur.  

11. Legal substancy adalah output dari sistem hukum, yang berupa 

peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh 

pihak yang mengatur maupun yang diatur. 

12. Legal cultur adalah sesuatu yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap 

yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum inilah yang 

berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan 

hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.  

13. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat 

hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada dan mengapa orang harus 

tunduk kepada hukum. 

14. Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan 

maupun perlakuan terhadap sesuatu hal. 

15. Kepastian adalah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, 

artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang 

telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. 
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16. Kemanfaatan adalah segala sesuatu yang memiliki nilai guna atau 

kegunaan. Dalam hal ini, suatu hukum yang diberikan harus berguna bagi 

masyarakat. 

17. Hukum sosial adalah hukum yang berbicara tentang hakikat manusia dan 

masyarakatnya, artinya bagaimanakah perilaku hukum itu sendiri yang 

justru ada dan tumbuh di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. 

18. Justice delley is justice denide adalah terlambat memberi keadilan juga 

merupakan bentuk lain ketidakadilan. 

19. Digitalisasi adalah proses perubahan yang terjadi pada teknologi bersifat 

analog ke teknologi bersifat digital. 

20. Sistem peradilan adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional, 

pihak pihak dalam proses peradilan, hirarki kelembagaan peradilan 

maupun aspek aspek yang bersifat prosedural yang saling berkait 

sedemikian rupa, sehingga terwujud suatu keadilan hukum. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Sebagai pertanggungjawaban secara ilmiah, penelitian ini dilaksanakan 

dengan jenis yuridis-empiris yaitu tinjauan efektivitas hukum pada masyarakat. 

Dapat diidentifikasikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang 

mana peneliti secara skeptis mengidentifikasi peristiwa hukum pada masyarakat 

sekaligus meninjau relevansinya dengan peraturan perundang-undangan terkait.199 

Pendekatan yang digunakan adalah qualitative approach yang berusaha 

untuk menjabarkan peristiwa atau fenomena penerapan sistem persidangan secara 

online di wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar. Tujuannya adalah 

mencari relevansi baik secara asosiatif, kausalitas, dan resiprokal terhadap teori 

tujuan hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman dan Soerjono 

Soekanto.200 Penelitian dengan pendekatan ini mengisyaratkan agar peneliti lebih 

memahami dan teliti terhadap konteks sosial yang sedang terjadi.201 Bukan untuk 

menyesuaikan dengan apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, 

namun tentang apa kejadian yang sebenarnya terjadi. 

Postulat yang menjadi pendekatan penelitian ini adalah PERMA RI Nomor 

1 Tahun 2019 secara pokok dan beberapa peraturan perundang-undangan lain 

yang juga secara sistematis membahas Permasalahan persidangan secara online. 

Kemudian diidentifikasikan peristiwa hukum dalam masyarakat yang 

 
199Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, 22nd ed. (Bandung: Mandar 

Maju, 2008), 135. 
200Husnaini Usman and Purnomo Setiyadi, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), 5. 
201Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, 3rd ed. (Bandung: Refika Aditama, 2013), 3–4. 
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mencerminkan perbuatan hukum terkait dengan berdasarkan pada teori dan azas 

efektivitas hukum. 

B. Jenis Penelitian 

Secara umum, penelitian ada dua macam yaitu penelitian yang bersifat 

kuantitatif dan penelitian yang bersifat kualitatif. Metode penelitian kuantitatif 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi.202 

Penelitian yang digunakan dalam rangka penyusunan disertasi ini adalah 

penelitian kualitatif lapangan atau field research. Field research diposisikan untuk 

mengonfirmasi implementasi asas contante justitie pada Pengadilan Tinggi 

Agama (PTA) Makassar di era kemajuan teknologi informasi. Dipilihnya metode 

ini dengan dalih bahwa menggunakan metode kualitatif dikarenakan 

Permasalahan masih sangat beragam sehingga untuk mengidentifikasi masalah 

yang urgen diperlukan pendalaman lebih lanjut dan secara seksama. 

 

 

 
202Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Cet. VI; Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 8-9. 
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C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian.203 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar 

merupakan pengadilan tingkat banding yang mewilayahi Provinsi Sulawesi 

Selatan. Jumlah satuan kerjanya sebanyak 23 (dua puluh tiga), dengan rincian 4 

(empat) Pengadilan kelas I-A yaitu PA. Makassar, PA. Watampone, PA. Pinrang 

dan PA Sengkang. 6 (enam) Pengadilan kelas I-B yaitu PA. Maros, PA. Pare-

Pare, PA. Sungguminasa, PA. Watansoppeng, PA. Bulukumba dan PA. Sidrap. 

Sedangkan Pengadilan Agama kelas II sebanyak 13 (tiga belas belas) pengadilan, 

yaitu PA. Bantaeng, PA. Barru, PA. Enrekang, PA. Jeneponto, PA. Makale, PA. 

Massamba, PA. Palopo, PA. Pangkajene, PA. Selayar, PA. Sinjai, PA. Takalar, 

PA. Belopa dan PA. Malili. 

Penelitian disertasi ini akan meneliti 4 (empat) pengadilan, yang terdiri 

atas Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, Pengadilan Agama Watampone 

Kelas 1 A, Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B dan Pengadilan Agama 

Maros Kelas I B. 

Sesuai dengan jenis penelitian, penelitian field research berlokasi di 

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dengan sampel penelitian 

adalah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, Pengadilan Agama Watampone 

Kelas 1 A, Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B dan Pengadilan Agama 

Maros Kelas I B, dapat mewakili seluruh wilayah yurisdiksi dari Pengadilan 

Tinggi Agama Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan. 

 
203Salim HS dan Erlies Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan 

Disertasi, cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 25. 
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Lokasi penelitian yang dipilih tersebut di atas sebagai sampel dikarenakan 

berbagai macam faktor. Di antaranya, empat pengadilan tersebut memiliki jumlah 

perkara (beban perkara) terbesar yang ada di wilayah PTA Makassar. Pun 

demikian, sampai dengan bulan Oktober tahun 2022, PA Watampone telah 

menerima perkara sejumlah 1.919.204 Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 hingga 

Oktober tahun 2022, telah menerima 3.082 perkara205. Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas I B hingga bulan Oktober tahun 2022 telah menerima 

perkara 1.078206. Pengadilan Agama Maros Kelas I B sampai dengan bulan 

Oktober tahun 2022207, PA ini telah menerima setidak-tidaknya 1.113 perkara.  

Penelitian ini dikhususkan pada implementasi asas contante justitie yang 

akan diteliti merupakan perkara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Alasan 

mulai diteliti sejak tahun 2020, karena sejak tahun 2020 kiranya Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Persidangan 

Secara Elektronik sudah efektif diterapkan dan dilaksanakan setelah Mahkamah 

Agung melakukan sosialiasi, sehingga sesuai dengan masalah yang akan diteliti 

dalam disertasi ini. 

D. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian kualitatif ini khususnya field research, sampel 

sumber data dipilih secara purposive. Penelitian kualitatif sangat erat kaitannya 

 
204Laporan bulanan PA Watampone, bulan Oktober 2022, www.pa-watampone.go.id, 

diakses pada 15 November 2022 pukul 08.31 Wita. 
205Laporan bulanan PA Makassar, bulan Oktober 2022, https://pa-makassar.go.id/,  

diakses pada 15 November 2022 pukul 08.51 Wita. 
206Laporan bulanan PA Sungguminasa, bulan Oktober 2022, https://pa-

sungguminasa.go.id/,  diakses pada 15 November 2022 pukul 09.14 Wita. 
207Laporan bulanan PA Maros, bulan Oktober 2022, https://pa-maros.go.id/, diakses pada 

15 November 2022 pukul 09.19 Wita. 
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dengan faktor-faktor kontekstual. Maksud sampling dalam hal ini adalah 

menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber, dengan 

demikian tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan 

yang dikembangkan dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci 

kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. 

Tempat yang dijadikan sumber untuk memperoleh serangkaian data pada 

penelitian ini dibagi atas dua, yakni sumber data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber informasi yang didapatkan secara langsung 

oleh peneliti dari pihak yang berkaitan secara langsung dengan penelitian ini. 

Pihak-pihak a quo dalam penelitian ini adalah: 

1) Ketua /Wakil Ketua Pengadilan Agama (Makassar, Watampone, Maros dan 

Sungguminasa). 

2) 2 hakim disetiap lokasi penelitian; 

3)  Panitera (Makassar, Watampone, Maros dan Sungguminasa);  

4) Operator Sistem Informasi Pengadilan (Makassar, Watampone, Maros dan 

Sungguminasa); dan 

5) 2 advokat yang menjadi kuasa hukum dalam proses pemeriksaan perkara, 

masing-masing lokasi penelitian.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan tempat di mana peneliti mendapatkan informasi 

terkait variable penelitian dengan secara tidak langsung, yang meliputi bahan 
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hukum sekunder, yakni buku-buku, jurnal, berita, laporan dan berbagai 

dokumentasi terkait dengan penelitian ini. 

c. Jenis Bahan Hukum 

Sebagai bahan hukum dalam penelitian ini dibagi atas tiga jenis, yakni 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah data utama yang dibutuhkan sebagai 

informasi tentang variable penelitian. Kontekstualisasinya dengan penelitian, 

terdapat beberapa sumber yang menjadi bahan hukum primer: 

a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 

b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 209 tentang Peradilan Agama   

c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi 

Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik; 

d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi 

Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. 

e) SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tentang Penyelesaian Perkara di 

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) 

Lingkungan Peradilan. 

f) PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara 

elektronik. 



119 
 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini diambil dari beberapa literatur 

yang membahas Permasalahan administrasi pengadilan dan hukum acara perdata 

agama, baik yang berupa buku, jurnal dan artikel.  

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan data yang mampu memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi: 

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;  

b) Kamus Hukum; dan 

c) majalah ilmiah, media online dan lain sebagainya. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dan bahan hukum sebagaimana diuraikan di atas, 

dilaksanakan dengan triangulasi data, yakni observasi, wawancara, dan 

dokumentasi: 

1) Observasi 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara 

saksama terhadap objek penelitian. Pada tahapan ini, peneliti akan melaksanakan 

observasi partisipasi pasif, yakni yang menempatkan peneliti sebagai pengamat 

dengan tanpa berinteraksi secara langsung dengan kegiatan di pengadilan 

2) Wawancara 

Pengumpulan data penelitian ini juga akan dilaksanakan secara bersamaan 

di samping observasi melalui wawancara. Melalui teknik wawancara semi 
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terbuka, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan terlebih dahulu diikuti dengan 

tanggapan secara spontan – penggalian data lebih dalam – terhadap partisipan.  

3) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak secara 

langsung berinteraksi dengan partisipan. Pada penelitian ini, dokumentasi 

dilaksanakan sebagai teknik yang melengkapi berbagai macam data yang sudah 

diuraikan oleh partisipan, yakni publikasi ilmiah, hasil laporan pengadilan di 

wilayah PTA Makassar, dan beberapa berita online maupun cetak. 

F. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, maka peneliti akan 

melaksanakan beberapa tahapan analisis data secara berurutan dimulai dari 

reduksi, penyajian, dan verifikasi: 

1) Reduksi Data 

Tahapan awal analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, 

merangkum, memilah, dan memilih data yang kontekstual dengan penelitian ini. 

2) Penyajian Data 

Setelah data dipilah dan dipilih pada tahapan reduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mengorganisasikan antara satu data dengan data yang lain 

secara sistematis sesuai dengan kebutuhan pada penelitian ini. Sugiyono 

menyebutkan bahwa penyajian data dapat dilakukan melalui flowchart, diagram, 

atau bahkan dengan narasi. Khusus pada penelitian ini, data akan disajikan secara 

naratif berdasarkan berbagai penggolongan pada sub-sub bab. 

 



121 
 

3) Verifikasi 

Tahapan akhir dari analisis data yang sudah dikumpulkan adalah 

verifikasi, yakni pemberian kesimpulan awal. Berbagai macam data yang sudah 

dihimpun, diartikulasikan sedemikian mungkin sehingga muncul suatu tanda yang 

bisa ditarik sebuah kesimpulan. Tahap verifikasi ini juga menjadi tahapan yang 

penting dalam rangka mendapatkan kesimpulan data yang terpercaya (kredibel), 

sebab pelaksanaannya harus dibuktikan dengan tanda-tanda empiris – baik 

melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. 

G.  Pengujian Keabsahan Data 

Data sebagai informasi bagi peneliti secara khusus dan pembaca penelitian 

pada umumnya, perlu mendapatkan jaminan bahwa data yang didapat dan diolah, 

merupakan data yang absah. Sugiyono menguraikan bahwa pada penelitian 

kualitatif (sebagai pendekatan pada penelitian ini) dapat dilaksanakan empat 

indikator validitas data, yaitu kredibel, transferabel, reliabel, dan objektif. 

Keempat indikator tersebut diidentifikasikan melalui uji validitas yang pada 

penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi 

metode. 

Triangulasi sumber merupakan proses penggalian data dengan cara 

mengambil informasi tidak secara menyeluruh kepada seluruh partisipan yang 

kemungkinan memiliki perbedaan kepentingan secara vis a vis dengan partisipan 

yang lainnya. Hal ini lazim dilakukan oleh peneliti dalam rangka menjaga 

objektivitas data yang didapatkan. 
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Triangulasi waktu merupakan pengambilan informasi dari partisipan 

dengan tiga waktu yang berbeda. Secara praktis, peneliti akan melaksanakan 

penggalian data pada pagi, siang, dan sore hari. Triangulasi dianggap penting 

untuk menunjukkan reabilitas penelitian, menghindari dari ketidakkonsistenan 

partisipan berdasarkan waktu semata. Triangulasi metode adalah penggalian data 

dengan tidak berdasarkan satu teknik semata. Sebagaimana peneliti uraikan dalam 

sub pembahasan ‘Teknik Pengumpulan Data’, maka peneliti tidak sekedar 

melaksanakan observasi semata, atau wawancara, atau dokumentasi semata. 

Peneliti akan menggali data kepada informan berdasarkan teknik yang tiga, yakni 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI ASAS CONTANTE JUSTITIE PADA PTA MAKASSAR 

DI ERA KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI 

A. Asas Contante justitie Pada Peradilan di Era Kemajuan Teknologi 

Informasi 

1. Kebijakan Penerapan Asas Contante justitie Dalam Penyelesaian 

Perkara di Pengadilan 

Asas contante justitie atau dikenal dengan asas sederhana, cepat, dan 

biaya ringan merupakan salah satu asas yang diterapkan dalam beracara di 

pengadilan di Indonesia. Keberadaan asas ini menentukan setiap perkara yang 

diperiksa dan diproses di pengadilan harus dilakukan secara efektif dan efisien. 

Penyelesaian perkara dilakukan dalam waktu yang cepat, sederhana dan biaya 

murah. Penyelesaian perkara tidak dilakukan berbelit-belit sehingga dapat 

merugikan para pencari keadilan. Asas ini telah diadopsi di dalam Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang di tuangkan 

dalam Pasal 2 Ayat (4).208 Asas ini sangat penting karena dapat memberikan 

kemudahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja 

pengadilan. 

Berdasarkan amanat Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan 

Kehakiman, pelaksanaan asas contante justitie diterapkan diberbagai tingkatan 

peradilan. Peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding dan peradilan 

 
208Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa 

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 
(4) tersebut dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan 
penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif; serta yang dimaksud dengan biaya 
ringan adalah biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. 
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tingkat kasasi harus menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam 

menyelesaikan suatu sengketa. Hal ini mengandung pengertian bahwa penerapan 

asas contante justitie dilaksanakan di seluruh proses peradilan. Sejak para pihak 

mendaftarkan perkaranya di pengadilan, ditingkat pemeriksaan hingga sampai 

dengan eksekusi putusan. Artinya eksistensi asas contante justitie dinilai bukan 

semata-mata hanya pada saat hakim memeriksa perkara. Pengadministrasian pra 

persidangan dan pasca persidangan secara elektronik juga sangat penting. Untuk 

mendukung agenda besar tersebut, pemanfaatan teknologi informasi dalam 

penyelesaian perkara sangatlah penting. Era yang semakin berkembang harus 

diikuti dengan kebijakan Mahkamah Agung yang memanfaatkan teknologi 

informasi dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.  

Percepatan penyelesaian perkara di pengadilan, telah menjadi agenda 

besar Mahkamah Agung dan semua peradilan di bawahnya. Dengan 

diterbitkannnya cetak biru (blue print) Mahkamah Agung, maka saat itu pula 

Mahkamah Agung mendeklarasikan diri untuk menerapkan asas contante justitie 

dengan sungguh-sungguh. Cetak biru Mahkamah Agung RI menggariskan 

pembaharuan manajemen pekara di pengadilan dalam rangka mewujudkan 2 (dua) 

misi MA, yaitu memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan 

berkeadilan bagi pencari keadilan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi 

badan peradilan. Salah satu langkah nyata sebagai agenda penyempurnaan pada 

manajemen perkara yakni melakukan modernisasi manajemen perkara. Dalam 

cetak biru tersebut, arah pengembangan dukungan manajemen perkara dibagi 
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menjadi 3 (tiga) yaitu Modernisasi manajemen perkara, Penataan ulang organisasi 

manajemen perkara dan Penataan ulang proses manajemen perkara.209 

Dalam membangun peradilan modern, Muhammad Syarifuddin 

mengemukakan 3 (tiga) ciri utama yang harus ada dalam sistem peradilan modern, 

yaitu Transparansi, Akuntabilitas, dan Aksesibilitas:210 

a. Transparansi lembaga peradilan terwujud dari pemanfaatan teknologi 

informasi karena tersedianya mekanisme prosedur dan tata kelola lembaga 

peradilan yang realtime dan open access. Dengan dua karakteristik tersebut, 

maka celah-celah bagi perilaku koruptif serta kenderungan terhadap delay 

(penundaan penanganan perkara) dapat ditutup, atau setidak-tidaknya 

diminimalisir. 

b. Akuntabilitas peradilan terwujud melalui teknologi informasi karena setiap 

proses penanganan perkara dan tata kelola kelembagaan dapat dilihat secara 

cepat oleh pimpinan dan stakeholders yang berkepentingan. Teknologi 

informasi memungkinkan terwujudnya checks and balances secara kontinyu. 

Karenanya, setiap proses dan kebijakan dalam lembaga peradilan wajib 

dilandasi dengan pertimbangan yang rasional dan komprehensif.  

c. Aksesibilitas terhadap lembaga peradilan dapat meningkat secara signifikan 

melalui penerapan teknologi informasi. Ini dikarenakan teknologi informasi 

dapat menyediakan aplikasi-aplikasi yang menjadi sarana bagi para pihak 

untuk mengakses informasi peradilan secara cepat. 

 
209Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, 

(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010) h. 35. 
210Muhammad Surur, (53 tahun), Wakil Ketua PA. Makassar, Wawancara, Makassar, 3 

Maret 2023. 



126 
 

Upaya modernisasi peradilan tentu perlu ditunjang dengan pemanfaatan 

IT di Pengadilan211. Dalam rangka merespon zaman yang mendasarkan tata kerja 

dengan berbagai aplikasi dan serba online Mahkamah Agung pun mengeluarkan 

aplikasi e- court (administrasi dan persidangan secara elektronik). Adanya e- 

court sebagai upaya Mahkamah Agung memutakhirkan pelayanan, khususnya 

pelayanan dalam penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan lembaga 

peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. E- court pun dinilai sebagai 

terobosan Mahkamah Agung dalam membumikan asas peradilan sederhana, cepat, 

dan biaya ringan. System administrasi yang semula manual diubah oleh 

Mahkamah Agung menjadi serba elektronik. Mulai dari pendaftaran (e-filing), 

pembayaran panjar biaya perkara (e-payment), pemanggilan (e-summon) dan 

persidangan elektronik (e-litigation). Sistem hukum beracara yang semula 

mengikuti HIR/RBg pun mengalami perubahan yang signifikan. Lahirnya 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 7 

Tahun 2022 dapat dikatakan melampaui ketetapan hukum acara yang tersebar di 

beberapa perundang-undangan dalam hal kecepatan dan kesederhanaan 

penyelesaian perkara. Hukum acara Indonesia saat ini sedang mengalami proses 

transisi dari system konfensional212 menuju sistem yang lebih modern.213 

 
211Penerapan Teknologi Informasi Badan Peradilan Mempertimbangkan Dinamika Dan 

Perubahan Yang Potensial Terjadi, Khususnya Dalam Memandu Perubahan Yang Dilakukan 
Secara Radikal Dalam Proses Kerja Yang Selama Ini Berlaku. Sehingga, Perlu Ada Usaha Serius 
Untuk Mengatasi Inefisiensi Dan Potensi Penyalahgunaan Kewenangan Akibat Kelemahan 
Regulasi Dan Aturan Main Formal Yang Berlaku, Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-

2035, (Jakarta: Mahkamah Agung Ri, 2010) h 63. 
212Sebagaimana Diatur Dalam Herziene Inlandsch Reglement (Hir), Echtreglement Voor 

De Buitengewesten (Rbg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Yurisprudensi. 
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Sebagai upaya menerapkan asas contante justitie Mahkamah Agung 

mengeluarkan beberapa paket kebijakan, diantaranya yaitu: 

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang 

Standar Pelayanan Peradilan; 

2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian 

Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) 

Lingkungan peradilan; 

3. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi 

Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diganti dengan Peraturan 

Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 dan diubah dengan Peraturan Mahkamah 

Agung No. 7 Tahun 2022. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi mengakibatkan adanya 

tuntutan bagi pengadilan untuk melaksanakan administrasi persidangan berbasis 

elektronik, atau saat ini dikenal dengan nama e- court. Eksistensi e- court yang 

ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang 

Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dilanjutkan dengan PERMA 

No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara 

 
213Annisa, Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan 

Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. 

Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama,  

Jurnal Negara Dan Keadilan, Volume 9 Nomor 2 / Agustus 2020, h. 186. 
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Elektronik merupakan salah satu upaya lembaga peradilan untuk mewujudkan 

asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.214 

Pembaharuan sistem administrasi perkara. e- court merupakan instrumen 

yang dapat mempermudah proses beracara melalui aplikasi e-Filling (pendaftaran 

perkara secara online), e-SKUM (pembayaran perkara secara online) e-Summons 

(pemanggilan secara online) dan e-Litigation (persidangan secara online). 

Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 

sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 merupakan 

terobosan dengan melampaui ketetapan hukum acara yang termuat dalam 

Undang-Undang tersebut.215 

2. Keberadaan Kebijakan Penerapan Asas Contante justitie di PTA 

Makassar 

Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sebagai Pengadilan Tingkat 

Banding di bawah Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta beberapa kebijakan dari 

Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Agama Makassar bertugas dan berwenang 

mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat 

banding. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tugas Pengadilan Tinggi 

 
214 Hj. Munawwarah, (61 tahun), Hakim PA. Makassar, Wawancara, Makassar, 3 Maret 

2023. 
215Annisa, Analisis Hukum E-Litigasi Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan 

Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. 

Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, Jurnal Negara dan Keadilan 

Volume 9 Nomor 2 / Agustus 2020 p-ISSN 2302-7010 e-ISSN 2721-9801, h. 186. 
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Agama adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perkawinan, Waris, 

Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari’ah.216 

Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat 

pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di 

daerah hukumnya.217 

Selain kewenangan tersebut, Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 

2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian 

rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan 

lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh 

Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang 

yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan 

Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah. Pengadilan Agama juga dapat 

memberikan keterangan atau nasehat tentang hukum Islam kepada instansi 

pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.218 Biasanya, dimintai 

keterangan mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu 

shalat. 

Selain tugas yudisial, Pengadilan Tinggi Agama Makassar juga 

melakukan pengawasan dan pembinaan. Mengadakan pengawasan atas 

pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah 

 
216Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 49 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. 
217Pasal 51 Ayat (2). 
218Pasal 52 Ayat (1) pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum 

islam dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan 
diperiksa di pengadilan. 
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hukumnya.219 Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat 

Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama 

dan sewajarnya220 Dalam melaksanakan pengawasan dapat memberikan petunjuk, 

teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu.221 Dalam melaksanakan 

pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa 

dan memutus perkara.222 Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan 

kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.223 

Berangkat dari tugas pokok dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama 

yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan di atas, Pengadilan Tinggi 

Agama Makassar memiliki kebijakan dalam menerapkan asas contante justitie. 

Asas contante justitie yang diterapkan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar 

sama dengan pengadilan ditingkat pertama yaitu tunduk dan menerapkan: 

1. Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang 

Standar Pelayanan Peradilan; 

 
219Pasal 53 Ayat (1). 
220Pasal 53 Ayat (2) Yang dimaksud dengan "seksama dan sewajarnya" ialah antara lain 

bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang 
kekuasaan kehakiman, yaitu yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

221Pasal 53 Ayat (3). 
222Pasal 53 Ayat (4). 
223Pasal 52 Ayat (2)Yang dimaksud "oleh undang-undang" adalah ditetapkan atau diatur 

dalam undang-undang tersendiri, sedangkan yang dimaksud "berdasarkan undang-undang" adalah 
ditetapkan atau diatur dalam peraturan pemerintah berdasarkan undang-undang ini. 
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3. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian 

Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) 

Lingkungan peradilan; 

4. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi 

Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diganti dengan Peraturan 

Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 dan diubah kembali dengan Peraturan 

Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan 

Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. 

Sebagai upaya implementasi pelaksanaan asas contante justitie di 

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar, maka ada tugas pokok yang 

diemban oleh Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Tugas 

tersebut sebagaimana diuraikan oleh A. Mukti Arto mengklasifikasikan tugas 

Hakim Tinggi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu tugas yudisial, tugas struktural dan 

tugas konseptual.224 Hal ini selaras dengan tugas Hakim Tinggi sebagai kawal 

depan Mahkamah Agung. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, Hakim tinggi 

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pemeriksa perkara, pembina dan 

pengawas, dan pemikir dan pelaku pembaruan. Tiga jenis tugas Hakim Tinggi 

selaku kawal depan Mahkamah Agung tersebut dapat diistilahkan dengan “Trilogi 

Tugas Pokok Dan Fungsi Hakim Tinggi”, yakni 3 (tiga) tugas pokok dan fungsi 

Hakim Tinggi di mana tugas-tugas itu satu sama lain saling berkaitan, saling 

bergantung dan saling menopang. Trilogi tugas pokok dan fungsi Hakim Tinggi 

tersebut adalah: (1) Hakim Tinggi sebagai pemeriksa perkara, (2) Hakim Tinggi 
 

224A. Mukti Arto, Trilogi Tugas Pokok Dan Fungsi Hakim Tinggi Dalam Lingkungan 

Peradilan Agama,  2012, h. 6. Diakses Di Laman Website https://pa-jakartautara.go.id/ pada 
tanggal 27 Maret 2023. 
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sebagai pembina dan pengawas, dan (3) Hakim Tinggi sebagai pemikir dan pelaku 

pembaruan.225 Tugas yudisial berkaitan dengan memeriksa perkara banding. 

Tugas struktural berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan. Tugas konseptual 

berkaitan dengan pemikir dan pelaku pembaruan 

Hakim Tinggi sebagai pemeriksa perkara dikategorikan oleh A. Mukti 

Arto sebagai tugas yudisial. Tugas yang berkaitan dengan keperkaraan. Tugas 

Yudisial menjadi tugas pertama dan utama bagi Hakim Tinggi. Memeriksa dan 

mengadili perkara, baik perkara banding maupun perkara sengketa kewenangan 

mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Hakim Tinggi 

melaksanakan tugas sebagai hakim pengadilan ulangan. Dalam istilah lain disebut 

Hakim Tingkat Banding. Tugas Hakim Tinggi Pemeriksa perkara sebagai Hakim 

Tingkat Banding adalah memeriksa, mempertimbangkan dan memutus ulang atas 

perkara yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus oleh Hakin Tingkat 

Pertama.  

Seperti Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding juga judex 

factie. Sebagai judex factie, fungsi Hakim Tingkat Banding sama dengan Hakim 

Tingkat Pertama, yakni memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. Menilai 

bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. 

Oleh sebab itu, menurut A. Mukti Arto, Hakim Tingkat Banding tidak berwenang 

 
225Trilogi tugas pokok hakim tinggi terangkum dalam pasal 51 ayat (1) jo pasal 93 UU-

PA No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Uu No. 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 
Tahun 2009. SK Dirjen Badilag Nomor 127/Dja/Hk.00.7./Sk/Vii/2012 Tanggal 26 Juli 2012 
Tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung. SE 
Dirjen Badilag MA Nomor 0289/Dja/H.M.00./Ii/2012 Tanggal 14 Februari 2012 tentang 
Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Pemikir Dan Pelaku Pembaharuan.    
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menyatakan bahwa Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum, 

melainkan hanya menyatakan sependapat atau tidak sependapat dengan Hakim 

Tingkat Pertama. Sebagai judex factie pada tingkat banding, Hakim Tingkat 

Banding berfungsi sebagai rehabilisator, yakni menyempurnakan kekurangan dan 

memperbaiki atas proses pemeriksaan perkara yang telah dilakukan oleh Hakim 

Tingkat Pertama dan hasil kinerjanya. HakimTingkat Banding memeriksa ulang 

dan mengadili perkaranya. Bukan mengadili kinerja Hakim Tingkat Pertama 

maupun hasil kinerjanya.226 Peradilan Tingkat Pertama juga disebut sebagai 

original jurisdiction, sedangkan Peradilan Tingkat Banding juga disebut appellate 

jurisdiction yaitu mengulang pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh 

Peradilan Tingkat Pertama.227  

Terkait tugas yudisial yang dilaksanakan oleh Hakim Tingkat Banding, 

harus memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 

2 Tahun 2014.228 SEMA tersebut Memberikan ketentuan bahwa penyelesaian 

perkara di tingkat banding maksimal 3 (tiga) bulan harus sudah diputus. 

Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus 

yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Aturan di atas 

merupakan standar layanan yudisial yang harus dipegang, dipedomani dan 

dilaksanakan oleh Hakim Tinggi dalam memeriksa perkara. Tugas yudisial ini 

merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi 

 
226SE Dirjen Badilag MA Nomor 0289/Dja/H.M.00./Ii/2012 Tanggal 14 Februari 2012 

tentang Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Pemikir Dan Pelaku Pembaharuan, h. 7. 
227Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indoensia, Edisi Viii, (Yogyakarta: 

Liberty, 2006), h. 32. 
228SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat 

Pertama Dan Tingkat Banding, h. 1-2. 



134 
 

masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung 

dan badan-badan peradilan di bawahnya. 

3. Peran Teknologi Informasi dalam Penerapan Asas Contante justitie di 

PTA Makassar 

Di era modernisasi seperti saat ini, hampir seluruh aspek kerja di 

pengadilan memanfaatkan keberadaan teknologi informasi. Pengadilan Tinggi 

Agama Makassar dan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar dalam menyelesaikan perkara dilaksanakan dengan bantuan teknologi 

informasi. Keberadaan teknologi informasi dalam penyelesaian perkara di 

Pengadilan Tinggi Agama memberikan kemudahan dan kecepatan dalam 

penyelesaian perkara.229 

Target Mahkamah Agung yang menerbitkan kebijakan pemanfaatan 

teknologi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan khususnya di 

Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah 

menciptakan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. 

Keberadaan beberapa aplikasi penyelesaian perkara yang diterapkan di Pengadilan 

Tinggi Agama Makassar dan pengadilan Agama di wilayahnya diantaranya yaitu 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Aplikasi Pendukung SIPP (APS) 

dan e- court (administrasi dan persidangan secara elektronik).230 

3.1 Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

Salah satu wujud komitmen Mahkamah Agung dalam menerapkan asas 

contante justitie adalah dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam 
 

229Irham Riad (43 tahun), Ketua PA Maros, Wawancara, Maros, 2 Maret 2023. 
230Muhammad Yunus, (64 tahun), Hakim PA. Makassar, Wawancara, Makassar, 3 Maret 

2023. 
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menopang core business231 pengadilan. Terobosan Penerapan teknologi infomasi 

di Mahkamah Agung ditandai dengan lahirnya aplikasi manajemen SIPP (Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara). Salah satu e-office pengadilan yang dapat 

membantu dalam pengadministrasian perkara. 

Sebelumnya, pengadministrasian perkara di peradilan masih manual yang 

cenderung ribet dan lambat. Sebagai upaya percepatan dalam proses penerimaan, 

pemeriksaan dan memutus perkara di pengadilan, Mahkamah Agung telah 

membangun aplikasi berbasis website yang disebut dengan SIPP. Semua 

lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung baik di tingkat pertama dan 

tingkat banding, harus menerapkan SIPP. Pengadilan Tinggi Agama Makassar 

dan seluruh pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar juga 

menerapkan penggunaan SIPP. Penerapan aplikasi SIPP di Pengadilan Tinggi 

Agama Makassar dan seluruh pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan asas contante justitie 

dalam menyelesaikan perkara.232 

Penerapan asas contante justitie diwujudkan dalam bentuk norma 

kebijakan penerapan SIPP. Dengan kata lain, penerapan SIPP merupakan salah 

satu langkah langkah Mahkamah Agung agar kinerja peradilan transparan, cepat, 

sederhana, lebih berdaya guna dan berhasil guna. Sistem Informasi Penelusuran 

 
231Core business (tanggung jawab utama) pengadilan mencakup segala kegiatan 

pengadministrasian perkara dari sejak suatu perkara didaftar hingga diputus, termasuk juga 
pelaksanaan putusan melalui mekanisme eksekusi. Administrasi ini juga mencakup segala hal 
berkaitan dengan pelaporan perkara, manajemen persidangan, penanganan pengaduan atas layanan 
keperkaraan, dan lain-lain kegiatan penanganan perkara. Sementara Itu, administrasi umum 
sebagai unit pendukung (supporting unit) mencakup segala kegiatan yang dimaksudkan 
mendukung core business pengadilan, baik administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan 
pemanfaatan teknologi informasi. Lihat artikel M. Natsir Asnawi, Pemanfaatan Teknologi Dalam 

Mendukung Fungsionalitas Pengadilan, 2020, h. 1. 
232Mahyuddin (45 tahun), Hakim PA Maros, Wawancara, Maros, 2 Maret 2023. 
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Perkara (SIPP) digunakan sebagai alat bantu aparatur peradilan dalam proses 

pengadministrasian perkara di pengadilan. Dengan pengadministrasian melalui 

SIPP, berdampak pada percepatan pengadministrasian perkara. Selain itu, 

pimpinan dan masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangan 

perkara tersebut.  

Dengan adanya SIPP di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan 

Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar, kinerja hakim dan 

aparatur pengadilan dapat dimonitor oleh pimpinan di satuan kerja dan dapat 

dipantau langsung oleh masyarakat. Informasi pendaftaran perkara, biaya perkara, 

informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan dan tanggal 

putusan dengan mudah diakses oleh masyarakat yang memiliki kepentingan 

dengan pengadilan. Masyarakat dalam kondisi apapun dalam waktu kapanpun dan 

dimanapun dengan mudah, cepat dan murah dapat memperoleh informasi. 

Sehingga SIPP memiliki Fungsi meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan 

keterbukaan Informasi pengadilan.233 

Sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022 seluruh perkara di Pengadilan 

Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi 

Agama Makassar telah terdaftar di SIPP.234 Pengadilan Tinggi Agama Makassar 

merupakan pengadilan tingkat banding di bawah Mahkamah Agung yang 

berkedudukan di wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Dengan banyaknya perkara 

yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar menjadi tantangan 

tersendiri dalam rangka mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya 
 

233Muh. Arief Ridha (43 tahun), Hakim PA Maros, Wawancara, Maros, 2 Maret 2023. 
234Lihat Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sepanjang tahun 2020 

sampai dengan Tahun 2022. 
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ringan guna mendukung terwujudnya cita-cita Mahkamah Agung mencapai 

Peradilan yang Agung. 

Untuk menghadapai tantangan tersebut, peggunaan SIPP (Sistem 

Aplikasi Penelusuran Perkara) adalah keniscayaan. SIPP menjadi salah satu pilar 

utama terlaksananya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. Pengadilan 

Tingi Makassar dan Pengadilan Agama di wilayahnya pun berlomba-lomba dalam 

dalam memaksimalkan penggunaan SIPP. Perjalanan optimalisasi penggunaan 

aplikasi SIPP dalam administrasi keperkaraan ini ternyata tidak dibarengi dengan 

adanya sosialisasi dan pengenalan terkait aplikasi SIPP pada para stakeholder 

(baik kepada para pihak yang berperkara maupun kepada masyarakat pada 

umumnya).235 

3.2 Aplikasi Pendukung SIPP (APS) 

Secara kelembagaan, Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan 

Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar dibawah 

pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjend Badilag), yang 

merupakan salah satu unit Mahkamah Agung. Ditjend Badilag memiliki tugas 

mengatur dan membina lingkungan Peradilan Agama, salah satunya adalah 

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama di wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Sebagai wujud mengatur dan membina 

Ditjend Badilag telah mengembangkan aplikasi pendukung SIPP.  

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dalam suratnya Nomor 

002/DjA/OT.01.4/I/2020, tanggal 2 Januari 2020, mengumumkan bahwa Ditjen 

 
235Muhtaruddin Bahrum (44 tahun), Ketua PA Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 6 

Maret 2023. 
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Badilag telah mengembangkan aplikasi e-Keuangan (menu laporan keuangan), e-

Register dan Blangko Tambahan SIPP yang tergabung menjadi satu aplikasi, yaitu 

Aplikasi Pendukung SIPP (APS). Sehubungan hal tersebut, diminta kepada 

seluruh MS/PA untuk segera update dan mengimplementasikan aplikasi 

tersebut.236 

Aplikasi Pendukung SIPP atau biasa disebut APS merupakan aplikasi 

yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama 

di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk mendukung Aplikasi SIPP 

dalam pengadministrasian perkara hingga pembuatan putusan. Aplikasi 

Pendukung ini dibuat untuk memperlancar penerapan Aplikasi SIPP. Aplikasi 

Pendukung SIPP memiliki peran dan fungsi dalam monitoring, pembuatan 

putusan serta pelaporan perkara yang data base ada di dalam aplikasi SIPP. 

Keberadaan aplikasi pendukung SIPP sangat membantu dalam percepatan 

penyelesaian perkara. 

Ringkasnya aplikasi pendukung SIPP yang diterapkan di Pengadilan 

Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Makassar memiliki peran dan fungsi dalam hal: 

1. Memudahkan petugas dalam pengadministrasian perkara baik itu petugas 

Kasir, Panitera Pengganti, Panitera Muda dan Panitera dalam memonitoring 

keuangan perkara baik terhadap transaksi keuangan harian, validasi 

keuangan, dan keadaan keuangan yang telah dilakukan penginputan pada 

 
236Muhammad Fitrah Abubakar (42 tahun), Hakim PA Sungguminasa, Wawancara, 

Gowa, 6 Maret 2023. 
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SIPP. Memudahkan Panitera Pengganti, Panitera Muda dan Panitera dalam 

mengontrol pengadministrasian perkara yang diajukan ke tingkat banding. 

2. Memudahkan Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Ketua Pengadilan Agama 

dalam memonitoring administrasi perkara yang berkaitan dengan pembagian 

perkara majelis, pembagian majelis perkara ikrar, rekap pembagian perkara 

majelis, pembagian perkara ke Panitera Pengganti, validasi perkara masuk 

dan putus harian, serta rekap perbandingan data perkara. Selain itu, pimpinan 

juga lebih mudah mengontrol jalannya keadaan perkara mulai dari perkara 

didaftarkan hingga diminutasi. sehingga pimpinan pengadilan dapat dengan 

cepat melakukan penetapan majelis hakim dengan cepat meskipun perkara 

banyak.  

3. Mempermudah pembuatan dan penyampaian pelaporan perkara baik yang 

sudah didaftarkan dan sudah diputus. Dengan menggunakan sub menu 

pelaporan secara online, petugas di Kepaniteraan dapat dengan mudah dan 

cepat melaporkan perkara. 

4. Dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja petugas di Kepaniteraan dalam hal 

kepatuhan terhadap waktu yang diberikan dengan penginputan data pada 

SIPP. aplikasi pendukung SIPP dapat membaca apakah petugas di 

Kepaniteraan telah melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya. Kinerja 

petugas di Kepaniteraan dapat dilihat keaktifannya melalui akun user siapa 

yang bekerja saat pengoperasian aplikasi pendukung SIPP tersebut.237 

 

 
237M. Thayyib HP (62 tahun), Hakim PA Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 6 Maret 

2023. 
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3.3 E- court 

Sejak lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan diganti dengan 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Mahkamah Agung telah melakukan langkah besar 

di dunia peradilan. Dan Pada tahun 2022, Mahkamah Agung kembali melakukan 

lompatan dengan mengubah PERMA No. 1 Tahun 2019 dengan PERMA No. 7 

Tahun 2022. Sebagaimana define dari e- court yang tertuang dalam PERMA di 

atas, perkara yang dapat didaftarkan melalui e- court merupakan perkara yang 

diterima, diperiksa dan diputus oleh pengadilan baik ditingkat pertama dan 

banding. Semula, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 memberikan batasan perkara 

yang dapat diterapkan dengan menggunakan e- court. Pasal 3 PERMA Nomor 7 

Tahun 2022 memperluas dengan memasukkan perdata khusus. PERMA Nomor 7 

tahun 2022 mengatur administrasi perkara perdata khusus. Dalam pasal 3 

menyebutkan: “Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara 

elektronik dalam peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara 

perdata, perdata khusus perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha 

negara”. Ditambah dengan Pasal 3A yang menyebutkan:“Pengurusan dan 

pemberesan harta pailit dapat dilakukan secara elektronik”. 

Persidangan secara elektronik tidak hanya berhenti pada di tingkat 

pertama. Upaya hukum banding juga dapat dilakukan persidangan elektronik. Hal 

ini mengacu pada Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Jenis perkara Pidana 

baik umum maupun khusus tidak dapat menggunakan e- court. E- court hanya 

terbatas pada perkara perdata di Pengadilan Negeri, perkara perdata di Pengadilan 
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Agama, perkara tata usaha di Pengadilan Militer dan perkara tata usaha di 

Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Perluasan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 juga mengenai pendaftaran 

perkara secara elektronik juga dapat dilakukan pada perkara prodeo. Pada 

PERMA sebelumnya, perkara prodeo tidak dapat didaftarkan melalui e- court. 

Hanya biasa melalui manual. Namun sejak tahun 2022, perkara prodeo dapat 

didaftarkan melalui e- court. Hal ini tentu memberikan angin segar bagi 

masyarakat pencari keadilan yang memiliki hambatan untuk berperkara secara 

prodeo. 238 

Dalam melakukan upaya hukum juga diatur dalam Pasal 14 PERMA 

Nomor 7 Tahun 2022. Pasal 14 mengatur dalam hal tergugat mengajukan upaya 

hukum verzet terhadap putusan verstek dan penggugat mengajukan upaya hukum 

banding, upaya hukum banding yang diajukan oleh penggugat dinyatakan gugur. 

Adanya penambahan ini memperjelas hukum acara bagaimana penggugat 

mengajukan banding, dan pada saat yang sama tergugat mengajukan perlawanan.  

Tidak berhenti disitu, PERMA No. 7 Tahun 2022 juga memperluas 

cakupan domisili para pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka (3) Yang 

menyebutkan bahwa Domisili Elektronik adalah alamat elektronik dan/atau 

layanan pesan (messaging services) yang terverifikasi milik para pihak. Dan 

dijelaskan pula dalam Pasal 17, yang menyebutkan bahwa: (1) Juru Sita/Juru Sita 

Pengganti mengirimkan surat panggilan sidang/pemberitahuan kepada para pihak 

melalui Domisili Elektronik pada SIP. (2) Dalam hal Tergugat tidak memiliki 

 
238Hj. Heriyah (55 tahun), Ketua PA Watampone, Wawancara, Bone, 7 Maret 2023. 
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Domisili Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Surat 

Tercatat. (3) Pemanggilan/pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman 

di luar negeri dan Domisili Elektroniknya telah diketahui, dilakukan secara 

elektronik. (4) Dalam hal Domisili Elektronik para pihak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), tidak diketahui/tidak terverifikasi, pemanggilan/pemberitahuan 

dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.239 

Masih banyak lagi beberapa terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah 

Agung melalui PERMA No. 7 tahun 2022. Sebagaimana yang tercantum dalam 

Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D, 

Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G dan Pasal 36A. Beberapa Pasal tersebut telah 

memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berperkara secara elektronik 

di pengadilan. 

Dasar Hukum Penerapan Administrasi Perkara dan persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik (e-Litigasi) diantaranya yaitu: 

1. Secara Umum 

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dan Perubahannya; 

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 

c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

 

 

 
239H. Muh. Tang (64 tahun), Hakim PA Watampone, Wawancara, Bone, 7 Maret 2023 
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2. Secara khusus 

a. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi 

Perkara di Pengadilan Secara Elektronik; 

b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan 

Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di 

Pengadilan Secara Elektronik; 

Penerapan system administrasi perkara di pengadilan secara elektronik 

oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama di wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Makassar pertama kali dilaksanakan pada tahun 2018. 

Administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan 

Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar bersandar 

pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana 

telah diubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 dan diubah kembali dengan 

PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Penerapan Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Aturan tersebut merupakan upaya 

Mahkamah Agung untuk mendigitalisasi tidak hanya dilakukan dalam hal 

pembayaran perkara maupun biaya pemanggilan. Akan tetapi diperlakukan pula 

dalam tukar-menukar dokumen, jawab-menjawab, pembuktian, bahkan 

penyampaian putusan. 240 

 
240Hj. Warni (58 tahun), Hakim PA Watampone, Wawancara, Bone, 7 Maret 2023 
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Asas Hukum Penerapan Administrasi Perkara dan persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik (e- court) yang sekarang dikenal dengan e-Litigasi 

di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama di wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah penyederhanaan peroses penyelesaian 

perkara melalui teknologi. Proses penyelesaian perkara lebih mudah dan murah. 

Selain itu untuk mempermudah dan mengefektifkan pemeriksaan perkara. Norma 

PERMA No. 1 Tahun 2019 yang diubah dengan PERMA No. 7 Tahun 2022 

tentang Penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik ingin mewujudkan asas yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 4 tersebut 

menyebutkan bahwa: 

 “Ayat (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 

orang”. 

“Ayat (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala 

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, 

cepat, dan biaya ringan”. 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 di atas menjadi norma 

dasar dan pijakan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA No. 

1 Tahun 2019 tentang Penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik. Digitalisasi administrasi perkara dan persidangan 

di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama di lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama Makassar menunjukkan komitmen Mahkamah Agung 

yang memiliki cita-cita mewujudkan badan peradilan yang modern. 
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Keberadaan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA 

No. 1 Tahun 2019 tentang Penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik merupakan salah satu diantara langkah untuk 

mencapai tujuan tersebut. Mahkamah Agung berikhtiar memberikan pelayanan 

hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas 

dan transparansi badan peradilan berbasis teknologi informasi. Ikhtiar ini 

diwujudkan dalam bentuk memberikan pelayanan kepada pencari keadilan dengan 

sistem pelayanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (e-

Litigasi). Pelayanan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Makassar 

dan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar secara 

elektronik diharapkan dapat mewujudkan peradilan yang imparsial (tidak 

memihak), sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan amanah Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. 

Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana 

diubah dengan PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang administrasi perkara di 

pengadilan secara elektronik mengatur beberapa hal sebagai berikut : 

1. Tidak menghapus norma dan hukum acara yang tertuang dalam peraturan 

yang berlaku terutama hukum acara yang diatur dalam Herzien Indonesich 

Reglement; 

2. Memberikan kewenangan pengadilan untuk menerima pendaftaran (e-filling), 

pembayaran (e-payment) dan pemanggilan (e-summons) secara elektronik; 

3. Memberikan kewenangan kepada Juru sita pengadilan untuk menyampaikan 

panggilan secara elektronik dan manual; 
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4. Mengatur pengguna terdaftar dan pengguna lain yang dapat melakukan 

pendaftaran perkara secara elektronik. 

5. Pemberitahuan isi putusan secara elektronik; 

6. Mengatur tata kelola administrasi perkara secara elektronik.241           

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan 

Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara 

Elektronik mengatur tentang teknis pelaksanaan penggunaan administrasi perkara 

secara elektronik meliputi pengguna terdaftar, Pengguna lain, tata kelola 

pengguna terdaftar, sanksi, pembayaran secara elektronik, pemeriksaan perkara 

(jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan), penyampaian putusan dan 

penyimpanan dokumen perkara.  

Beberapa langkah administrasi dalam mendaftarkan perkara sampai 

pemanggilan sidang secara elektronik dapat melalui empat langkah sebagai 

berikut :242 

1. e-filling 

Pendaftaran perkara secara online atau e-filling hanya dapat dilakukan 

oleh pengguna terdaftar. Sebelum mendaftarkan perkaranya secara online, 

advokat dan pengguna lain harus menjadi pengguna terdaftar dalam penerapan 

administrasi perkara secara elektronik. 

 

 
 

241Rifdah Fausiah Ashari, Tenaga ITE PA Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 6 Maret 
2023. 

242Lihat SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII 2022. 
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2. e-Payment 

Pembayaran panjar biaya perkara secara online atau e-payment dilakukan 

dengan cara transfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau melalui teller 

bank secara langsung. Setelah pengguna terdaftar membayar panjar biaya perkara 

dan telah diverifikasi oleh petugas pengadilan, pengguna terdaftar memperoleh 

nomor perkara. Nomor perkara ini yang akan menjadi bukti para pihak telah 

mendaftarkan perkaranya di pengadilan. 

3. e-Summon 

Setelah perkara didaftarkan secara elektronik dan membayar panjar biaya 

perkara sehingga memperoleh nomor perkara, selanjutnya Majelis Hakim 

memerintahkan pemanggilan secara elektronik kepada para pihak. Pemanggilan 

secara elektronik dilakukan untuk sidang pemeriksaan dan Majelis hakim 

menanyakan kepada para pihak mengenai kesepakatan berperkara secara 

elektronik. Pemanggilan yang dilakukan kepada para pihak di luar yurisdiksi 

pengadilan dapat dilakukan secara online dan selanjutnya pengadilan yang 

mengajukan pemanggilan memberikan surat pengantara dan pemanggilan secara 

manual atau berbentuk fisik. Hal ini diatur dalam Pasal 15 PERMA Nomor 1 

Tahun 2019, disebutkan bahwa: 

“dalam hal panggilan persidangan dilakukan kepada pihak yang berdomisili di 

luar wilayah hukum pengadilan, panggilan kepadanya dapat dikirim secara 

elektronik dan surat panggilan tersebut ditembuskan kepada pengadilan di 

wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili”. 
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4. E-litigasi 

E-litigasi atau persidangan secara elektronik merupakan serangkaian 

proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan 

dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. 

Eksistensi E- court sebagai bentuk sistem untuk mewujudkan asas, 

sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sistem peradilan di Indonesia.243 

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik (e-litigasi) yang 

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI merupakan respon terhadap keberlakuan 

hukum acara di Indonesia. Hukum acara perdata di Indonesia yang masih berpijak 

pada HIR (Het Herziene Indonesche Reglement) dan RBg (Het Rechtsreglement 

Buitengewesten) merupakan produk kolonial yang berumur kurang lebih satu abad 

dan peraturan perundang-undangan lain.244 Kedua hukum di atas memiliki 

konsekuensi, persidangan perkara perdata tidak dapat dipastikan kapan selesainya. 

Seringkali menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan lebih, yang menjadi 

preseden buruk terhadap lembaga peradilan karena cenderung berbelit, tertutup, 

dan berbiaya mahal.245 

 

 

 
243Lukman Pattawari (53 tahun), Panitera PA Watampone, Wawancara, Bone, 7 Maret 

2023. 
244Sunarto, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata, (Jakarta: Kencana, 2014),  h.19. 
245M. Beni Kurniawan, Implementation Of Electronic Trial (E-litigation) on the Civil 

Cases In Indonesia Court as a Legal Renewal Of Civil Procedural Law, Jurnal Hukum dan 
Peradilan, Vol. 9, No. 1 (2020), h. 43. 



149 
 

4. Peran Sumber Daya Manusia dalam Penerapan Asas Contante justitie 

di PTA Makassar 

4.1 Pimpinan 

Peran pimpinan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan 

Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam penerapan asas 

contante justitie sangat penting sekali. Keberadaan pimpinan sebagai agent of 

control di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama di 

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar memiliki tugas pengawasan dan 

pembinaan secara langsung. Salah satu tujuan dilakukannya pembinaan dan 

pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kesalahan 

administrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan. Dasar pelaksanaan 

pengawasan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan lingkungan peradilan di 

bawahnya didasarkan pada : 

a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan Yang Berada di Bawahnya; 

b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya; 

c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya; 
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d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 69/KMA/SK/V/2009 tentang 

perubahan atas 7/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin 

Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan 

Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di bawahnya; 

e. Maklumat KMA No. 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan 

Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di 

bawahnya. 

Ketentuan di atas, menjadi pijakan bagi pimpinan di Pengadilan Tinggi 

Agama Makassar dan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Dalam melakukan 

pengawasan internal, ditunjang dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di 

Lingkungan Lembaga Peradilan. Pengawasan di lingkungan lembaga peradilan 

dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:246 

1. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan 

sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat 

dan Pengawasan Fungsional; 

a. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai 

pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung 

terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan 

tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan 

rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 
246Keputusan Ketuan Mahkamah Agung Nomor Kma/080/Sk/VIII/2006 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan. 



151 
 

b. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut 

dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di 

lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan 

oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia; 

2. Pengawasan rutin atau reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh 

Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan 

Pengadilan Tingkat Pertama secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan 

sesuai dengan kewenangan masing-masing; 

Dalam melaksanakan pengawasan di Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar dan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar didasarkan pada prinsip-prinsip pengawasan. Keberadaan prinsip dalam 

pengawasan sangatlah penting, agar pengawasan benar-benar sesuai dengan 

maksud, tujuan dan fungsi pengawasan. Diantara prinsip tersebut adalah sebagai 

berikut247 : 

1. Independensi 

Pengawasan dilakukan semata-mata untuk kepentingan lembaga peradilan, 

tanpa ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lainnya; 

2. Objektivitas; 

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah 

ditentukan sebelumnya yang antara lain adalah hukum acara, peraturan 

 
247Muhammad Surur, (53 tahun), Wakil Ketua PA. Makassar, Wawancara, Makassar, 3 

Maret 2023. 
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perundang-undangan yang terkait, petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung, 

kode etik dan Code of Conduct hakim; 

3. Kompetensi; 

Pengawasan dilakukan oleh aparat/personil yang ditunjuk untuk itu dengan 

wewenang, pertanggungjawaban, dan uraian tugas yang jelas; 

4. Formalistik; 

Pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah 

ditentukan; 

5. Koordinasi; 

Pengawasan dilakukan dengan sepengetahuan pihak-pihak terkait untuk 

mencegah terjadinya over-lapping; 

6. Integrasi dan sinkronisasi; 

Pengawasan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, untuk 

menghindari terjadinya tumpang tindih dalam melakukan pengawasan; 

7. Efisien, efektif dan ekonomis; 

Pengawasan harus dilakukan dengan waktu yang cepat, biaya yang ringan, 

dan dengan hasil yang bermanfaat secara maksimal. 

Prinsip-prinsip di atas dijadikan sebagai pedoman agar pengawasan tidak 

jauh dari tujuannya, yaitu untuk pencegahan terjadinya penyimpangan dalam 

pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku hakim, memastikan tidak ada lagi 
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hakim yang melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan dan 

martabat Mahkamah Agung dan badan Peradilan di bawahnya.248 

Selain, pengawasan dan pembinaan, ada seperangkat norma yang 

mengatur perilaku aparatur Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan 

Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Norma tersebut diatur 

secara eksplisit di dalam kode etik dan pedoman perilaku aparatur peradilan. 

Diantara kode dan pedoman perilaku yang mengikat aparatur peradilan 

diantaranya yaitu : 

a. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Ri Dan Ketua Komisi Yudisial 

RI 047/Kma/Skb/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan 

Pedoman Perilaku Hakim; 

b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 

122/Kma/Sk/VII/2013 Tentang Kode Etik Panitera Dan Jurusita; 

c. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 

tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung. 

Kode etik249 atau pedoman perilaku di atas dapat dikatakan bertujuan 

untuk mengontrol tindakan menuju kondisi yang lebih baik. Sehingga diharapkan 

aparatur peradilan dapat menciptakan kondisi yang harmonis, tertib, teratur dan 

damai serta menumbuhkan tanggung jawab. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Suparman Marzuki, tujuan etika adalah menciptakan konsepsi yang sama 

mengenai penilaian baik buruk tindakan manusia, mengarahkan perkembangan 

 
248Maklumat KMA No. 01/Maklumat/KMA/Ix/2017 tentang Pengawasan Dan Pembinaan 

Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan di Bawahnya. 
249Kode Etik diartikan sebagai norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok 

tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.  
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masyarakat menuju hubungan yang harmonis, tertib, teratur, dan damai bagi 

terciptanya kesejahteraan dan menumbuhkan tanggungjawab.250 

Kode etik yang mengikat aparatur Pengadilan Tinggi Agama Makassar 

dan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar 

memiliki fungsi sarana control dari dalam dan kehidupan sosial. Selain itu adanya 

kode etik juga sebagai pencegahan campur tangan pihak lain dan mencegah 

kesalahpahaman. Sebagaimana pendapat Farid Wajdi mengemukakan tiga fungsi 

kode etik, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan 

pihak lain, dan sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.251 Pemberlakuan 

kode etik yang dijadikan sebagai standar nilai di Mahkamah Agung dan peradilan 

di bawahnya adalah menjaga martabat para aparatur peradilan. 

Dalam rangka menjaga integritas aparatur peradilan, Pengadilan Tinggi 

Agama Makassar dan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar telah memiliki nilai-nilai utama yang dijadikan sebagai fondasi budaya 

kerja aparatur peradilan. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam delapan nilai 

Mahkamah Agung R.I yaitu252 : 

a. Kemandirian; 

b. Integritas; 

c. Kejujuran; 

d. Akuntabilitas; 

e. Responsibilitas; 

 
250Suparman Marzuki, Etika Dan Kode Eti Profesi Hukum, (Yogyakarta: FH. UII Press, 

2017), h. 84. 
251Farid Wajdi, Etika Profesi Hukum, (Medan: Pustaka Prima, 2020), h. 8. 
252Muhtaruddin Bahrum (44 tahun), Ketua PA Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 6 

Maret 2023. 
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f. Keterbukaan; 

g. Ketidakberpihakan; 

h. Perlakuan yang sama dihadapan hukum; 

Pada prinsipnya, nilai utama Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan 

Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar 

berkelindan dengan visi dan misi Mahkamah Agung. Nilai utama tersebut 

dijadikan sebagai usaha dan strategi untuk mengelola institusi peradilan dengan 

lebih baik. Memunculkan budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai utama di 

atas. Sehingga diharapkan akan tumbuh kepercayaan masyarakat kepada peradilan 

dan terpenuhinya kebutuhan pencari keadilan. sedangkan kode etik dan pedoman 

perilaku membentuk standar etika dan perilaku untuk para hakim dan pegawai 

pengadilan. Kode etik dan pedoman perilaku menyediakan petunjuk dan kepastian 

hukum pada para hakim dan pegawai pengadilan tentang apa yang dipandang 

pantas, dan menetapkan kerangka kerja yang mengatur perilaku segenap 

pengadilan. pengadilan juga harus memastikan kode etik dan pedoman perilaku 

dibedah dan dipahami oleh pengadilan, utamanya oleh internal pengadilan.253 

Pengawasan atau fungsi kontrol dan pembinaan di Pengadilan Tinggi 

Agama Makassar dan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar secara teknis dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengendalian 

 
253Kerangka Kerja Internasional Untuk Keunggulan Pengadilan (IFCE), Edisi Ke-3, Mei 

2020, h. 21 
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intern pemerintah.254Teknis pelaksanaan pengawasan di peradilan minimal 

dilakukan dengan:255 

1) Memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai 

dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdayaguna dan berhasil 

guna; 

2) Meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas bawahan; 

3) Mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala dan penyimpangan serta 

kesalahan yang terjadi, menentukan sebab dan akibatnya serta cara 

mengatasinya; 

4) Merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai 

dengan kewenangannya dengan memperhatikan kewenangan pejabat/instansi 

yang terkait; 

Sistem pengendalian internal (SPI) didefinisikan sebagai proses yang 

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. Dalam penerapannya, SIP memiliki prinsip dasar hard 

control (kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, birokrasi) dan soft control 

(kompetensi, komitmen, nilai-nilai luhur dan kepemimpinan). Pengendalian 

internal di lingkungan peradilan dilaksanakan dengan pengawasan secara internal 

dari dalam Mahkamah Agung dengan cara : 
 

254Sistem Pengendalian Pemerintah Di Dasarkan Pada Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

255Pasal 3 Peratuan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016. 



157 
 

1) Pengawasan melekat oleh pimpinan secara langsung 

2) Pengawasan regular baik yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah 

Agung, pengawasan dan pembinaan dari Hakim Tinggi Pengawasa Daerah 

dan Hakim Pengawas Bidang. 

Pengawasan melekat maupun regular di Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar dan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar dilakukan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu pimpinan atau 

hakim pengawas yang mendapat delegasi pengawasan melakukan pemeriksaan 

terhadap pejabat terkait baik di bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan 

dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan 

sebagai berikut256 : 

1) Memeriksa program kerja 

2) Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan /pelaksanaan program kerja 

3) Memberikan saran-saran untuk perbaikan 

4) Melaporkan kegiatan kepada pimpinan 

5) Memastikan Kode etik aparat peradilan, yaitu kode etik dan pedoman 

perilaku Hakim, kode etik dan pedoman perilaku panitera dan jurusita, 

peraturan perilaku pegawai Mahkamah Agung serta dapat diaplikasikan baik 

saat di kantor maupun di luar kantor. 

Pengawasan internal yang dilaksanakan secara regular oleh Pengadilan 

Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Makassar dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh 

 
256H. Imran (51 tahun), Panitera PA Makassar, Wawancara, Makassar, 3 Maret 2023. 
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pimpinan. Bahkan pengawasan di pengadilan tingkat pertama dilaksanakan atas 

dasar delegasi dari seorang ketua. Pelaksanannya tidak dilakukan setiap saat 

melainkan sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu 4 (empat) kali selama satu tahun. 

Sebagaimana ketentuan Peratutan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016, 

pengawasan dan pembinaan dilaksanakan untuk menegakkan dan menjaga 

martabat serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan, sehingga 

diperlukan mekanisme pencegahan atas penyimpangan pelaksanaan tugas dan 

pelanggaran perilaku oleh aparat pengadilan. 

Disinilah pentingnya pengawasan melekat257 dan pembinaan langsung 

oleh pimpinan kepada bawahannya di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan 

Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pimpinan 

melakukan pengawasan sebagai upaya pengendalian terhadap bawahannya secara 

prevented (tindakan pencegahan) atau represif (tindakan penerapan sanksi). 

Pengawasan melekat juga dapat dikatakan pengawasan secara langsung oleh 

pimpinan terhadap kinerja dan perilaku bawahannya. Melihat dan mengevaluasi 

kinerja dan perilaku bawahannya apakah sudah sesuai dengan standar nilai yang 

ditetapkan atau tidak.  

Meskipun pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan di Pengadilan 

Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Makassar telah dilaksanakan sebagaimana uaraian di atas, namun masih 

saja terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap tata aturan dan tata etika yang 

 
257Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian 

yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau 
represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai 
dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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dilakukan oleh aparatur peradilan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir bahkan 

menghilangkan kejadian tersebut perlu dilakukan reaktualisasi (penyegararan 

tindakan) penegakan nilai melalui pengawasan melekat dan pembinaan secara 

langsung oleh pimpinan. Pengawasan melekat dan pembinaan oleh pimpinan 

perlu dilakukan penyegaran dengan mengikuti perkembangan zaman. Tidak hanya 

dilakukan secara manual, terkadang ada yang terlewat namun juga dapat 

dilakukan dengan bantuan teknologi informasi agar lebih mudah, efektif dan 

efisien. 

4.2 Hakim 

Peran Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan 

Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam modernisasi 

Peradilan berbasis elektronik melalui e-litigasi sangat krusial. Era Industri digital 

4.0258 yang ditandai dengan adanya digitalisasi dalam system kerja berkembang 

begitu pesat dan masif. Laju perkembangan teknologi informasi, mengharuskan 

hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di 

bawahnya untuk terus menerus berupaya untuk mengikuti perkembangan zaman 

itu sendiri. 

Sebagai kepanjangan tangan dari Negara, hakim memiliki tanggung 

jawab untuk selalu meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan 

publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik 

 
258Revolusi industri 4.0. revolusi industri industri 4.0 ditandai dengan integrasi teknis 

sistem cyber-fisik dalam proses manufaktur dan logistik serta penggunaan internet dalam segala 
hal dan layanan dalam proses industri. teknologi baru akan memiliki bermacam-macam dampak 
pada penciptaan nilai, organisasi kerja, layanan hilir, dan model bisnis perusahaan, Dalam 
Christoph Jan Bartodziej, The Concept Industry 4.0 An Empirical Analysis Of Technologies And 

Applications In Production Logistics, (Berlin: Springer Gabler, 2017), h. 2. 
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(good corporate governance). Serta memberi perlindungan bagi setiap warga 

negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.259 

Sehingga dalam memberikan pelayanan, hakim dapat bercermin pada 

cirri-ciri good corporate governance sebagaimana yang digariskan oleh peraturan 

perundang-undangan. Ciri-ciri good corporate governance telah dijelaskan pada 

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan menyebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik 

diantaranya yaitu: a) kepastian hukum; b) kemanfaatan; c) ketidakberpihakan; d) 

kecermatan; e) tidak menyalahgunakan kewenangan; f) keterbukaan; g) 

kepentingan umum; dan h) pelayanan yang baik.260 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam menopang core business di 

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan pengadilan di lingkungan Pengadilan 

Tinggi Agama Makassar menuntut hakim lebih profesional. Melalui teknologi 

informasi seorang hakim harus selalu berupaya mewujudkan peradilan yang cepat, 

biaya ringan, efektif, efisien menciptakan para aparatur yang profesional termasuk 

hakim bukan hal yang mustahil untuk dilakukan.261 

Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama di 

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pejabat publik, sebagai 

penyelenggara Negara dan sebagai kaum profesional paling tidak harus 

mempunyai sembilan asas yang senantiasa harus dijunjung tinggi yaitu : 

 
259Musthofa Dkk, Hakim Sebagai Jantung Di Pengadilan; Peran, Tanggungjawab, Dan 

Political Will Negara Terhadap Hakim, (Yogyakarta: Magnum, 2021), h. 174. 
260 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 
261Hj. Heriyah (55 tahun), Ketua PA Watampone, Wawancara, Bone, 7 Maret 2023 
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a. Tidak mementingkan diri sendiri (Selfness); 

b. Integritas (Integrity); 

c. Objektif (Objectivity); 

d. Bertanggung jawab (Accountibiity); 

e. Terbuka (Openness); 

f. Kejujuran (Honesty); 

g. Kepemimpinan (Leadership); 

h. Keluhuran budi (Dignity); 

i. Terpercaya (Truthfulness).262 

4.3 Supporting Unit di Kepaniteraan 

a. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Salah satu unit yang dapat menentukan keberhasilan penerapan asas 

contante justitie di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama di 

wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah keberadaan petugas 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi 

garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada publik di Pengadilan Tinggi 

Agama Makassar dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga 

negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.263 Sedangkan pelayanan 

pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 
 

262Subiharta, Profesi Hakim Sebagai Pengawal Keadilan Dan Menjalankan Amanah, Tt. 
h. 6. 

263Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 
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kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang 

disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya 

berdasarkan peraturan-perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan 

publik.264 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 memberikan tanggung jawab 

kepada negara melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak 

dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan 

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu 

Negara memikul pada pundaknya untuk selalu meningkatkan kualitas dan 

menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum 

pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk member perlindungan bagi 

setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang 

mendukungnya. 

2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 

Tentang Standar Pelayanan Pengadilan; 

Tujuan diterbitkannya SK KMA ini adalah untuk membangun 

kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.265 Oleh sebab itu Mahkamah 

Agung berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan 

publik atau disebut pelayanan pengadilan merupakan kegiatan dalam rangka 

 
264Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang 

Standar Pelayanan Pengadilan, h. 2. 
265Dalam Konsideran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan. 
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pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang 

diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di 

bawahnya266 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip 

pelayanan publik.267  

Maksud dari SK KMA di atas adalah Sebagai bagian dari komitmen 

pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. 

Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan. 

Sebagai tolok ukur bagi setiap satuan kerja dalam penyelenggaraan pelayanan. 

Sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam menyusun Standar Pelayanan 

Pengadilan pada masing-masing satuan kerja. 

3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 

1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama; 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan administrasi 

peradilan secara terintegritas dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap 

permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan 

pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk 

pengadilan melalui satu pintu. Semangat PTSP dibentuk dengan maksud 

mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari 

 
266Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung  diantaranya:  Lingkungan 

Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan 
Peradilan Tata Usaha Negara. Lihat Di Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. 

267SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012, h. 17. 
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korupsi kepada pengguna layanan. Menjaga independensi dan imparsialitas 

aparatur pengadilan.268 

4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 

04.I/DJA/KS.00/SK/I/2020 Tentang Standar Pelayanan Pada Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama. 

Ruang lingkup pelayanan yang dimaksudkan oleh keputusan ini 

diantaranya yaitu, pelayanan informasi dan pengaduan. Pelayanan kepada 

kesekretariatan. Pelayanan pada pembinaan administrasi Peradilan Agama. 

Pelayanan pada pembinaan tenaga teknis Peradilan Agama.  

Pelaksanaan pelayanan publik harus berperilaku adil dan tidak 

diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, handal dan tidak memberikan 

putusan yang berlarut-larut, profesional, tidak mempersulit, patuh pada perintah 

atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan 

integritas institusi penyelenggara, tidak membocorkan informasi atau dokumen 

yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-

undangan yang berlaku, tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan 

dalam menggapai permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi 

kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau 

kewenangan yang dimiliki, terbuka dan dapat mengambil langkah yang tepat 

untuk menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan 

 
268Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 

1403.B/DJA/SK/OT.01.3/8/2018. 
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prasarana serta fasilitas pelayanan publik dan tidak menyimpang dari SOP yang 

telah ditetapkan.269 

Petugas PTSP di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan 

Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar memiliki peran yang 

sangat strategis. PTSP menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Oleh sebab itu harus dilengkapi dengan berbagai sarana dan 

fasilitas. Keberadaan Petugas PTSP sangat menentukan terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan. Karenanya kemampuan untuk memilah kata serta 

bersikap ramah disetiap saat saat memberikan pelayanan menjadi kunci. 

Sekecil apapun pelayanan yang diminta oleh masyarakat maka sudah 

menjadi kewajiban Petugas PTSP untuk memberikan pelayanan yang terbaik. 

Dalam menjalankan tugas kesehariannya, Petugas PTSP perlu memahami betul 

mana pelayanan yang baik dan mana pelayanan yang buruk. Di samping 

memahami model pelayanan yang baik dan pelayanan yang buruk, Petugas PTSP 

juga harus menjaga wibawa serta memahami betul independensi lembaga 

peradilan secara umum, karena itu Petugas PTSP memiliki tugas dan tanggung 

jawab.270 

Untuk dapat berperan secara profesional, Petugas PTSP di Pengadilan 

Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi 

Agama Makassar harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut 

 
269Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 

04.I/DJA/KS.00/SK/I/2020, h. 2-4. 
270memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi 

informasi, memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku dan membuat rekapitulasi layanan 
yang diberikan dan menyerahkannya kepada pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-
masing. 
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diatur dalam Pasal 14 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 

Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, yaitu :  

a. Petugas PTSP memahami kedudukan, struktur organisasi dan kompetensi 

pengadilan; 

b. Memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai petugas PTSP; 

c. Terampil mengoperasikan computer; 

d. Memahami prinsip-prinsip pelayanan pengadilan yang prima; 

e. Mempu berkomunikasi dengan baik; 

f. Memiliki kemampuan bekerja sama dalam tim; 

Pasal 14 di atas merupakan bentuk ideal dari Petugas PTSP agar dalam 

maksimal dalam memainkan peran melayani masyarakat yang berkepentingan. 

Ada beberapa pelayanan yang pokok harus dilakukan oleh petugas PTSP. 

Diantaranya yaitu melayani permohonan informasi, melayani pendaftaran perkara, 

melayani pembayaran biaya, melayani penyerahan produk pengadilan dan 

melayani pengaduan atau keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh pengadilan.271 

Petugas PTSP dalam melayani permohonan informasi, secara umum 

harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. Berpedoman secara khusus pada SK Ketua 

Mahkamah Agung RI No: 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Pelayanan 

 
271Lihat Pasal 16 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 

1403.B/Dja/SK/OT.01.3/8/2018. 
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Informasi Di Peradilan.272 Ada beberapa kategori informasi yang harus diketahui 

oleh Petugas PTSP dalam melayani permohonan informasi kepada masyarakat. 

Memahami tugas dan tanggung jawabnya dan memahami prosedur pelayanan 

permintaan informasi. Petugas PTSP yang bertugas melayani permohonan 

informasi harus menjadi system penjelas yang baik. Didasarkan pada peraturan 

yang berlaku. Memberikan informasi yang salah dan menyesatkan akan 

merugikan masyarakat.  

Petugas PTSP menjadi garda terdepan di Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar 

dalam memberikan pelayanan. Pelayanan prima dan kurang prima terpampang 

jelas dari peran petugas PTSP. Dari situlah masyarakat akan menilai seberapa 

besar sebuah lembaga peradilan berkomitmen memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Profesional dan berintegritas harus melekat tertanam dalam benak 

Petugas PTSP. Selain itu, penguasaan terhadap setiap informasi yang boleh 

diakses dan tidak oleh masyarakat harus dikuasai. Begitu sangat penting Petugas 

Meja Informasi dalam menciptakan Excellent Service. 

Pelayanan prima atau Excellent Service adalah kepedulian kepada 

pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan 

pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, agar mereka selalu loyal 

kepada organisasi / perusahaan.273 Dalam pengertian yang lain, Pelayanan prima 

 
272Lihat Beberapa Ketentuan Di Dala Sk Ketua Mahkamah Agung Ri No: 2-

144/KMA/SK/I/2022 Dan Lampiran SK 2-144 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di 
Peradilan. 

273A.A. Barata, Dasar-Dasar Pelayanan Prima, (Jakarta: Pt. Elex Media Komputindo), 
2006, h. 20 
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merupakan komitmen terhadap pelanggan dengan memberikan tindakan (layanan) 

yang melebihi harapan masyarakat. Tujuan dari service excellence yaitu: 

a. Tujuan pelayanan prima mencegah pembelotan dan membangun kesetiaan 

pelanggan atau customer loyality; 

b. Tujuan pelayanan prima dapat memberikan rasa puas dan kepercayaan pada 

konsumennya; 

c. Tujuan pelayanan prima tetap menjaga dan merawat (maintenance) agar 

pelanggan merasa diperhatikan dan dipentingkan segala kebutuhannya atau 

keinginannya; 

d. Tujuan pelayanan prima merupakan upaya mempertahankan pelanggan agar 

tetap loyal untuk menggunakan produk barang atau jasa yang ditawarkan 

tersebut. 

Pelayanan prima oleh Negara kepada warga Negara melalui lembaga-

lembaga yang dimiliki merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Pelayanan 

prima merupakan salah satu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good 

governance). Dalam dokumen kebijakan United Nation Development Programme 

(UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu : 

1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan 

adil; 

2. Menjamin adanya supremasi hukum; 

3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan 

pada konsesus masyarakat; 
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4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam 

proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya 

pembangunan274. 

Untuk membumikan budaya pelayanan prima di Pengadilan Tinggi 

Agama Makassar dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar, salah satunya adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Merupakan 

tempat pelayanan kepada masyarakat. Termasuk pelayanan permohonan 

informasi. Dilengkapi dengan berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan 

pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi 

publik di Pengadilan. Keberadaan Petugas PTSP dalam memberikan pelayanan 

sangat menentukan terhadap kualitas layanan yang disampaikan. Kemampuan 

petugas PTSP untuk memilah serta mensortir informasi mana saja yang menjadi 

kewenangannya dan mana saja informasi yang bukan menjadi wilayahnya. 

Sekecil apapun informasi yang dimintakan oleh masyarakat maka sudah 

menjadi kewajiban Petugas untuk menyampaikannya dengan benar dan tidak 

menyesatkan. Dalam menjalankan tugas kesehariannya Petugas PTSP perlu 

memahami betul mana pelayanan yang baik dan mana pelayanan yang buruk. Di 

samping memahami model pelayanan yang baik dan pelayanan yang buruk, 

Petugas Meja Informasi juga harus menjaga wibawa serta memahami betul 

independensi lembaga peradilan secara umum, karena itu Petugas PTSP : 

1. Tidak boleh memberikan (nasehat hukum, tetapi hanya memberikan 

informasi mengenai prosedur berperkara sesuai hukum acara yang berlaku. 

 
274Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance, (Bandung: Yayasan 

Obor Indonesia), 2003, h. 1-2 
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2. Jika ada yang membutuhkan nasehat hukum, maka diarahkan ke Posbakum. 

3. Tidak merekomendasikan pengacara tertentu kepada masyarakat pencari 

keadilan, tetapi memberikan list pengacara yang terdaftar di pengadilan. 

4. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun. Penolakan itu disampaikan 

secara santun sehingga tidak menyinggung perasaan. 

5. Hanya boleh memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan, bukan 

di rumah atau di tempat lain.275 

Substansi dari pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan 

Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi 

tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat yang 

membutuhkan. Pelayanan petugas PTSP di Pengadilan Tinggi Agama Makassar 

dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar menjadi 

sangat penting karena senantiasa berhubungan langsung dengan masyarakat atau 

para pihak pencari keadilan yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan 

tujuan. Oleh karena itu keberadaan PTSP di Pengadilan menjadi sangat berarti 

karena bisa menjembatani antara kepentingan masyarakat dan Pengadilan. 

Memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. berikut beberapa model pelayanan 

yang baik, antara lain: 

1. Nama jelas Petugas PTSP; 

2. Menjaga budaya 5 S (salam, senyum, sapa, sopan dan santun); 

 
275Nasriah  (47 tahun), Panitera PA Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 6 Maret 2023. 
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3. Menjaga budaya 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin); 

4. Jadi pendengar yang baik dan ramah; 

5. Memberikan pelayanan cepat, tepat dan cermat; 

6. Bersikap peka dan tanggap terhadap kondisi pencari informasi. 

7. Memberikan pelayanan tepat waktu; 

8. Memberikan informasi yang jelas dan akurat; 

9. Mengetahui secara jelas mengenai layanan yang akan diberikan; 

10. Memberikan pelayanan dengan penuh antusias; 

11. Tidak membeda-bedakan layanan berdasarkan status sosial-ekonomi. 

Meningkatkan profesionalitas Petugas PTSP di Pengadilan Tinggi 

Agama Makassar dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Hal ini, senafas dengan Cetak Biru Mahkamah Agung pada tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2035. Melanjutkan program reformasi birokrasi dengan berfokus 

pada (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan peraturan perudang-undangan; (3) 

Penataan dan Penguatan organisasi; (4) Penataan Tata Laksana; (5) Penataan 

Sistem Manajemen SDM; (6) Penguatan Akuntabilitas; (7) Penguatan 

Pengawasan; (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sistem manajemen 

SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang 

biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Sistem ini 
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juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, 

sekaligus menjawab tuntutan Reformasi Birokrasi.276 

Kegiatan pembangunan sumber daya manusia harus dilakukan secara 

sistematis dan berkesinambungan. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) 

dapat melalui pembinaan teknis kompetensi maupun pembinaan teknis 

administrasi. Semua itu dilakukan untuk menunjang terlaksananya tugas pokok 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparatur yang 

profesional dalam menjalankan tugas, didasarkan pada ilmu pengetahuan serta 

integritas yang tinggi. Berbekal ilmu pengetahuan dan integritas yang tinggi, 

Aparatur dapat menjaga diri dari pelanggaran kode etik profesi. 

Membangun SDM menjadi prioritas utama. Bertugas di era revolusi 

industri 4.0, sadar bahwa untuk membangun Peradilan melalui pemberian 

pelayanan prima merupakan keharusan. dibutuhkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang profesional. Karena membangun SDM merupakan langkah strategis. 

SDM merupakan motor penggerak suatu organisai. Untuk itu, harus menyiapkan 

SDM yang berkualitas.  

SDM yang berkualitas di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan 

Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan terampil 

bekerja, mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, berkinerja tinggi dan loyal 

terhadap organisasi. Selain itu, tujuan organisasi akan mudah dicapai. 

Pembangunan SDM juga berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan kepada 

para pencari keadilan dan stakeholder. 
 

276Lihat Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung R.I Dan 
Kepaniteraan Mahkamah Agung, Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung R.I 2015-

2019, Jakarta, 2015.  
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b. Panitera Pengganti 

Salah satu supporting unit di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan 

Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, adalah 

bagian kepaniteraan. Unit ini mensupport atau menopang agar core business277 di 

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama di lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama Makassar berjalan lancar. Mulai dari penerimaan, 

pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Termasuk di dalamnya adalah Panitera 

Pengganti. Selain Hakim, yang berperan dalam pemeriksaan persidangan adalah 

Panitera Pengganti. Diantara tugas pokok Panitera Pengganti adalah membantu 

Panitera pengadilan menjalankan tugasnya mendampingi hakim di dalam 

persidangan (panitera sidang). Sehingga kedudukan Panitera Pengganti menjadi 

sangat vital dan sangat diperlukan untuk membantu Hakim. Baik pra persidangan, 

saat proses persidangan dan pasca persidangan.  

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan 

Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Makassar dapat dilihat di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA 

RI) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan 

Kesekretariatan Peradilan. Telah diubah pada tahun 2017 menjadi PERMA 

Nomor 1 Tahun 2017. PERMA ini pada intinya membagi dua kekuasaan di 

 
277Core Business (Tanggung Jawab Utama) pengadilan mencakup segala kegiatan 

pengadministrasian perkara dari sejak suatu perkara didaftar hingga diputus, termasuk juga 
pelaksanaan putusan melalui mekanisme eksekusi. administrasi ini juga mencakup segala hal 
berkaitan dengan pelaporan perkara, manajemen persidangan, penanganan pengaduan atas layanan 
keperkaraan, dan lain-lain kegiatan penanganan perkara. sementara itu, administrasi umum sebagai 
unit pendukung (supporting unit) mencakup segala kegiatan yang dimaksudkan mendukung core 

business pengadilan, baik administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pemanfaatan teknologi 
informasi. 
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Peradilan. Kekuasaan, yang dimaksud adalah pemisahan struktur organisasi di 

peradilan menjadi dua bagian. Bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan di 

lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan 

Tata Usaha Negara. Sebelum keluar PERMA ini, sebelumnya di tiap-tiap 

pengadilan, yang menjabat Panitera juga menjabat sebagai Sekretaris disingkat 

menjadi Pansek (Panitera Sekretaris).  

Perubahan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan 

peradilan di bawah Mahkamah Agung RI berdasarkan PERMA tersebut bertujuan 

mewujudkan kualitas pengelolaan administrasi di Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar dan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar. Dengan pemisahan kedudukan, tugas dan fungsi antara panitera dan 

sekretaris tersebut diharapkan terwujud profesionalisme pelaksanaan tugas 

masing-masing sebagai penyangga utama penyelenggaraan administrasi badan 

peradilan, sehingga memudahkan untuk pencapaian visi Mahkamah Agung, yakni 

terwujudnya badan peradilan yang agung, segera menjadi kenyataan.278 Untuk 

mewujudukan cita-cita tersebut, Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (tiga) 

orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang 

Jurusita. 

Menurut data Laporan Tahunan Mahkamah Agung R.I Tahun 2019, pada 

Pengadilan Tingkat Pertama maupun tingkat banding pada empat lingkungan 

peradilan terdapat 9.259 Panitera.279 Tentu jumlah ini termasuk didalamnya 

 
278Diambil di http://pa-purworejo.go.id/pelaksanaan tupoksi-sekretaris-pengadilan-dalam-

rangka-mewujudkan-badan-peradilan-yang-agung/. Pada Hari Senin Tanggal 21 Januari 2019. 
279Laporan Tahunan Mahkamah Agung R.I Tahun 2019, Jakarta: Ma, h. 164 
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adalah pejabat struktural dan pejabat fungsional di bagian kepaniteraan 

pengadilan. 

Panitera Pengganti merupakan kelompok jabatan fungsional. Dibawah 

garis komando Panitera.280 Artinya, tugas-tugas Panitera Pengganti merupakan 

Tugas Panitera di Pengadilan sebagai pejabat struktural. “Dilimpahkan” kepada 

Panitera Pengganti sebagai pejabat fungsional. Karena sifatnya yang fungsional, 

Tugas-tugas Panitera Pengganti dapat dilaksanakan oleh Panitera Muda. Jabatan 

fungsional kepaniteraan yang memiliki hubungan erat dengan jalannya 

persidangan adalah Panitera Pengganti.  

Panitera Pengganti memiliki peran yang sangat strategis dalam 

mewujudkan peradilan yang agung. Hal ini dapat dilihat dari tugas pokok dan 

fungsinya dalam PERMA tersebut. Maka peran aktif Panitera Pengganti di 

pengadilan sangat dibutuhkan dalam membantu kerja Majelis Hakim dalam 

menyelesaikan perkara. Selain harus profesional dan berkualitas. Panitera 

Pengganti yang profesional dan berkualitas akan mempermudah Majelis Hakim 

dalam menyelesaikan perkara. Panitera Pengganti sebagai supporting unit sangat 

penting dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Tugas Panitera Pengganti diatur oleh beberapa peraturan perundang-

undangan. Salah satunya adalah Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 

dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah 

 
280Pasal 432 Perma Nomor 7 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perma 

Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan 

Peradilan  Kepaniteraan Peradilan.. 
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dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.281 

Pasal 96: Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara 

dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera 

Pengganti. 

Pasal 97: Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti 

bertugas membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya 

sidang Pengadilan. 

Pasal 98: Panitera bertugas melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan. 

Pasal 99: (1) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di 

Kepaniteraan. (2) Dalam daftar perkara sebagaimana yang dimaksud 

dalam ayat (1) tiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan 

singkat tentang isinya. Pasal 100: Panitera membuat salinan atau 

turunan penetapan atau putusan Pengadilan menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 101: (1) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, 

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

uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan 

surat-surat lain yang disimpan di Kepaniteraan. (2) Semua daftar, 

catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa 

keluar dari ruangan Kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan 

 
281Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 Dan Pasal 101 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan 
Agama. 
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berdasarkan ketentuan undang-undang. (3) Tata cara pengeluaran 

surat asli, salinan atau turunan penetapan atau putusan, risalah, berita 

acara, akta, dan surat-surat lain diatur oleh Mahkamah Agung. 

Diatur juga pada Pasal 432 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana 

telah diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2017. Pasal tersebut menyebutkan 

bahwa Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

431 huruf a, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya 

pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun 

pengadilan tingkat banding. Sedangkan fungsi Panitera Pengganti terdapat dalam 

Pasal 433, yang menyebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 432, Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi: 

Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan, Pelaksanaan pencatatan 

proses persidangan, Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan, 

Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan, Pelaksanaan 

penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan 

Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera 

Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda 

Hukum.282 

Selain diatur oleh PERMA Nomor 7 Tahun 2015, Pengadilan Tinggi 

Agama Makassar dan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar mengatur job description. Penitera Pengganti memiliki Tugas: 

a. Menghubungi jurusita pengganti dalam pemanggilan dan penyitaan; 

 
282Pasal 432 Dan Pasal 433 Perma Nomor 7 Tahun 2015. 
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b. Meneliti surat-surat panggilan / relaas / pemberitahuan isi putusan / teguran 

yang dibuat oleh jurusita pengganti yang akan disampaikan kepada pihak 

yang berperkara; 

c. Melaporkan kepada Majelis Hakim tentang kesiapan sidang; 

d. Mengikuti sidang perkara yang ditentukan; 

e. Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan 

sebelum sidang berikutnya; 

f. Meminutasi berkas perkara selambat-lambatnya 3 hari setelah putus; 

g. Melapor kepada petugas register jika (Setiap penundaan hari sidang, dengan 

membawa instrumen yang telah ditandatangani oleh Ketua Majelis, setiap 

perkara yang sudah diputus berikut amarnya, dengan instrument yang telah 

ditandatangani oleh Ketua Majelis); 

h. Melaporkan kepada panitera muda gugatan/ permohonan dalam hal (Salah 

satu pihak berperkara tinggal di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo 

yang selanjutnya untuk dibuatkan surat permohonan bantuan panggilan/ 

pemberitahuan;Jika putusan verstek/ pihak-pihak/ salah satu pihak tidak hadir 

selanjutnya dibuatkan surat permohonan bantuan penyampaian isi putusan, 

selambat-lambatnya 3 hari setelah diputus); 

i. Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera/ Panitera 

Muda Hukum; 

j. Memasukkan data perkara dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara 

(SIPP) dan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama 

(SIADPA) yang terkait tentang tundaan, amar, dan putus. 
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k. Membuat penetapan sita jaminan (CB) atas perintah Ketua Majelis; 

Dari job description di atas, secara tidak langsung dapat dilihat pola kerja 

Panitera Pengganti di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama 

di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pola kerja Panitera Pengganti 

di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama di lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat dibagi menjadi tiga bagian. Ketiga 

bagian ini sangat menentukan Panitera Pengganti dalam melaksanakan tugas. 

Ketiga tugas tersebut yaitu sebelum sidang, saat sidang dan setelah sidang.283 

a. Sebelum Persidangan 

- Mempersiapkan berkas yang akan di sidang; 

- Melaporkan kepada Ketua Majelis tentang kesiapan berkas yang akan di 

sidang; 

- Membuat jadwal sidang yang akan disidangkan; 

- Memasukkan dan meneliti relaas panggilan pada berkas yang akan di 

sidang; 

- Menyiapkan instrument persidangan guna mempermudah proses 

pemeriksaan perkara. 

b. Dalam Persidangan 

- Mengikuti dan mencatat jalannya sidang; 

- Membantu Majelis Hakim di dalam persidangan. 

 

 

 
283Abdul Rahim (54 tahun), Panitera PA Maros, Wawancara, Maros, 2 Maret 2023. 
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c. Setelah Persidangan 

- Mendistribusikan instrument panggilan dan PBT yang diperintahkan oleh 

Ketua Majelis kepada Jurusita Pengganti; 

- Memasukkan tundaan sidang di SIPP; 

- Melapor kepada petugas register perkara terkait hasil sidang; 

- Membuat dan mengetik berita acara sidang perkara yang diputus dan yang 

harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya; 

- Menyerahkan berkas yang telah diminutasi kepada Panitera Muda 

Hukum.284 

Menjalani tugas profesi Panitera Pengganti di Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar dan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar mungkin bagi sebagian orang memandang hanya sebatas mendampingi 

hakim dalam persidangan dan mencatat jalannya proses persidangan. Jika 

dipahami lebih jauh, apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Panitera Pengganti 

di dalam persidangan, sebenarnya dapat menentukan kualitas pemeriksaan dan 

proses pembuatan putusan. Hal ini berhubungan erat dengan jabatannya sebagai 

pejabat fungsional. Jabatan fungsional Panitera Pengganti mempunyai tugas 

memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan.285 

Tanpa peran Panitera Pengganti di persidangan, persidangan tidak akan 

berjalan lancar. Hakim akan sulit menyusun putusan pengadilan yang 

komprehensif. Boleh saja, di dalam berita acara sidang Panitera Pengganti 

dikatakan membantu hakim di dalam persidangan. Sejatinya, bukan sekedar 
 

284Ahmad Amiruddin, Tenaga ITE PA Watampone, Wawancara, Bone, 7 Maret 2023. 
285Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia (Edisi Revisi), Cet. Ii., 

(Surabaya: Jaudar Pers), h. 39. 
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membantu, melainkan sebagai partner majelis hakim dalam menyelesaikan 

perkara. Kerja-kerja hakim dalam teknis peradilan sangat terbantu oleh peran 

Panitera Pengganti. Sehingga Hakim dapat menyusun sebuah pertimbangan 

putusan yang baik. Putusan yang dapat memberikan kepastian, keadilan dan 

kemanfaatan kepada masyarakat. 

Seorang Panitera Pengganti di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan 

Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dituntut 

harus cermat, teliti, dan memiliki daya tangkap yang kuat saat membantu tugas 

hakim dalam memutus perkara terutama dalam menyusun berita acara sidang. 

Berita acara sidang ini memuat fakta apa yang disampaikan para pihak yang 

berperkara atau saksi. Demi terpeliharanya kemantapan dan kelancaran 

pelaksanaan tugas serta untuk menegakkan citra yang baik dalam tugas pelayanan, 

Panitera dan Jurusita senantiasa harus mentaati dan meningkatkan 3 (tiga) tertib 

yaitu:286 

a. Tertib Administrasi; 

b. Tertib Perkantoran; 

c. Tertib Jam Kerja; 

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan 

Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar juga harus mampu 

membuat resume perkara, menganalisis perkara, mencari referensi isu hukum 

yang muncul dalam kasus itu. Panitera Pengganti menyiapkan naskah putusan, 

apa yang menjadi pendapat hakim dituangkan atau diformulasikan ke dalam 

 
286Pasal 6 Ayat 4, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 

122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik Panitera Dan Jurusita, h. 6. 
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putusan itu. Sistematika putusan itu memuat duduk perkara, pertimbangan hukum, 

dan pendapat majelis hakim. 

Dalam melaksanakan tugas, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi 

Agama Makassar dan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar dapat disebut bekerja dengan kreatif atau berperan aktif dalam 

membantu Majelis Hakim dalam bersidang. Diantaranya yaitu: 

a. Mencatat relaas yang tidak patut panggilannya dengan memberi tanda strip 

dan apabila patut memberi tanda centang.  

b. Apabila ada bukti surat yang belum dileges, maka Panitera Pengganti 

memberikan catatan di bagian pojok kanan atas dengan tulisan bukti belum di 

leges; 

c. Ketika ada perkara Permohonan Penetapan Ahli waris, sedapat mungkin 

Panitera Pengganti yang mencoba membantu Majelis Hakim dengan 

membuat pohon waris untuk mempermudah kerja Majelis Hakim dalam 

bersidang. Sehingga Majelis Hakim dapat fokus kepada administrasi yang 

lain semacam memeriksa administraasi kuasa hukum bila para pihak 

memakai jasa advokat dan memeriksa dengan cermat alat bukti yang 

disampaikan oleh para Pemohon dalam persidangan. 

d. Dalam Persidangan pun ada inisiatif Panitera Pengganti ijin kepada hakim 

anggota di dekatnya untuk mengingatkan Hakim ketika lupa saat pemeriksaan 

persidangan. 

Peran aktif Panitera Pengganti di Pengadilan Tinggi Agama Makassar 

dan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam 
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membantu Majelis Hakim tidak sebatas pada yang diatur oleh peraturan 

perundang-undangan. Pada kondisi tertentu, saat sidang pemeriksaan perkara, 

sebagai supporting unit dalam bidang teknis yudisial Panitera Pengganti juga 

dapat berperan aktif membantu majelis hakim guna kelancaran proses 

pemeriksaan perkara. Dari sinilah antara Majelis Hakim dan Panitera Pengganti 

bagai “suami-istri” yang harmonis. Kerja sama yang bagus antara Hakim dan 

Panitera Pengganti akan menghasilkan kerja yang bagus pula.  

c. Supporting Unit di Kesekretariatan 

Bagian Kesekretariatan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan 

Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sangat 

menentukan sukses tidaknya suatu program kegiatan di pengadilan. Sebagai 

supporting unit di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama di 

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar bagian Kesekretariatan memiliki 

peran yang krusial. Sekretariat sebagai suporting unit harus bisa menjadi salah 

satu penentu keberhasilan suatu program kegiatan. Dalam Pasal 4 PERMA No. 7 

Tahun 2015 disebutkan bahwa 

“Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Ketua Pengadilan.”287 

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi termasuk Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang 

administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan 

 
287Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan 

Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. 
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prasarana.288 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 236, 

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran; 

2. Pelaksanaan urusan kepegawaian; 

3. Pelaksanaan urusan keuangan; 

4. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 

5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; 

6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, 

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan 

7. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di 

lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi; 

Fungsi kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan 

Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam 

pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statisti serta pelaksanaan urusan 

surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, 

hubungan masyarakat, dan perpustakaan menggambarkan bahwa bagian 

Kesekretariatan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama di 

wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar memiliki peran dalam memastikan 

sarana prasarana dan kualitas perangkat teknologi informasi. Tegaknya asas 

contante justitie di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama di 

 
288Pasal 236 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015. 
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wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar sangat tergantung pada kesiapan 

bagian Kesekretariatan. 

Penerapan peradilan elektronik oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar 

dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar perlu 

dipastikan dapat beroperasi dengan baik oleh bagian kesekretariatan. Segala 

kendala teknis yang berpotensi mengganggu harus segera diantisipasi. 

Infrastruktur dan perangkat peradilan elektronik jangan sampai mengganggu 

proses pelayanan. Hal yang perlu dijaga di bagian kesekretariatan adalah 

komponen hardware dan software yang digunakan dalam peradilan elektronik. 

Agar pelaksanaan peradilan elektronik berjalan optimal. Salah satu cara 

optimalisasi peradilan elektronik, dengan menjamin keamanan data para penyedia 

layanan dan pengguna layanan. Pemanfaatan teknologi informasi sangat rawan 

dengan keamanan akun dan segala prosesnya. Jangan sampai teknologi yang 

diharapkan mampu membantu menyelesaikan perkara berubah menjadi 

penghambat. Niat hati ingin memudahkan, namun yang terjadi malahan 

sebaliknya. Menyulitkan. Mengganggu terlaksananya asas sederhana, cepat dan 

biaya ringan yang diamanatkan oleh undang-undang. 

4.4 Pendaftaran Perkara Melalui e- court (Peradilan Elektronik) Pada 

PTA Makassar Tahun 2020-2022 

Pendaftaran perkara melalui e- court di Pengadilan Agama di wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Makassar tercatat lumayan banyak. Hal ini dapat 

dilihat pada Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Agama Watampone, 

Pengadilan Agama Maros dan Pengadilan Agama Sungguminasa. Menurut data 
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bulan Oktober tahun 2022, Pengadilan Agama Watampone telah menerima 

perkara sejumlah 1.919.289 Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A hingga Oktober 

tahun 2022, telah menerima 3.082 perkara290. Pengadilan Agama Sungguminasa 

Kelas I B hingga bulan Oktober tahun 2022 telah menerima perkara 1.078291. 

Pengadilan Agama Maros Kelas I B sampai dengan bulan Oktober tahun 2022292, 

Pengadilan Agama ini telah menerima setidak-tidaknya 1.113 perkara.  

a) Pendaftaran Perkara Melalui e- court di Pengadilan Agama Makassar 

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi 

Agama Makassar terhitung sangat banyak. Pengadilan Agama Makassar pada 

tahun 2020 menerima sekitar 3.959 perkara. Sebanyak 3.959 Perkara terdiri atas 

perkara gugatan sebanyak 2.959 dan perkara Permohonan sebanyak 1.000 

perkara. Dari 3.959 Perkara sebanyak 645 perkara didaftarkan melalui e- court. 

Dari 645 perkara yang didaftarkan melalui e- court ada 27 perkara yang 

diselesaikan melalui e-litigasi.293  

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Makassar menerima 3.625 perkara. 

Sebanyak 3. 625 Perkara terdiri atas perkara gugatan sebanyak 2.853 dan perkara 

Permohonan sebanyak 772 perkara. Dari 2.853 Perkara sebanyak 780 perkara 

 
289Laporan Bulanan PA Watampone, Bulan Oktober 2022, www.pa-watampone.go.id, 

diakses pada 15 November 2022 Pukul 08.31 WITA. 
290Laporan Bulanan Pa Makassar, Bulan Oktober 2022, https://pa-makassar.go.id/,  

diakses pada 15 November 2022 Pukul 08.51 WITA. 
291Laporan Bulanan PA Sungguminasa, Bulan Oktober 2022, https://pa-

sungguminasa.go.id/,  diakses pada 15 November 2022 Pukul 09.14 WITA. 
292Laporan Bulanan PA Maros, Bulan Oktober 2022, https://pa-maros.go.id/,  diakses 

pada 15 November 2022 Pukul 09.19 WITA. 
293Data Perkara Tahun 2020 Pengadilan Agama Makassar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Makassar. 



187 
 

didaftarkan melalui e- court. Dari 780 perkara yang didaftarkan melalui e- court 

ada 43 perkara yang diselesaikan melalui e-litigasi.294  

Tahun 2022 Pengadilan Agama Makassar menerima 3.571 perkara. 

Sebanyak 3.571 Perkara terdiri atas perkara gugatan sebanyak 2.731 dan perkara 

Permohonan sebanyak 840 perkara. Dari 3.571 Perkara sebanyak 765 perkara 

didaftarkan melalui e- court. Dari 765 perkara yang didaftarkan melalui e- court 

ada 35 perkara yang diselesaikan melalui e-litigasi.295 

b) Pendaftaran Perkara Melalui e- court di Pengadilan Agama Watampone 

Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2020 menerima sekitar 2.921 

perkara. Sebanyak 2.921 Perkara terdiri atas perkara gugatan sebanyak 1.589 dan 

perkara Permohonan sebanyak 1.332 perkara. Dari 3.959 Perkara sebanyak 169 

perkara didaftarkan melalui e- court. Dari 169 perkara yang didaftarkan melalui e- 

court belum ada perkara yang diselesaikan melalui e-litigasi.296  

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Watampone menerima sekitar 2.238 

perkara. Sebanyak 2.238 Perkara terdiri atas perkara gugatan sebanyak 1.315 dan 

perkara Permohonan sebanyak 923 perkara. Dari 2.238 Perkara sebanyak 139 

perkara didaftarkan melalui e- court. Dari 139 perkara yang didaftarkan melalui e- 

court ada 1 perkara yang diselesaikan melalui e-litigasi.297  

 
294Data Perkara Tahun 2021 Pengadilan Agama Makassar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Makassar. 
295Data Perkara Tahun 2022 Pengadilan Agama Makassar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Makassar. 
296Data Perkara Tahun 2020 Pengadilan Agama Watampone di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Watampone. 
297Data Perkara Tahun 2021 Pengadilan Agama Watampone di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Watampone. 
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Sedangkan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Watampone menerima 

sekitar 2.080 perkara. Sebanyak 2.080 Perkara terdiri atas perkara gugatan 

sebanyak 1.368 dan perkara Permohonan sebanyak 712 perkara. Dari 2.080 

Perkara sebanyak 353 perkara didaftarkan melalui e- court. Dari 353 perkara yang 

didaftarkan melalui e- court ada 4 perkara yang diselesaikan melalui e-litigasi.298 

c) Pendaftaran Perkara Melalui e- court di Pengadilan Agama Maros 

Pengadilan Agama Maros pada tahun 2020 menerima sekitar 1.115 

perkara. Sebanyak 1.115 Perkara terdiri atas perkara gugatan sebanyak 665 

perkara dan perkara Permohonan sebanyak 487 perkara. Dari 1.115 perkara ada 

96 perkara didaftarkan melalui e- court namun belum ada yang diselesaikan 

melalui e-litigasi .299  

Pada tahun 2021 menerima 1.206 perkara. Sebanyak 1.206 Perkara 

terdiri atas perkara gugatan sebanyak 746 dan perkara Permohonan sebanyak 460 

perkara. Dari 1.206 Perkara sebanyak 123 perkara didaftarkan melalui e- court. 

Dari 123 perkara yang didaftarkan melalui e- court ada 2 perkara yang 

diselesaikan melalui e-litigasi.300 Sedangkan pada tahun 2022 menerima 1.365 

perkara. Sebanyak 1.365 perkara terdiri atas perkara gugatan sebanyak 724 dan 

perkara Permohonan sebanyak 641 perkara. Dari 1.365 Perkara sebanyak 164 

 
298Data Perkara Tahun 2022 Pengadilan Agama Watampone di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Watampone. 
299Data Perkara Tahun 2020 Pengadilan Agama Maros di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Maros. 
300Data Perkara Tahun 2021 Pengadilan Agama Maros  di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Maros. 



189 
 

perkara didaftarkan melalui e- court. Dari 164 perkara yang didaftarkan melalui e- 

court belum ada perkara yang diselesaikan melalui e-litigasi.301 

d) Pendaftaran Perkara Melalui e- court di Pengadilan Agama 

Sungguminasa 

Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2020 menerima sekitar 

1.625 perkara. Sebanyak 1.625 perkara terdiri atas perkara gugatan sebanyak 

1.175 perkara dan perkara Permohonan sebanyak 450 perkara. Dari 1.625 perkara 

ada 142 perkara didaftarkan melalui e- court. Sebanyak 142 perkara ada 2 perkara 

yang diselesaikan melalui e-litigasi .302  

Pada tahun 2021 menerima sekitar 1.634 perkara. Sebanyak 1.634 

perkara terdiri atas perkara gugatan sebanyak 1.212 perkara dan perkara 

Permohonan sebanyak 422 perkara. Dari 1.634 perkara ada 204 perkara 

didaftarkan melalui e- court. Sebanyak 204 perkara ada 10 perkara yang 

diselesaikan melalui e-litigasi303  

Tahun 2022 Pengadilan Agama Sungguminasa menerima sekitar 1.607 

perkara. Sebanyak 1.607 perkara terdiri atas perkara gugatan sebanyak 1.221 

perkara dan perkara Permohonan sebanyak 386 perkara. Dari 1.607 perkara ada 

216 perkara didaftarkan melalui e- court. Sebanyak 216 perkara ada 20 perkara 

yang diselesaikan melalui e-litigasi .304 

 
301Data Perkara Tahun 2022 Pengadilan Agama Maros di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Maros. 
302Data Perkara Tahun 2020 Pengadilan Agama Sungguminasa di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Sungguminasa. 
303Data Perkara Tahun 2021 Pengadilan Agama Sungguminasa di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Sungguminasa. 
304Data Perkara Tahun 2022 Pengadilan Agama Sungguminasa di  Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Sungguminasa. 
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Melihat data perkara pada 4 (empat) Pengadilan Agama di wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Makassar di atas, yaitu Pengadilan Agama Makassar, 

Pengadilan Agama Watampone, Pengadilan Agama Maros dan Pengadilan 

Agama Sungguminasa secara keseluruhan mengalami kenaikan tiap tahunnya. 

Tentu hal ini mengindikasikan bahwa penyelesaian perkara melalui e- court atau 

e-litigasi memberikan dampak terhadap kecepatan penyelesaian perkara.   

5. Perbandingan penerapan asas contante justitie terhadap perkara 

konvensional dan elektronik 

Perbedaan signifikan antara penerapan praktik persidangan persidangan 

secara konvensional dengan persidangan elektronik begitu masif. Hal tersebut 

dapat dilihat dari indikator asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Indikator 

tersebut mengindikasikan manfaat berperkara yang diajukan secara elektronik 

lebih baik dari pada berperkara secara konvensional. 

Indikator perbedaan dalam beracara secara konvensional maupun 

elektronik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Indikator Perbandingan Penerapan Asas Contante justitie Dalam 

penyelesaian perkara konvensional dan elektronik di pengadilan agama 

Tabel I 

Asas cepat 

Nomor Asas Cepat Proses Penyelesaian 

Perkara Secara 

Konvensional 

(Berdasarkan Buku II) 

Proses Penyelesaian 

Perkara Secara 

Elektronik 

1.  Pendaftaran 
Perkara 

Membutuhkan waktu ke 
kantor 

Dapat melalui aplikasi 
e- court sehingga dapat 
memangkas waktu 

2.  Register perkara Dilakukan secara 
manual oleh petugas 
Meja I 

Nomor perkara akan 
muncul secara otomatis, 
usai melakukan 
pembayaran perkara 

3.  Panjar biaya Perlu dihitungkan oleh Bisa diketahui melalui 
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perkara petugas sehingga 
membutuhkan waktu 

aplikasi e- court 

4.  Pembayaran 
Panjar Biaya 
Perkara 

Membutuhkan waktu 
untuk membayar ke 
Bank atau melalui ATM 

Dapat melalui virtual 

account sehingga 
pembayaran dapat 
dilakukan lebih cepat 

5.   Penetapan Majelis 
Hakim 

Paling lama 3 hari 1 hari 

6.  Penetapan Hari 
Sidang 

Paling lama 7 hari 1 hari 

7.  Pemanggilan 10 hari (dilakukan pada 
alamat tempat 
kediaman) 

1 hari (dikirim melalui 
alamat domisili surat 
elektronik) 

8.  Persidangan 
(penyelesaian 
perkara) 

5 bulan 1 sampai 2 bulan 

9.  Pembacaan 
Putusan 

Hadir langsung di ruang 
sidang 

Tidak perlu hadir 

10.  Pengambilan 
Putusan 

Mengambil di kantor Mengunduh dari e- 

court 
11.  Legalisasi 

Putusan 
Tanda tangan basah 
Panitera 

Tanda tangan elektronik 

12.  Pemberitahuan isi 
putusan 

Dilakukan oleh jurusita, 
dengan memberitahukan 
langsung ke pihak di 
alamat domisilinya 

Dilakukan oleh jurusita, 
melalui alamat domisili 
pada surat elektronik 

13.  Perkara prodeo Mengurus surat 
keterangan tidak mampu 

Cukup NIK para pihak, 
selanjutnya diperiksa 
pada aplikasi data 
kemiskinan  

 
Tabel II 

Asas sederhana 

 

Nomor Asas Sederhana Proses Penyelesaian 

Perkara Secara 

Konvensional 

(Berdasarkan Buku II) 

Proses Penyelesaian 

Perkara Secara 

Elektronik 

1.  Pendaftaran 
Perkara 

Pendaftaran perkara ke 
kantor 

Dapat membuat gugatan 
secara mandiri melalui 
aplikasi gugatan mandiri 

2.   Pembayaran 
panjar biaya 
perkara 

Pembayaran harus ke 
Bank atau transfer 

Pembayaran melalui 
Account Virtual 

3. Dokumen Dokumen berupa print Dokumen berupa 
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out paperless (file) 
4. Penggandaan 

dokumen 
Dibutuhkan banyak 
dokumen 

Cukup mengirim file 
dokumen 

5. Kehadiran saksi Hadir di ruang sidang  Hadir secara daring atau 
telekonfenrensi 

6. Meterai Meterai kertas  Meterai elektronik 
 

Tabel III 

Asas biaya ringan 

Nomor Asas Biaya 

Ringan/Murah 

Proses 

Penyelesaian 

Perkara Secara 

Konvensional 

(Berdasarkan 

Buku II) 

Proses Penyelesaian 

Perkara Secara 

Elektronik 

1.  Biaya panggilan sidang Ada biaya panggilan  
 

Tidak dikenakan 
biaya panggilan 

2.  Akomodasi/Transportasi Memerlukan 
akomodasi dan 
transportasi untuk 
menuju pengadilan 
agama 

Tidak memerlukan 
akomodasi dan 
transportasi, sidang 
dapat dilakukan dari 
rumah 

3. Kehadiran pihak Pihak-pihak wajib 
hadir pada 
persidangan 

Pihak hadir dapat 
melalui 
telekonferensi 
melalui aplikasi 

4. Pemberitahuan isi 
putusan 

Ada biaya Tanpa biaya 
pemberitahuan isi 
putusan 

 

Berdasarkan tabel indikator penerapan asas contante justitie antara 

perkara yang diajukan secara konvensional maupun terhadap perkara yang 

diajukan secara elektronik. Maka, dapat disimpulkan bahwa berperkara secara 

elektronik lebih memenuhi unsur contante justitie jika dibandingkan dengan 

berperkara secara konvensional. 
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B. Proses Implementasi Asas Contante justitie Pada Peradilan di Era 

Kemajuan Teknologi Informasi 

1. Implementasi asas contante justitie 

Asas berperkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan atau asas 

contante justitie sudah lama didengungkan di Mahkamah Agung dan peradilan di 

bawahnya. Implementasi asas contante justitie seakan menemukan jalannya di era 

kemajuan teknologi informasi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi 

informasi, Mahkamah Agung telah membangun system penyelesaian perkara 

melalui e- court atau e-litigasi.  

Mulanya penanganan perkara di pengadilan berjalan sangat lambat 

Indikator yang menunjukkan bahwa lambatnya penanganan perkara (delay) 

menjadi persoalan yang cukup serius bagi Mahkamah Agung adalah tingginya 

jumlah sisa perkara pada akhir tahun 2004-2007.305  

Pada periode 2004-2007 ini jumlah sisa perkara Mahkamah Agung 

berada di atas 50% dari beban perkara. Sisa perkara tahun 2004 sebanyak 20.314 

perkara atau 76,50% dari beban perkara yang berjumlah 26.555 perkara. Sisa 

perkara tahun 2005 sebanyak 15.975 atau 57,50% dari beban perkara yang 

berjumlah 27.782 perkara. Sisa perkara tahun 2006 sebanyak 12.025 atau 50,53% 

dari beban perkara yang berjumlah 23.800 perkara. Sisa perkara tahun 2007 

sebanyak 10.827 atau 50,26% dari beban perkara yang berjumlah 21.541 

perkara.306  

 
305Asep Nursobah , Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan 

Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung, tt, h. 325. 
306Mahkamah Agung, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2014, (Jakarta: 

Mahkamah Agung), h. 78. 
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Jumlah sisa perkara setelah tahun 2007 berfluktuasi dengan 

kecenderungan menurun. Meskipun masih di atas 30% sisa perkara pada periode 

2007-2013 tidak pernah menyentuh angka 50%. Bahkan, pada tahun 2014, sisa 

perkara mencapai jumlah terendah, yakni 4.425 perkara atau 23,38% dari beban 

perkara yang berjumlah 18.926 perkara.307  

Data diatas menunjukkan bahwa kinerja penyelesaian perkara di 

Mahkamah Agung mesti harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan kinerja 

penyelesaian perkara harus dengan strategi yang tepat, yaitu dengan pemanfaatan 

teknologi informasi. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelesaian 

perkara diharapkan dapat meminimalisir sisa perkara di Mahkamah Agung.  

Bila dilihat proses penyelesaian perkara sebelum terbitnya PERMA No. 3 

Tahun 2018 yang diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 dan diubah dengan 

PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara 

Secara Elektronik, masih dilakukan secara manual. Proses penanganan perkara 

tersebut dapat dilihat di Pengadilan Tinggi Agama Makassar Pengadilan Agama 

di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebelum adanya e- court atau e-

litigasi, pendaftaran perkara dilakukan dengan cara datang secara langsung ke 

bagian PTSP. Selanjutnya pedaftaran perkara bila dinyatakan lengkap 

persyaratanya oleh petugas pendaftaran selanjutnya didaftarkan diinput ke dalam 

aplikasi SIPP. Dan selanjutnya para pihak membayar biaya perkara sejumlah yang 

ditaksir oleh petugas kasir. Setelah membatyar melalui bank yang ditunjuk, para 

 
307Asep Nursobah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan 

Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung, h. 326. Lihat juga Sebastiaan Pompe, The Indonesian 

Supreme Court, a Study of Institusional Collapse (alih bahasa Noor Cholis), Jakarta: Lembaga 
Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2014, h. 679. 
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pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada kasir dan menunggu panggilan 

sidang.  

Berkas yang telah terdaftar diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk 

ditetapkan majelis yang akan memeriksa perkara tersebut. Selanjutnya Panitera 

menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Dan setelah itu 

Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan menetapkan hari sidang. 

Setelah ditetapkan hari sidang, Jurusita atau Jurusita Pengganti memanggil para 

pihak secara manual. Setelah dipanggil dan tiba hari sidang, sidang berlangsung 

secara manual. Mulai dari pemeriksaan identitas, mediasi, pembacaan gugatan, 

penyampaian jawaban, penyampaian replik, penyampaian duplik, pemeriksaan 

alat bukti, penyampaian kesimpulan, pembacaan putusan dan penyampaian 

salinan putusan kepada para pihak. Setelah perkara diputus oleh majelis hakim, 

panitera pengganti melakukan proses minutasi.  

Seluruh proses penanganan perkara tersebut berdasarkan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia (MA) telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan 

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan 

(SEMA 2/2014), yang menginstruksikan pengadilan untuk dapat menyelesaikan 

perkara pada tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan dan pada tingkat 

banding paling lambat 3 (tiga) bulan. SEMA tersebut kemudian menjadi early 

warning system bagi para hakim, sehingga dalam menangani setiap perkaranya 

akan selalu mewujudkan proses persidangan yang cepat tanpa berlarut-larut lagi. 
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Meskipun sudah ada early warning system melalui Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di 

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan 

Peradilan, sebelum pelaksanaan e- court masih ditemukan perkara sisa di 

Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Berdasarkan data laporan kinerja Pengadilan 

Agama Makassar tahun 2017 tercatat bahwa pada tahun 2016 Pengadilan Agama 

Makassar menyisakan 380 perkara yang terdiri atas 14 perkara permohonan dan 

366 perkara.308 Sedangkan pada laporan kinerja tahun 2018 pada tahun 2017 

Pengadilan Agama Makassar menyisakan 242 perkara yang terdiri atas 7 perkara 

permohonan dan 235 perkara.309 Pada laporan kinerja tahun 2019 pada tahun 2018 

Pengadilan Agama Makassar menyisakan 279 perkara yang terdiri atas 9 perkara 

permohonan dan 270 perkara.310 Pada laporan kinerja tahun 2020 pada tahun 2019 

Pengadilan Agama Makassar menyisakan 143 perkara yang terdiri atas 3 perkara 

permohonan dan 140 perkara.311 

Pada laporan kinerja tahun 2017 pada tahun 2016 Pengadilan Agama 

Sungguminasa menyisakan 105 perkara.312 Pada laporan kinerja tahun 2018 pada 

tahun 2017 Pengadilan Agama Sungguminasa menyisakan 132 perkara.313 Pada 

laporan kinerja tahun 2019 pada tahun 2018 Pengadilan Agama Sungguminasa 

 
308Pengadilan Agama Makassar, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017, 

(Makassar: PA Makassar, 2017), h. 26-30. 
309Pengadilan Agama Makassar, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, 

(Makassar: PA Makassar, 2018), h. 28-31. 
310Pengadilan Agama Makassar, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, 

(Makassar: PA Makassar, 2019), h. 27-29. 
311Pengadilan Agama Makassar, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, 

(Makassar: PA Makassar, 2020), h. 26-29. 
312Pengadilan Agama Sungguminasa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017, 

(Sungguminasa: PA Sungguminasa, 2017), h. 15-17. 
313Pengadilan Agama Sungguminasa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, 

(Sungguminasa: PA Sungguminasa, 2018), h. 15-17. 
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menyisakan 103 perkara.314 Pada laporan kinerja tahun 2020 pada tahun 2019 

Pengadilan Agama Sungguminasa menyisakan 78 perkara.315 Sedangkan 

berdasarkan laporan kinerja tahun 2021 Pengadilan Agama Maros, pada tahun 

2020 ada sisa perkara sebanyak 27 perkara, dan pada tahun 2021 ada sisa 21 

perkara.316 

Dari laporan kinerja di Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Agama 

Sungguminasa dan Pengadilan Agama Maros sisa perkara yang masih menjadi 

tanggungan mengalami penurunan. Penurunan sisa perkara yang harus 

diselesaikan merupakan efek dari pemanfaatan e- court dalam menyelesaikan 

perkara. Meskipun tidak semua perkara didaftarakan melalui e- court, namun ada 

sejumlah perkara yang didaftarkan dan diselesaikan melaui e- court atau e-litigasi. 

Proses implementasi asas contante justitie pada pengadilan di wilayah pengadilan 

tinggi agama makassar di era kemajuan teknologi informasi melalui e- court dapat 

dikatakan memberikan dampak yang positif. Penyelsaian perkara dapat lebih 

efektif dan efisien. Tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak berbelit-belit.  

Melalui e- court para pihak dapat mendaftarkan perkaranya tidak harus 

datang ke pengadilan yang dituju. Pendaftaran dapat dilakukan kapanpun dan 

dimanapun. Begitupun persidangan dapat dilakukan di pengadilan dimana para 

pihak saat itu berada. Para pihak tidak harus datang secara langsung. Dalam 

 
314Pengadilan Agama Sungguminasa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, 

(Sungguminasa: PA Sungguminasa, 2018), h. 15-17. 
315Pengadilan Agama Sungguminasa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, 

(Sungguminasa: PA Sungguminasa, 2018), h. 15-17. 
316Pengadilan Agama Maros, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, 

(Sungguminasa: PA Maros, 2021), h. 15-17. 



198 
 

penyampaian jawaban, replik, duplik dan kesimpulan cukup diupload ke dalam 

aplikasi e- court yang berbasis website. 317 

Bisnis proses berperkara secara e- court di Pengadilan Agama Makassar, 

Pengadilan Agama Watampone, Pengadilan Agama Maros dan Pengadilan 

Agama Sungguminasa mengacu kepada PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang 

perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan 

Secara Elektronik di Pengadilan serta SK KMA Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 

tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata 

Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 

Pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik yang ingin 

mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Agama 

Watampone, Pengadilan Agama Maros dan Pengadilan Agama Sungguminasa 

adalah pengguna terdaftar yaitu advokat, dan pengguna lain. Selain itu Pengguna 

layanan administrasi perkara secara elektronik adalah pengguna lain diantaranya 

perorangan, kuasa yang mewakili lembaga, jaksa sebagai pengacara negara, kuasa 

insidentil.318 Pengguna e- court dapat digunakan oleh pengguna terdaftar maupun 

pengguna lain.319. Syarat-syarat pendaftaran secara lengkap diatur dalam Pasal 5 

PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019.320  

 
317Arifuddin, Tenaga ITE PA Maros, Wawancara, Maros, 2 Maret 2023. 
318Dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 

dan SK KMA Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan 
Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara 
Elektronik 

319Pasal 5 Ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2019. 
320Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar bagi advokat adalah: Kartu Tanda 

Penduduk, Kartu Keanggotaan Advokat, Bukti berita acara sumpah Advokat oleh Pengadilan 
Tinggi”. Persyaratan untuk pengguna lain diantaranya yaitu: Kartu identitas pegawai/kartu tanda 
anggota, surat kuasa dan/atau surat tugas dari kementrian/lembaga/badan usaha bagi pihak yang 
mewakili kementrian/lembaga dan badan usaha, Kartu tanda penduduk/paspor dan identitas 
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Beberapa langkah administrasi dalam mendaftarkan perkara sampai 

pemanggilan sidang dan pelaksanaan sidang secara elektronik dapat melalui 

langkah sebagai berikut321 : 

1. e-Filling merupakan pendaftaran perkara secara online. e-Filling hanya dapat 

dilakukan oleh pengguna terdaftar. Sebelum mendaftarkan perkaranya secara 

online, advokat dan pengguna lain harus menjadi pengguna terdaftar. 

2. e-Payment merupakan pembayaran panjar biaya perkara secara online atau 

dilakukan dengan cara transfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau 

melalui teller bank secara langsung. Setelah pengguna terdaftar membayar 

panjar biaya perkara dan telah diverifikasi oleh petugas pengadilan, pengguna 

terdaftar memperoleh nomor perkara. Nomor perkara ini yang akan menjadi 

bukti para pihak. Telah mendaftarkan perkaranya di pengadilan. 

3. e-Summon, setelah perkara didaftarkan secara elektronik dan membayar 

panjar biaya perkara, sehingga memperoleh nomor perkara, selanjutnya 

Majelis Hakim memerintahkan pemanggilan secara elektronik kepada para 

pihak. Pemanggilan secara elektronik dilakukan untuk sidang pemeriksaan 

dan Majelis menanyakan kepada para pihak mengenai kesepakatan 

berperkara secara elektronik. Pemanggilan yang dilakukan kepada para pihak 

di luar yurisdiksi pengadilan dapat dilakukan secara online dan selanjutnya 

 

lainnya untuk perorangan; Penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidentil karenba 
hubungan keluarga Calon Pengguna Terdaftar dan Pengguna lain melakukan pendaftaran melalui 
Sistem Informasi Pengadilan. 

321Mahkamah Agung R.I, Buku Panduan E-court; The Electronic Justice System, Jakarta: 
Mahkamah Agung, 2019, h. 7-8. 
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pengadilan yang mengajukan pemanggilan memberikan surat pengantar dan 

pemanggilan secara manual atau berbentuk fisik.322 

4. e-Litigasi atau persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses 

memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan 

dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Namun demikian tidak 

seluruh tahapan persidangan dilakukan melalui teknologi informasi. Ada 

beberapa hal bagian tahapan yang mengharuskan para pihak hadir dalam 

persidangan. Beberapa tahapan persidangan yang mengharuskan para pihak 

hadir diantaranya yaitu pada tahap sidang pembacaan gugatan karena mediasi 

tidak berhasil. Selanjutnya pada tahap pembuktian. Perbedaan pembuktian 

dalam persidangan secara e-Litigasi dengan sidang konvensional adalah 

adanya kewajiban bagi penggugat dan tergugat untuk mengupload semua 

dokumen bukti surat yang telah bermeterai ke dalam sistem informasi 

pengadilan.323 

Jadi peradilan elektronik di Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan 

Agama Watampone, Pengadilan Agama Maros dan Pengadilan Agama 

Sungguminasa meliputi administrasi perkara secara elektronik dengan 

persidangan elektronik. Secara sederhana peradilan elektronik adalah sebuah 

 
322Pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik, dalam hal panggilan persidangan dilakukan kepada pihak yang 
berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan, panggilan kepadanya dapat dikirim secara 
elektronik dan surat panggilan tersebut ditembuskan kepada pengadilan di wilayah hukum tempat 
pihak tersebut berdomisili”. 

323Amran Suadi, Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia; Menakar Beracara 

di Pengadilan Secara Elektronik, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, h. 92. Lihat juga Surat 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Ketentuan Umum poin 
2, hal. 4, lihat juga Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara 

Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik. 
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instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal 

pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, 

pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online, persidangan 

secara online mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, 

kesimpulan), pembacaan putusan, pengiriman salinan putusan dan pengarsipan 

berkas perkara. Dari definisi di atas, tiap-tiap tahapan selalu online. Pengguna 

layanan dituntut untuk memahami peradilan elektronik yang serba online. 

2. Manfaat asas contante justitie dalam berperkara secara elektronik 

Penerapan system administrasi perkara dan persidangan perkara secara 

secara elektronik di Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar, terutama di Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Agama 

Watampone, Pengadilan Agama Maros dan Pengadilan Agama Sungguminasa 

tidak mengurangi norma dan hukum acara yang sudah lama berlaku di pengadilan. 

Adanya sistem ini hanya memberikan kemudahan akses para pihak dalam 

berperkara di pengadilan. Dari pemaparan di atas, dapat ditarik beberapa manfaat 

dalam penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (e- court). 

Beberapa manfaatnya yaitu: 

1. Lebih hemat waktu, tenaga dan biaya dalam menyelesaikan perkara; 

2. Pembayaran panjar biaya perkara dapat dilakukan secara mudah dan cepat; 

3. Dokumen perkara terarsip secara rapi dan mudah dicari oleh para pihak; 

4. Data tersimpan dengan bagus, sehingga mudah untuk ditemukan bila ada 

yang membutuhkan. Baik untuk eksaminasi, penelitiaan dan pengawasan.324 

 
324Andi Hasan Mizwar, tenaga ITE PA Makassar, Wawancara, Makassar, 3 Maret 2023. 
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Penerapan Pelayanan prima pengadilan secara elektronik (e- court) 

merupakan salah satu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good 

governance). Dalam dokumen kebijakan United Nation Development Programme 

(UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu : 

1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan 

adil. 

2. Menjamin adanya supremasi hukum. 

3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan 

pada konsesus masyarakat. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling 

miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi 

sumber daya pembangunan325. 

Meskipun demikian, sistem e- court atau e-litigasi yang telah diterapkan 

oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama di lingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama Makassar masih butuh sosialisasi secara masif kepada 

para pihak yang berkepentingan. Dengan masifnya sosialisasi program yang 

diluncurkan oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2018 dan dilanjutkan pada tahun 

2019 dan diubah pada tahun 2022, diharapkan para pihak yang berkepentingan 

dapat memanfaatkan dan memberikan masukan yang positif yang membangun 

untuk kemajuan peradilan di Indonesia. Pembenahan dan penyempurnaan sistem 

ini masih diupayakan oleh Mahkamah Agung. Pembenahan dan penyempurnaan 

sistem ini dalam rangka memberikan pelayanan yang prima bagi para pencari 

 
325Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance, Bandung: Yayasan 

Obor Indonesia, 2003,  1-2 
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keadilan. Sehingga dengan demikian, visi Mahkamah Agung Terwujudnya badan 

peradilan yang agung dapat terlaksana. 326 

Muhammad Munsir, S.HI, Advokat yang sering bersidang di Pengadilan 

Agama Makassar mendukung perubahan sistem peradilan yang ada di PA 

Makassar. Sebelum diberlakukannya beracara secara elektronik, ia sering 

menemui kendala, umpamanya mengenai waktu penyelesaian perkara serta 

antrian sidang yang memerlukan waktu yang lama. 

Sejak adanya optimalisasi persidangan secara e-litigasi, ia sudah tidak 

menjumpai kendala-kendala sebelumnya. Bahkan, dalam satu hari ia bisa 

melakukan persidangan dibeberapa tempat. Karena, ia tidak harus datang ke 

persidangan setiap waktunya. Namun, pengiriman dokumen maupun berkas 

perkara dapat ia lakukan secara elektronik melalui akun e- court. 327 

Advokat lain juga merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh 

Husna Husain, S.H. Pengadilan Agama Makassar telah melengkapi sarana 

prasarana yang memadai guna keberlangsungan beracara secara e-litigasi. Sumber 

daya yang dimiliki oleh PA Makassar sudah sangat baik, membantu para advokat 

apabila mengalami kendala, misalnya pada saat aplikasi e- court sedang problem 

atau dalam maintenance.328  

M. Aswin, S.H., Advokat yang biasa beracara di Pengadilan Agama 

Maros juga merasakan perubahan yang signifikan setelah menerapkan 

persidangan secara elektronik. Tidak ada kendala yang berarti pada saat 

mengakses aplikasi e- court PA Maros. Kemudahan-kemudahan layanan itu 
 

326Nursalam, Advokat, Wawancara, Gowa, 6 Maret 2023. 
327Muhammad Munsir, Advokat, Wawancara, Makassar, 3 Maret 2023. 
328Husna Husain, Advokat, Wawancara, Makassar, 3 Maret 2023. 



204 
 

berdampak pada cepatnya penyelesaian perkara yang disidangkan secara 

elektronik.329 

Implementasi persidangan secara elektronik, tidak hanya mengubah 

hukum acara tetapi secara waktu juga dapat membantu. Percepatan layanan, tanpa 

ada antrian serta jadwal persidangan jauh lebih teratur. Admin atau tenaga ITE di 

PA Sungguminasa juga sigap dalam menerima kendala yang dialami oleh advokat 

apabila terjadi masalah dalam sistem e- court. Hal tersebut disampaikan oleh 

Miftah Faris, S.HI., Advokat yang hampir setiap minggu mengikuti persidangan 

di PA Sungguminasa.330   

Pada Pengadilan Agama Watampone, Andi Ilham, S.H.I., yang 

merupakan seorang Advokat membeberkan kemudahan layanan beracara secara 

elektronik. Kini ia tidak hanya dapat bersidang di PA Watampone, tetapi juga 

dapat bersidang di pengadilan-pengadilan lain seluruh Indonesia dengan sistem 

persidangan elektronik.331 

Implementasi asas contante justitie pada PTA Makassar di era kemajuan 

teknologi informasi semakin menjadi kenyataan. Karena asas tersebut kini 

terbantukan dengan suatu sistem persidangan baru, yaitu persidangan yang 

dilaksanakan dengan sistem elektronik. 

 

 

 

 
329M. Aswin, Advokat, Wawancara, Maros, 2 Maret 2023. 
330Miftah Faris, Advokat, Wawancara, Sungguminasa, 6 Maret 2023. 
331Andi Ilham, Advokat, Wawancara, Bone, 7 Maret 2023. 
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3. Hambatan dan tantangan asas contante justitie dalam berperkara 

secara elektronik 

Adanya perubahan regulasi, dari berperkara secara konvensional menuju 

elektronik tentu ada akibatnya. Hal tersebut merupakan suatu keniscayaan, yang 

tidak mungkin di tolak, namun setidaknya dapat dilakukan mitigasi resikonya. 

Berperkara secara elektronik adalah hal yang baru bagi masyarakat di 

Indonesia. Nyatanya, sejak negara ini berdiri, sudah 73 tahun prosesi beracara di 

pengadilan dilakukan dengan cara konvensional. 

Kemajuan zaman yang diiringi dengan pesatnya perkembangan teknologi 

informasi, mengubah pola yang konvensional menuju elektronik. Dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan lembaga 

peradilan yang agung, modern dan berbasis digital adalah suatu keniscayaan. 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, hambatan maupun kendala 

dengan diterapkannya sistem peradilan modern berbasis digital atau elektronik di 

antaranya adalah : 

Komitmen satuan kerja dalam penerapan e- court di Pengadilan masih 

terdapat pertimbangan kurangnya masukan untuk biaya operasional non DIPA. 

Hal tersebut disebabkan oleh minimnya uang panjar perkara yang masuk. 

Biasanya, dalam setiap perkara konvensional itu para pencari keadilan dibebani 

untuk membayar biaya pemanggilan. Biaya ini dikelola oleh pengadilan selain 

untuk melakukan pemanggilan, sisanya digunakan untuk menutup biaya 

operasional kantor lain yang tidak dibiayai oleh negara. Anggaran yang diberikan 

kepada pengadilan itu sangat terbatas, sedangkan kebutuhan untuk memberikan 
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pelayanan prima itu adalah keharusan. Sehingga, sebagian biaya pemanggilan 

digunakan juga untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada 

masyarakat. Misalnya, penyediaan minum para pihak, peningkatan kualitas sarana 

dan prasarana, maupun lainnya. 332 

Majelis hakim masih terbiasa bersidang secara konvensional dan terdapat 

multi tafsir atas implementasi norma aturan terkait persidangan secara elektronik. 

Memang, sejak diberlakukannya PERMA tentang persidangan elektronik ini tidak 

semua hakim telah dilakukan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Sebagian 

besar hakim justru belajar mandiri untuk memahami sistem yang baru ini. 

Terhadap hakim yang terbiasa memeriksa perkara yang banyak dan berat, tentu ini 

akan menguras energi dan tenaga yang berlebih. 333 

Panitera sidang dan aparat pengadilan sangat minim pelatihan mengenai 

teknis implementasi e court di Pengadilan. Dalam perkara yang didaftarkan secara 

e- court, peran panitera sangat signifikan. Panitera lah yang mengatur lalu lintas 

persidangan yang dilakukan secara e- court. Meskipun panitera dibantu oleh tim 

IT, namun hal tersebut tentu tidak cukup. Terkadang, IT kantor tidak seluruhnya 

menguasai hukum acara persidangan, baik persidangan konvensional maupun 

persidangan e- court. Kendala seperti ini seharusnya segera dicarikan solusi 

jangka pendek, yaitu dengan melakukan pelatihan terkait lalu lintas dan 

administrasi persidangan secara e- court bagi panitera. 334 

 
332Muhammad Surur, (53 tahun), Wakil Ketua PA. Makassar, Wawancara, Makassar, 3 

Maret 2023. 
333Hj. Heriyah (55 tahun), Ketua PA Watampone, Wawancara, Bone, 7 Maret 2023 
334H. Imran (51 tahun), Panitera PA Makassar, Wawancara, Makassar, 3 Maret 2023. 
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Jurusita atau jurusita pengganti enggan mempelajari tata cara 

pemanggilan dan pemberitahuan melalui e court karena tidak berbiaya. Lazimnya 

seorang petugas, melakukan pekerjaan pemanggilan memperoleh biaya 

transportasi. Karena ada perubahan regulasi, pemanggilan yang semula 

disampaikan ditempat kediaman para pihak berperkara kini dilakukan ditempat 

domisili elektronik pihak perkara. Apa perbedaannya sangat tajam, jelas. Sebab 

pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita pada alamat tempat kediaman ada biaya 

transportasinya, sedangkan pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita pada alamat 

domisili elektronik tidak memakai biaya. Perubahan ini menyebabkan penghasilan 

jurusita turun drastis. Solusinya adalah diberikan hak lain misalkan tunjangan 

tambahan atau peningkatan remunerasinya, sehingga para jurusita ini lebih 

bersemangat dalam berkinerja. 335 

Masih banyak terdapat Permasalahan dan kendala teknis dalam 

implementasi e- court namun belum ada solusinya, terlebih aplikasi e- court 

masih dalam tahap penyesuaian dengan aturan terbaru. Sistem baru tentu tidak 

sempurna, meski telah dilakukan uji petik berulang kali. Hal ini menjadi 

pekerjaan rumah yang berat bagi tim pengelola aplikasi e- court Mahkamah 

Agung, agar kendala teknis misalkan lemahnya jaringan dapat diatasi dengan 

baik. 336 

Masih kurangnya sosialisasi terkait teknis beracara secara elektronik 

kepada calon pengguna layanan, advokat dan masyarakat. Sosialisasi pengadilan 

yang hampir tidak ada, hanya mengandalkan banner maupun flyer pada media 

 
335Nasriah  (47 tahun), Panitera PA Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 6 Maret 2023. 
336Muh. Yunus, Advokat, Wawancara, Maros, 2 Maret 2023. 
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sosial ini kurang efektif. Seharusnya, pengadilan mengumpulkan organisasi 

tempat para advokat bernaung, selanjutnya dilakukan sosialisasi. Namun 

demikian, kita juga memaklumi lantaran pengadilan tingkat pertama tidak 

diberikan anggaran dalam rangka mengadakan sosialisasi maupun simulasi 

kepada para advokat, masyarakat maupun stakeholder lain yang 

berkepentingan.337 

Masyarakat masih banyak yang tidak memiliki e mail atau tidak terbiasa 

berkomunikasi melalui e-mail. Tidak semua masyarakat itu memiliki atau 

menghafal emailnya. Memang benar, mayoritas masyarakat menggunakan hand 

phone android yang didalamnya harus memasukkan e-mail. Namun, terkadang e-

mail itu dibuat di counter yang tidak ia simpan, kadang pula dibuatkan oleh 

keluarganya yang ia sendiri tidak tahu. Sehingga, dalam hal ini akan ada sedikit 

trouble bila akan membuat email baru.338 

Masyarakat lebih senang berperkara secara konvensional dengan hadir 

secara langsung kepengadilan. Ini merupakan kendala klasik yang dihadapi oleh 

Pengadilan Agama Watampone. Masyarakat merasa lebih puas kalau sidang 

langsung di pengadilan. Mereka mengikuti proses persidangan klasikal, melihat 

majelis hakim serta mendengar langsung putusan hakim. Hal ini menjadi salah 

satu kendala utama, sudah kita beri informasi mengenai kemudahan berperkara 

secara e court, namun masih banyak yang lebih suka kalau sidang secara 

konvensional. 339 

 
337Muhammad Munsir, Advokat, Wawancara, Makassar, 3 Maret 2023. 
338Arifuddin, Tenaga ITE PA Maros, Wawancara, Maros, 2 Maret 2023. 
339Hj. Heriyah (55 tahun), Ketua PA Watampone, Wawancara, Bone, 7 Maret 2023. 
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Kurang maksimal dalam upaya membangun MoU dengan pihak lain 

terkait pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik 

misalnya kantor pos dan Bank. Namun, kendala ini sudah dapat diselesaikan 

seiring pemberian informasi yang detail kepada pihak bank dan kantor pos. Saat 

ini, kemudahan pelayanan di Bank dan Kantor Pos bagi masyarakat pencari 

keadilan khususnya yang menggunakan layanan e- court. 340 

Belum tersedia sarana dan prasarana yang memadai untuk perkara e 

court di Pengadilan seperti jaringan internet yang stabil dan ruang sidang 

elektronik. Ini merupakan kendala operasional atau kendala sarana prasarana yang 

dihadapi oleh PA Maros. Tata kelola PA Maros yang masih proto type gedungnya 

model lama membuat kesulitan menata ruang sidang elektronik, selain itu belum 

adanya dukungan anggaran sarana prasarana persidangan elektronik. 341  

Petugas meja e- court sangat terbatas baik dari kualitas maupun kuantitas 

dan sangat minim pelatihan. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan di 

Pengadilan Agama Sungguminasa, kualitas petugas meja e- court umumnya sudah 

baik. Namun jumlahnya sangat terbatas. Hal tersebut dapat terlihat, bila pengajuan 

perkara e- court pada jam istirahat atau sore, maka responnya masih kurang cepat. 

Sekiranya ada penambahan petugas pada meja e- court, akan semakin 

meningkatkan performa pelayanan prima pada PA Sungguminasa. 342   

 

 
340Muhtaruddin Bahrum (44 tahun), Ketua PA Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 6 

Maret 2023. 
341Irham Riad (43 tahun), Ketua PA Maros, Wawancara, Maros, 2 Maret 2023. 
342Nursalam, Advokat, Wawancara, Sungguminasa, 6 Maret 2023. 
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4. Relevansi SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dengan PERMA tentang 

Peradilan Elektronik 

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) telah menerbitkan Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian 

Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) 

Lingkungan Peradilan. 

Mahkamah Agung menginstruksikan agar pengadilan dapat 

menyelesaikan perkara pada tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan dan 

pada tingkat banding paling lambat 3 (tiga) bulan.  

SEMA tersebut kemudian menjadi early warning system bagi para 

hakim, sehingga dalam menangani setiap perkaranya akan selalu mewujudkan 

proses persidangan yang cepat tanpa berlarut-larut lagi. 

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang diubah dengan PERMA Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

elektronik dan disempurnakan dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi Perkaara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara elektronik, untuk ditingkatkan levelnya menjadi 

suatu Undang-Undang Peradilan Elekronik. 

Relevansi SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dengan PERMA tentang 

Peradilan Elektronik di Pengadilan Agama Wilayah Hukum PTA Makassar, 

berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh hasil sebagai berikut : 

Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, sejak diberlakukannya  PERMA 

Nomor 3 Tahun 2018 sampai dengan PERMA PERMA Nomor 7 Tahun 2022 
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tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi 

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik, seluruh 

penyelesaiannya tidak melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA 

Nomor 2 Tahun 2014. Tahun 2020 sampai dengan 2022, seluruh perkara yang 

diajukan secara elektronik berhasil diselesaikan oleh majelis hakim rata-rata 

antara 1 bulan sampai dengan 5 bulan untuk maksimalnya. 343 

Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, telah berhasil memedomani 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian 

Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, khususnya terhadap 

perkara yang didaftarkan secara elektronik. Tahun 2020 hingga tahun 2022, 

seluruh perkara elektronik yang diselesaikan oleh majelis hakim berhasil 

diselesaikan bahkan tidak melebihi 4 bulan. 344 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, sesuai hasil penelitian dapat 

ditemukan hasil seluruh perkara yang didaftarkan melalui e- court, berhasil 

diselesaikan di bawah 5 bulan. Artinya, amanat SEMA Nomor 2 Tahun 2014 telah 

berhasil dilaksanakan 100% terhadap perkara yang diajukan secara elektronik. 

Lahirnya PERMA tentang persidangan secara elektronik telah nyata memberikan 

dampak tentang kemudahan, kecepatan dan less cost bagi masyarakat pencari 

keadilan. 345 

Pengadilan Agama Maros Kelas I B, Terhadap perkara yang didaftarkan 

secara elektronik kurun waktu antara tahun 2020 hingga tahun 2022, berhasil 

 
343Muhammad Surur, (53 tahun), Wakil Ketua PA. Makassar, Wawancara, Makassar, 3 

Maret 2023. 
344Hj. Heriyah (55 tahun), Ketua PA Watampone, Wawancara, Bone, 7 Maret 2023. 
345Muhtaruddin Bahrum (44 tahun), Ketua PA Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 6 

Maret 2023. 
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diselesaikan tidak lebih dari 5 bulan. Majelis Hakim telah memedomani PERMA 

Nomor 3 Tahun 2018 sampai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara elektronik. Selain itu, indeks tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap layanan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Maros 

pun semakin meningkat. 346 

Kualitas putusan konvensional dan putusan secara elektronik, tidak ada 

bedanya. Karena, putusan konvensional maupun elektronik telah ada template 

nya, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan 

Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding 

Pada Empat Badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI. 

Perbedaan antara persidangan konvensional dan persidangan elektronik, 

hanyalah pada sistem administrasinya, bukan berbeda tentang putusannya. 

Persidangan elektronik, secara administrasi lebih memudahkan masyarakat 

pencari keadilan untuk memperoleh hak hukumnya. Persidangan tidak hanya 

dilakukan pada kantor pengadilan agama, namun dapat dilakukan di rumah 

maupun di tempat lain, tidak hanya di kantor pengadilan.347 

Jaminan keadilan hukum, kepastian hukum maupun kemanfaatan hukum 

terhadap produk pengadilan dalam bentuk putusan pada perkara elektronik adalah 

sama persis dengan produk putusan pada perkara yang diajukan secara 

konvensional. Proses eksekusi terhadap putusannya pun juga sama, tanpa ada 
 

346Irham Riad (43 tahun), Ketua PA Maros, Wawancara, Maros, 2 Maret 2023. 
347Muhammad Surur, (53 tahun), Wakil Ketua PA. Makassar, Wawancara, Makassar, 3 

Maret 2023. 
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perbedaan sedikitpun. Putusan perkara elektronik maupun putusan perkara 

konvensional adalah sama-sama mengikat dan memiliki daya eksekusi (nilai 

eksekutorial). 348 

Efek diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang diubah dengan 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara elektronik dan disempurnakan dengan PERMA Nomor 7 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Tentang 

Administrasi Perkaara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik rupanya 

semakin relevansi dengan penerapan Implementasi asas contante justitie 

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan 

Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. 

C. Penerapan Asas Contante justitie Pada Peradilan di Era Kemajuan 

Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan Kemaslahatan dan Keadilan 

Bagi Masyarakat 

Mewujudkan peradilan yang agung menjadi impian bersama. Cita-cita ini 

juga menjadi ekspektasi masyarakat. Apalagi memasuki revolusi industri 4.0, 

yang menuntut serba cepat. Mengoptimalkan keberadaan teknologi di segala 

kehidupan merupakan keniscayaan. Dengan teknologi, untuk mewujudkan 

peradilan yang agung tentu lebih mudah. Bilamana peradilan yang agung diukur 

dari kecepatan, efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, maka teknologi adalah jawabannya. Dampak teknologi pada praktek 

 
348Muhtaruddin Bahrum (44 tahun), Ketua PA Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 6 

Maret 2023. 
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hukum sudah dirasakan manfaatnya oleh penyedia layanan maupun pengguna 

layanan.  

Peradilan yang agung akan menemukan jalannya manakala Mahkamah 

Agung dapat menyesuaikan perkembangan masyarakat. Dapat menjamin 

kepastian, kemudahan dan kecepatan layanan dengan bantuan teknologi. 

Teknologi menjadi alat komunikasi yang efektif. Memudahkan komunikasi antara 

advokat, para pihak dengan pengadilan. Di era digital sangat masuk akal bila 

sebagian besar pekerjaan pengadilan dilakukan secara online. Revolusi industri 

4.0, menuntut Mahkamah Agung menjadi bagian integral cara-cara online. 

Tidaklah mengherankan serangkaian inovasi yang semakin meningkat di 

pengadilan berbanding lurus dengan meningkatnya pelayanan yang prima. Di saat 

teknologi membawa perubahan besar di semua sudut kehidupan sosial dan 

pekerjaan kita, warga peradilan menyambutnya dengan antusias. email yang 

dahulunya asing sekarang menjadi alat komunikasi utama yang dapat 

dimanfaatkan oleh penyedia layanan dan pengguna layanan.  

Pemanfaatan teknologi dalam peradilan elektronik di pengadilan memiliki 

benang merah dengan visi Mahkamah Agung, yaitu Terwujudnya Badan 

Peradilan Yang Agung. Visi Mahkamah Agung, dirumuskan dengan merujuk 

pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai 

tujuan Negara Republik Indonesia.349 Jejak cita-cita mewujudkan peradilan yang 

 
349Alenia kedua dan perjuangan pergerakan kemerdekaan indonesia telah sampailah 

kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat indonesia ke depan 
pintu gerbang kemerdekaan negara indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi 
segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
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agung dapat ditemukan di dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2025. Badan 

Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah 

Badan Peradilan yang : 

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan 

berkeadilan; 

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang 

dialokasikan secara proporsional dalam APBN; 

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas 

dan terukur; 

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang 

sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional; 

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang 

aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan; 

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan 

kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan 

profesional; 

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan 

jalannya peradilan; 

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima; 

 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 
kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang undang dasar negara indonesia, yang 
terbentuk dalam suatu susunan negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 
berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan 
indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawatan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
indonesia. 
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9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, 

dan transparansi; 

10. Modern dengan berbasis TI terpadu350. 

Jelas sekali bahwa sejak tahun 2010, Mahkamah Agung telah 

mencanangkan peradilan yang modern berbasis teknologi informasi. Pada tahun 

2018 menjadi tahun penegasan bahwa Mahkamah Agung telah siap menjadi 

peradilan modern. Ditandai dengan dilaucingnya e- court. Pada tahun 2019, 

Mahkamah Agung menyempurnakan e- court, baik dari segi payung hukum 

maupun aplikasinya. Tentunya lahirnya e- court, memunculkan gelombang 

perubahan dalam menyelesaikan perkara. Dari praktek konvensional menjadi 

sistem digital. Terdapat beberapa hal baru yang menarik selain penggunaan 

dokumen elektronik untuk Jawaban, Replik, Duplik, dan kesimpulan dalam 

persidangan, yaitu domisili elektronik, virtual account, Pengguna Terdaftar. Hal 

ini amat baru dalam dunia Peradilan, dimana sebelumnya tidak dikenal domisili 

elektronik, pengguna terdaftar, dan pembayaran dengan virtual account.351 

Peradilan elektronik atau e- court merupakan wujud nyata modernisasi 

manajemen peradilan. Agar peradilan lebih efektif dan efisien. Tidak 

menghabiskan banyak sumber daya (terutama manusia). Peradilan elektronik 

menjadi jalan lempang bagi Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya 

termasuk Pengadilan Agama Makassar, Penagadilan Agama Watampone, 

 
350Mahkamah Agung, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta: Mahkamah 

Agung, 2010, h. 14. 
351Reza Dwi Ardianto, Taufiqurrahman Syahuri, Mardi Chandra, Pemenuhan Asas 

Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-

Court dan E-Litigasi, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050, 
h.1337. 
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Pengadilan Agama Maros dan Pengadilan Sungguminasa dalam mewujudkan 

peradilan yang agung, sebagaimana visi Mahkamah Agung. Dalam bahasa yang 

lain, peradilan elektronik adalah cara. Sedangkan peradilan yang agung adalah 

tujuan. Saat ini, cara ini sedang diuji. Dimanfaatkan untuk kepentingan 

masyarakat pencari keadilan. Hipotesis awal dapat dikatakan bahwa cara yang 

ditempuh oleh Mahkamah Agung sudahlah tepat. Karena cara ini selaras dengan 

asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana yang diamanahkan 

oleh peraturan perundang-undangan.352 Namun demikian, pemanfaatan teknologi 

dalam persidangan elektronik, harus menjamin keamanan data. Baik keamanan 

data pengguna layanan maupun data penyedia layanan. Adanya jaminan 

keamanan data dalam peradilan elektronik diharapkan dapat memberikan 

kenyamanan bagi pencari keadilan. 

Bergesernya peradilan konvensional menjadi peradilan digital, merupakan 

lompatan yang luar biasa. Langkah ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung 

berkomitmen membangun good corporate governance. Membangun good 

corporate governance tentu tidaklah mudah. Setidaknya memiliki ciri-ciri yang 

digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Ciri-ciri good corporate 

governance telah dijelaskan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa asas-asas umum 

pemerintahan yang Baik diantaranya yaitu: a) kepastian hukum; b) kemanfaatan; 

 
352Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 
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c) ketidak berpihakan; d) kecermatan; e) tidak menyalahgunakan kewenangan; f) 

keterbukaan; g) kepentingan umum; dan h) pelayanan yang baik.353  

Bila diperhatikan lebih jauh, penerapan peradilan elektronik di Pengadilan 

Agama Makassar, Pengadilan Agama Maros, Pengadilan Agama Watampone dan 

Pengadilan Agama Sungguminasa menawarkan ketepatan waktu, kecepatan, biaya 

yang jelas dan murah sesuai dengan standar pelayanan. Dapat dikatakan peradilan 

elektronik memenuhi asas pelayanan yang baik.354 Jadi, pelayanan yang baik 

merupakan asas yang melekat dalam peradilan elektronik. Untuk mewujudkan 

pelayanan prima lebih mudah dilaksanakan. Tentu pemanfaatan teknologi dalam 

persidangan elektronik harus ditopang oleh sumber daya manusia dan 

infrastruktur yang memadai. Hakekat penerapan asas contante justitie di 

Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Agama Maros, Pengadilan Agama 

Watampone dan Pengadilan Agama Sungguminasa dapat dianalisa melalui 

pendekatan sistem hukum, teori keadilan dan teori maslahat dalam hukum Islam.  

Penerapan e- court atau e-litigasi di Pengadilan Agama Makassar, 

Pengadilan Agama Maros, Pengadilan Agama Watampone dan Pengadilan 

Agama Sungguminasa bila dianalisa menggunakan system hukum menurut 

Lawrence M. Friedman telah menunjukkan efektifitas hukum. Keberadaan e- 

court atau e-litigasi dalam perspektif sosial, dapat didekati dengan teori sistem 

hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman 

 
353 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 
354Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan 

pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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membuka cakrawala tentang hukum. Menurut Lawrence M. Friedman hukum 

didefinisikan: 

“There are many ways, in fact, to look at law or the legal system. One way 

is as "the law," that is, a set of rules or norms, written or unwritten, about 

right and wrong behavior, duties and rights.355 
(Sebenarnya ada banyak cara untuk melihat hukum atau sistem hukum. 

Salah satu caranya adalah sebagai “hukum”, yaitu seperangkat aturan atau 

norma, tertulis atau tidak tertulis, tentang benar dan salah perilaku, 

kewajiban dan hak.) 

Penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga 

komponen atau sub-sistem, yaitu komponen struktur hukum (structure of law), 

substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).356 

Teori Friedmann diatas dapat menggambarkan bagaimana asas contante justitie 

diterapkan dengan dukungan teknologi informasi. Dalam mengimplementasikan 

asas contante justitie dalam penyelesaian perkara melalui e- court dan e-litigasi, 

keberadaan pengadilan dan apartur di Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan 

Agama Maros, Pengadilan Agama Watampone dan Pengadilan Agama 

 
355 Lawrence M. Friedman,  The Legal System A Social Science Perspective (Cet.III, New 

York Russell Sage Foundation, 1987), h. 2. 
356 “The structure of a system is its skeleton or framework;it is the permanent shape, the 

institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within 

bounds. The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of 

courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of 

appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how 

many members., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police 

department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A 

kind of still photograph, which freezes the action” ((Struktur hukum berkaitan dengan 
kelembagaan atau penegak hukum dan kinerjanya (pelaksanaan hukum). Institusi dan penegak 
hukum memiliki peran yang sangat besar dalam menegakkan asas sederhana cepat dan biaya 
ringan dalam sistem peradilan. Dalam Lawrence W. Friedman, American Law: An Introduction 
(New York: W.W. Norton and Co, 1984), h. 5. 
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Sungguminasa menunjukkan adanya struktur hukum.357 Adanya PERMA No.7 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 menunjukkan 

adanya substansi hukum.358 Sedangkan penerapan PERMA No.7 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 dan adanya beberapa perkara 

yang didaftarkan melalui e- court menggambarkan adanya budaya hukum359 

dalam mengimplementasikan asas contante justitie di Pengadilan Agama 

Makassar, Pengadilan Agama Maros, Pengadilan Agama Watampone dan 

Pengadilan Agama Sungguminasa. 

Tujuan diterapkan PERMA No.7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

PERMA No. 1 Tahun 2019 yang merupakan dasar hukum pelaksanaan 

persidangan elektronik, untuk memudahkan para pihak menyelesaikan 

Permasalahannya di pengadilan. Senada dengan tujuan diberlakukannya hukum 

merupakan muara akhir terhadap proses penyelesaian sengketa.360  

Teori tujuan hukum yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah 

keadilan (gerachtgkeit), kemanfaatan (zwegkmassigkeit) dan kepastian hukum 

 
357“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions 

should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside 

the system …the stress here is on living law, not just rules in law books” ((Substansi berarti aturan 
atau norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya. Substansi atau isi 
hukum sebagai acuan dalam penegakan hukum mempunyai peran penting sebagai pedoman atau 
pegangan bagi penegak hukum dalam melakukan wewenangnya).)Lawrence W. Friedman, 
American Law: An Introduction, h. 5. 

358“The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture 

refers, then, to those ports of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that 

bend social forces toward from the law and in particular ways. …in other word, is the climinate of 

social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused.” (Budaya 
hukum yang diartikan sistem kepercayaanya, nilai-nilai, idea dan dugaan. Budaya hukum merujuk, 
kemudian ke kebiasaan budaya umum, cara melakukan pendapat dan berpikir kearah kekuatan 
sosial dari hukum dan dengan cara tertentu. Dengan kata lain, apakah iklim pemikiran sosial dan 
kekuatan sosial pasti menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan). 
Dalam Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, h. 5. 

359Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, h.5. 
360Miftah Faris, Advokat, Wawancara, Sungguminasa 6 Maret 2023. 
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(rechtsicherheit).361 Ketiga hal tersebut idealnya harus diperhatikan secara 

berimbang dan profesional, meskipun dalam pelaksanaannya sulit untuk 

diwujudkan.362 Tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan, 

sehingga dalam setiap putusan yang akan dijatuhkan untuk mengakhiri dan 

menyelesaikan suatu perkara perlu memperhatikan tiga hal yang esensial yaitu 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dilihat dari kacamata teori ini 

PERMA No.7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 

haruslah memenuhi  unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

Nilai-nilai filsafat hukum tersebut mengacu pada pendapat Gustav 

Radbruch yang pada pokoknya menyatakan bahwa nilai-nilai dasar dari hukum 

adalah nilai-nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.363 Sekalipun 

ketiganya merupakan nilai-nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat 

suatu spannungsverhalthis (ketegangan satu sama lain). Ketiganya berisi tuntutan 

yang berlainan dan yang satu sama lain mengandung potensi yang bertentangan 

sifatnya.364 Konsep filsafat keadilan, kepastian dan kemanfaatan itu dengan 

sendirinya dapat dijadikan indikator mutu (kualitas) putusan hukum, termasuk di 

dalamnya adalah putusan hakim. Hakim dalam penelitian ini dimaknai sebagai 

mediator. 

Majid Khadduri membagi keadilan hukum (legal justice) itu ke dalam 

substantive justice, dan procedural justice atau formal justice. Dalam keadilan 

 
361Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata (Jakarta: 

Kencana, 2012), h. 59. 
362Abdul Mannan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama 

(Jakarta: Kencana, 2012), h. 291. 
363Gustav Radbruch, Einführung  in  die  Rechtswissenschaft (Stuttgart: K.F. Koehler 

Verlag, 1961), h. 36. 
364Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 19. 
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prosedur, hakim harus bersikap netral, kedua belah pihak harus diberlakukan 

sama. Substantive justice adalah keadilan materil yang mengarah pada bagian 

yang patut dengan berpihak kepada yang benar.365 Hal ini penting bagi mediator 

dalam melaksanakan mediasi. Mediasi merupakan bagian dari sistem hukum yang 

berlaku di lingkungan peradilan. Adanya mediasi yang dilakukan untuk 

menyelesaikan sengketa secara win-win solution adalah bentuk dari tujuan hukum 

itu diciptakan. 

Banyak teori keadilan yang telah diorbitkan, namun sejarah teori keadilan 

disepakati adalah teori Aristoteles. Untuk menganalisis penelitian ini, di antara 

banyak teori keadilan tersebut, teori keadilan yang dipakai oleh Aristoteles dan 

John Rawl yang akan digunakan. 

Aristoteles berpendapat bahwa untuk memahami keadilan haruslah 

memahami pengertian kesamaan. perbedaan penting antara kesamaan numerik 

dengan kesamaan proporsional adalah teori keadilan dari Aristoteles. Teori 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kesamaan Numerik adalah menyamakan setiap manusia sebagai sebuah 

kesatuan dalam sistem (unit). Inilah yang biasa dipahami dengan semua 

warga adalah sama di depan hukum. Prinsip tersebut dalam dunia hukum 

termasuk menjadi asas hukum yang disebut dengan asas audi et alteram 

partem atau dalam bahasa lain disebut dengan asas eines manres rede ist 

 
365Majid Khadduri, The Islamic Conception of Justice, terj. H.Mochtar Zoeni  dengan  

judul Teologi  Keadilan  Perspektif  Islam (Surabaya: Risalah  Gusti, 1999), h. 136. 
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keines mannes rede secara leksikal dapat dimaknai bahwa setiap orang adalah 

sama dihadapan hukum366.  

b. Kesamaan Proporsional adalah memberi sesuatu kepada setiap orang 

berdasarkan kemampuannya, posisinya, kedudukannya, prestasinya, dan 

sebagainya. Dalam ranah hukum kesamaan proporsional ini dapat diartikan 

dengan asas equality before the law meskipun secara leksikal dimaknai 

persamaan hukum. Akan tetapi dapat pula dimaknai keberimbangan di dalam 

hukum atau kemampuannya, posisinya, kedudukannya, dan sebagainya. 

Selanjutnya, Aristoteles masih membagi lagi dengan membedakan 

keadilan menjadi jenis keadilan distributif yang berlaku dalam hukum publik dan 

keadilan korektif yang berlaku dalam hukum perdata dan pidana, yaitu:  

a. Keadilan Distributif adalah lebih menitikberatkan serta fokus pada distribusi, 

honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan 

dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, 

jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan 

barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. 

Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai 

kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. 

b. Keadilan Korektif adalah lebih berfokus pada pembentukan sesuatu yang 

salah atau dalam bahasa sederhana adanya dispensasi atau keringanan di 

dalam suatu perbuatan yang salah. seperti suatu pelanggaran dilanggar atau 

kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan 

 
366Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, h. 61. 
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kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan.367 Jika suatu kejahatan 

telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada 

pelaku.  

Dapat disimpulkan bahwa di antara dua teori tersebut di atas, maka 

nampak jelas bahwa No.7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 

Tahun 2019 termasuk dalam keadilan korektif merupakan otoritas atau 

kewenangan dari dunia peradilan (yudikatif), sedangkan keadilan distributif 

merupakan otoritas atau kewenangan pemerintah sebagai pihak eksekutif. 

Keberadaan PERMA No.7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA 

No. 1 Tahun 2019 juga dapat diteropong menggunakan teori keadilan menurut 

John Rawl. Teori keadilan menurut John Rawl merupakan sebuah alternatif bagi 

teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Hume, Jeremy Bentham dan John 

Stuart Mill. Teori utilitarianisme adalah suatu teori dari sudut pandang etika 

normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah 

memaksimalkan penggunaan (utility), atau bisa disebut dengan memaksimalkan 

kebahagiaan dan mengurangi penderitaan.368 Utilitarianisme merupakan suatu 

paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaidah 

dan menguntungkan. 

Rawls menekankan posisi penting suatu prosedur yang fair demi lahirnya 

keputusan yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat. Sementara prosedur 

yang fair ini hanya dapat terpenuhi bilamana terdapat nuansa musyawarah yang 

 
367Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis (Bandung: Nuansa dan 

Nusamedia, 2004), h. 25.  
368https://id.m.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme, diakses pada tanggal 22 Maret 2023, 

jam 23.19 Wita. 
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memungkinkan melahirkan suatu keputusan dengan mampu menjamin distribusi 

yang fair atas hak dan kewajiban.  

Rawls menegaskan pentingnya semua pihak yang terlibat dalam proses 

musyawarah untuk memilih prinsip-prinsip keadilan yang berada dalam suatu 

kondisi awal yang disebutnya posisi asli (the original position).369 Hal tersebut 

tentunya sangat penting bagi mediator maupun masyarakat pencari keadilan yang 

sedang mencari solusi atau pemecahan masalah dengan cara mediasi. 

Prinsip asli menurut Rawls yang merumuskan prinsip keadilan sebagai 

berikut:  

a. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling 

luas seluas kebebasan yang sama bagi semua orang 

b. Ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa melalui 

beberapa keputusan atau kebijakan sehingga diharapkan memberi keuntungan 

bagi orang-orang yang paling tidak beruntung serta semua posisi dan jabatan 

terbuka bagi semua orang.370 Maksudnya supaya kepada semua orang 

diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Semua perbedaan 

berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial 

harus ditolak. 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2019 

juga harus dilihat dari teori kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung dua 

pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu 

 
369John Rawls, A Theory of Justice (London: Oxford University Press, 1971), h. 120. 
370John Rawls, A Theory of Justice, h. 60. 
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mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa 

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan 

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 

boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.371 Termasuk 

dalam pengertian kepastian hukum adalah adanya konsistensi dalam putusan 

hakim yang satu dengan yang lain untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.  

Frans Magnis Suseno dalam menjelaskan tentang pengertian kepastian 

hukum mengatakan bahwa hukum yang resmi diperundangkan harus dilaksanakan 

dengan pasti oleh negara dan setiap orang dapat menuntut agar hukum 

dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.372 dalam hal ini dimaknai bahwa 

kesepakatan bersama yang telah dibuat dihadapan mediator harus mengandung 

prinsip kepastian kesepakatan/perjanjian tersebut. 

Manfaat hukum merupakan bagian dari filsafat hukum berikutnya setelah 

keadilan hukum dan kepastian hukum. Nilai kemanfaatan dalam norma hukum 

sangat berguna, khususnya dalam norma hukum yang bersifat mengatur. 

Masyarakat akan menaati hukum kalau mereka merasakan hukum itu bermanfaat 

bagi dirinya. Penganut aliran Utilitarianisme berpendapat bahwa satu-satunya 

tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan.373 Hukum yang baik adalah 

hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. 

 
371Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2009), h. 158. 
372Franz Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 79. 
373Bernard L. Tanya, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi 

(Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 90. 
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Kemudahan layanan berperkara secara e- court, tentu berbanding dengan 

waktu penyelesaian suatu perkara oleh Majelis Hakim. Ida Hamidah, S.T., S.H., 

seorang advokad perempuan mengatakan dengan persidangan secara elektronik, 

maka agenda persidangan sejak awal sudah ditentukan, sehingga kita sudah tahu 

kapan putusan itu dijatuhkan. 

Ida Hamidah menceritakan pernah mengajukan perkara di PA Makassar 

dengan nomor register 1435/Pdt.G/2022/PA.Mks perkara cerai gugat. Ia 

mendaftarkan perkara tersebut pada tanggal 30 Juni 2022 dan ternyata pada 

tanggal 19 September telah putus. Apabila dikurangi dengan masa mediasi selama 

1 bulan, maka penyelesaian perkara nomor tersebut kurang dari satu setengah 

bulan. Sehingga, asas sederhana dan cepat sudah terpenuhi.374  

Kesederhanaan dan kemurahan serta kemudahan berperkara secara e 

litigasi juga dapat dirasakan oleh M. Aswin, S.H., Advokat yang berperkara di 

Pengadilan Agama Maros. Ia menjelaskan perkara dengan register nomor  

522/Pdt.G/2022/PA.Mrs. saat pembayaran biaya perkara, ia hanya membayar 

biaya panjar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kalau 

beracara secara konvensional bisa lebih dari satu juta, tentu ini sangat 

meringankan para pencari keadilan. 

M. Aswin, S.H menjelaskan kecepatan penyelesaian perkara. Perkara 

nomor 522/Pdt.G/2022/PA.Mrs. ia daftarkan secara e- court pada Pengadilan 

Agama Maros tanggal 11 November 2022 dan pada tanggal 6 Desember 2022 

majelis hakim telah menjatuhkan putusan. Ini adalah bentuk real penerapan asas 

 
374Ida Hamida, Advokat, Wawancara, Makassar, 3 Maret 2023. 
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sederhana, murah dan cepat yang telah diterapkan oleh Pengadilan Agama 

Maros.375  

Advokat bernama Nursalam, S.HI., menceritakan bagaimana cepatnya 

penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa. Terhadap perkara 

sengketa waris yang ia daftarkan dengan nomor register 134/Pdt.G/2022/PA.Sgm 

tanggal 24 Januari 2022 dan tiga bulan kemudian sudah diputus oleh majelis 

hakim. Ia menceritakan, biasanya kalau perkara waris itu paling cepat 8 bulan 

baru putus pada saat sidang dilakukan secara konvensional, namun ini jauh lebih 

cepat. 

Biaya perkara yang ia keluarkan juga relatif lebih murah, yaitu sekitar 7 

juta, itupun sudah termasuk biasa pemeriksaan setempat. Irwan mendukung 

kemudahan pelayanan yang diberikan, ia berharap e- court dan e-letigasi tetap 

dipertahankan oleh Mahkamah Agung guna memberikan kemudahan, kecepatan 

dan kemurahan biaya perkara.376    

Andi Ilham S.HI (pengacara yang sering beracara di PA Watampone), saat 

ditanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan saat menggunakan layanan e- 

court, ia menjelaskan suatu perkara yang ditanganinya dengan nomor register 

445/pdt.G/2023/PA.Wtp ia hanya membayar biaya kurang dari dua ratus ribu 

rupiah. 

Penyelesaian perkara pun tidak lebih dari dua bulan dan itupun sudah 

termasuk masa mediasi sekitar satu bulan. Perkara yang ia daftarkan diputus oleh 

majelis hakim pada 1 Desember 2022 atau kurang dari dua bulan. 

 
375M. Aswin, Advokat, Wawancara, Maros, 2 Maret 2023. 
376Nursalam, Advokat, Wawancara, Sungguminasa, 6 Maret 2023. 
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Ia menambahkan, dengan semakin mudah, cepat dan murah layanan yang 

diterima, akan berdampak pada kemaslahatan lebih yang ia terima terkhusus bagi 

kliennya. Dan putusannya pun penuh keadilan, tidak ada bedanya antara putusan 

pada perkara konvensional maupun perkara e-litigasi.377  

Berangkat dari hasil penelitian dikaitkan dengan teori-teori tersebut di atas, 

dapat menggambarkan kerangka konseptual keberadaan PERMA No.7 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 menawarkan kepastian. 

Kepastian itu dapat dilihat dari waktu penyelesaian perkara yang transparan, biaya 

yang murah dan proses yang sederhana. PERMA No.7 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 pun merupakan wujud implementasi 

asas contante justitie pada peradilan diera kemajuan teknologi informasi dalam 

mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat di wilayah PTA 

Makassar. 

Sehingga untuk meujudkan kemaslahatan dan keadilan tersebut Pengadilan 

Agama Makassar, Pengadilan Agama Watampone, Pengadilan Agama Maros dan 

Pengadilan Agama Sungguminasa harus mengoptimalkan peradilan elektronik. 

Karena peradilan elektronik memiliki tantangan. Tantangan ini menjadi pekerjaan 

rumah yang harus segera diselesaikan. Diantara tantangan tersebut adalah:378 

1. Kesiapan sumber daya manusia dalam organisasi Mahkamah Agung, 

terutama yang terlibat dalam core business (layanan utama). Seperti Petugas 

PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Panitera dan Jurusita/Jurusita 

 
377Andi Ilham, Advokat, Wawancara, Bone, 7 Maret 2023 
378Musthofa, Menakar Kesiapan Peradilan Agama Menjadi Peradilan Modern Berbasis 

E-Court, Badilag, Hlm. 11. Dapat Diakses Di Laman 
Https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/. 
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Pengganti, yang turut membantu hakim dalam menyelesaikan perkara. Untuk 

meningkatkan kapasitas dan profesionalitas hakim, harus ada pendidikan dan 

pelatihan yang terprogram dan berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan yang 

terprogram dan berkelanjutan bagi hakim, agar hakim mampu menguasai dan 

mengoperasikan aplikasi e- court tanpa mempertentangkan dengan hukum 

acara yang telah berlaku. Penguasaan teknologi kepada hakim juga harus 

ditingkatkan. Salah satu kompetensi profesional hakim adalah penguasaan 

teknologi informasi.379 Pendidikan dan pelatihan ini untuk menyamakan 

persepsi mengenai cara baru dalam menyelesaikan perkara secara elektronik.  

2. Seiring bertambahnya hakim-hakim muda dan pegawai baru atau biasa 

disebut hakim dan pegawai millenial, agar selalu diberikan ruang untuk 

mengeksplor potensi yang dimiliki disertai dengan bimbingan dari tiap-tiap 

pimpinan di satuan kerja pengadilan. 

3. Kesiapan sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan Keputusan 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung beberapa 

Sarana dan Prasarana Pendukung e- court, meliputi: a) Server Database 

Perkara, b) Perangkat Komputer, c) Laptop/Tablet d) TV Monitor, e) 

Perangkat lunak (software) untuk memproses data, f) Anti Virus, g) 

Uninterruptible Power Supply (UPS)/Baterai Cadangan, h) Jaringan internet, 

i) Jaringan telpon, j) Switching/Alat pembagi jaringan internet k) Printer l) 

Mesin pemindai (scanner), m) Access Point, n) Modem, wireless card dan 

repeater, o) Ruang khusus Server p), Komputer User (Client) q) Dan lain 

 
379Johannes Riedel, Training And Recruitment Of Judges In Germany, International 

Journal For Court Administration, Vol. 5 No.2, Oktober 2013, Hlm. 48. 
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sebagainya.380 Namun di beberapa daerah masih ada Pengadilan yang belum 

prototype. Sehingga Belum memadai. Untuk menampung sarana penunjang 

pelaksanaan e- court. Sedangkan Untuk menjaga agar perangkat tersebut 

tetap aman harus mengorbankan ruang yang seharusnya menjadi tempat 

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Ditambah lagi dengan 

jaringan listrik yang tidak stabil. Sering padam. Kondisi genset sebagai 

energy listrik cadangn rusak berat.  

4. Kesiapan para pencari keadilan untuk menguasai teknologi informasi. 

Peradilan yang modern harus dimanfaatkan secara maksimal oleh para 

pencari keadilan. Masih ada beberapa daerah, penguasaan teknologi 

mayoritas masyarakat masih minim. Para pihak yang mendaftar masih gagap 

teknologi ketika petugas menjelaskan berperkara secara elektronik. Salah satu 

contohnya yaitu para pencari keadilan tidak memiliki alamat e-mail. Padahal 

alamat e-mail sangat penting dalam peradilan elektronik. Menjadi alat 

komunikasi utama antara pihak dengan pengadilan. 

5. Keamanan data dalam peradilan elektronik. Kemanan data merupakan usaha 

untuk melindungi dan menjamin tiga aspek terpenting dalam dunia siber 

yaitu: kerahasiaan data, keutuhan data dan ketersediaan data.381 Keamanan 

akun dan data para pengguna e- court harus dilindungi oleh sistem. Hal ini 

akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan 

peradilan elektronik. 

 
380Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan 

Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Hlm. 11. 
381Indra Gunawan, Kemanan Data; Teori Dan Implementasinya, Sukabumi: Cv Jejak, 

2021, Hlm. 7. 
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Sedangkan dilihat dari segi hukum Islam, penerapan asas contante justitie 

melalui PERMA No.7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 

Tahun 2019 yang diterapkan di Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Agama 

Maros, Pengadilan Agama Watampone dan Pengadilan Agama Sungguminasa 

dapat didekati dengan pendekatan teori maslahat. Dalam hukum Islam Maslahat 

tidak disebut dalam Alquran, akan tetapi ada beberapa kata jadian dari akar kata s{-

l-h{ seperti kata s{a>lih{ (kebaktian/ kepatutan), is{lah{ (perbaikan), mus{lih { (orang yang 

mengadakan perbaikan) telah digunakan dalam Alquran.382 Kata Maslahat{ yang 

berarti kebaikan dan kemanfaatan sebagai lawan kata mafsadah atau sayyiah 

(kesalahan) belumlah menjadi istilah teknis (secara formal belum dirumuskan). 

Teknologi informasi telah berkembang begitu sangat cepat dan 

menciptakan inovasi-inovasi baru. Inovasi tersebut telah mempermudah pekerjaan 

manusia sehari-hari. Segela pekerjaan manusia dapat diselesaikan dengan cepat, 

sederhana dan berbiaya murah. Dunia hukum, khususnya pengadilan tidak ingin 

ketinggalan. Terciptanya penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat dalam hal 

pengadministrasian perkara hingga penyelesaian perkara melalui persidangan 

yang dilakukan secara elektronik telah mereformasi dunia peradilan, khususnya 

dalam menyelesaikan perkara. E- court telah membawa dampak perubahan yang 

besar dalam dunia peradilan di Indonesia.  

Inovasi yang ditawarkan oleh teknologi pun mengilhami para pemangku 

kebijakan di Mahkamah Agung untuk menerapkan e- court. Proses cepat, 

sederhana dan berbiaya murah yang dimiliki e- court, menegaskan bahwa e- court 

 
382Lihat pada; al-Baqarah (2): 62 dan 220., al-Hud (11): 88., al-Nisa (4): 128. 
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memiliki kemaslahatan yang besar. Melalui penerapan sistem E- court 

penyelesaikan perkara di pengadilan dapat berjalan lebih sederhana, cepat dan 

biaya ringan. Tentu hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berkomitmen 

dalam mereformasi penyelesaian perkara di pengadilan.  

Hadirnya e- court dalam sistem hukum di Indonesia merupakan wujud 

implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana 

telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dari Peraturan Pemerintah tersebut melahirkan 

produk kebijakan Mahkamah Agung tentang penerapan pengadilan elektronik. 

Adalah PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian diganti dengan PERMA 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Administasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 

Peraturan hukum yang telah diterapkan dalam konteks hukum Islam harus 

mendatangkan kebaikan dan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh 

manusia. Pandangan demikian berpijak pada firman Allah Qs. Al-Anbiya’ Ayat: 

107 yang memiliki maksud bahwa sesungguhnya Rasulullah saw tidak diutus 

melainkan sebagai rahmat atau penolong. Menurut mayoritas Ulama, Rasulullah 

mengemban misi sebagai pembawa rahmat dalam rangka menebarkan 

kemashlahatan bagi umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-

Qur’an dan sunnah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk menjamin dan 

menjaga kemashlahatan umat manusia, di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, 

memberlakukan e- court sebagai upaya memberikan kemudahan bagi para pencari 

keadilan dalam perspektif maslahat adalah tepat. 
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Dalam konteks hukum Islam, Syari’at Islam (hukum Islam) yang 

diberlakukan untuk manusia oleh Allah SWT, memiliki tujuan yang baik dalam 

kehidupan manusia. Di dalam aturan-aturan syara’ terkandung kemaslahatan yang 

dibutuhkan oleh manusia. Hukum Islam lahir dari dialektika antara teks Al-

Qur’an dengan kondisi sosial. Dapat dikatakan, penerapan hukum Islam kepada 

manusia tidak lahir di ruang hampa. Hukum Islam lahir berpijak pada dialog 

antara manusia dengan kondisi yang mereka hadapi. 

Dapat dilihat, setiap ayat al-Qur’an (sumber utama hukum Islam) yang 

turun pasti menyimpan asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya ayat). Hal ini 

menegaskan bahwa syari’at Islam diturunkan oleh Allah tentu bukan untuk Allah 

sebagai Syari’ (Lawmaker). Sebagi Syari’ tentu Allah tidak membutuhkan hukum 

untuk diri-Nya. Melainkan untuk kemaslahatan manusia. Untuk mengetahui 

tujuan diterapkan hukum Islam kepada manusia dapat didekati melalui 

penggunaan Maqasid Syari‘ah. Hubungan antara Maqashid Syariah dengan 

mashlahat kaitannya sangat erat sekali.karena tujuan daripada maqashid syariah 

itu sendiri adalah untuk mencapai mashlahat.383  

Maqasid al-syari’ah memiliki makna tujuan diberlakukannya undang-

undang atau peraturan. Peraturan apapun dalam Islam selalu bermuara pada 

maqâshid syarî’ah. Prinsipnya ada lima. Memelihara agama, akal, jiwa, 

keturunan, dan harta. Lima prinsip pokok ini harus terpenuhi dalam setiap 

peraturan atau perundang-undangan. Jika kelima prinsip di atas terpenuhi maka 

peraturan tersebut mengandung maslahat atau manfaat. Jika ada satu prinsip yang 

 
383Khodijah, Maqashid Syari’ah Dan Maslahah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syari’ah, 

hlm. 1. Diakses pada https://media.neliti.com pada hari Kamis 8 Juni 2023. 
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tidak terpenuhi, maka peraturan itu dianggap cacat, karena tidak sesuai dengan 

tujuan pokok. 

Hal yang sama berlaku dengan implementasi e- court di pengadilan. 

Implementasi e- court di pengadilan selaras dengan konsep Maqasid Syari‘ah. 

Maqasid Syari‘ah penerapan e- court di pengadilan merupakan satu aspek yang 

sangat penting dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Penerapan e- court di 

pengadilan adalah untuk kemaslahatan baik bagi penyedia layanan (pengadilan) 

dan pengguna layanan (masyarakat). Penerapan e- court di pengadilan pun 

mendapatkan perhatian yang sangat istimewa. Dampak positif penggunaan e- 

court tidak dapat dipandang sebelah mata. 

E- court telah menawarkan beberapa output hasil dari teknologi informasi 

digital. Diantara output hasil penggunaan e- court diantaranya yaitu putusan yang 

dapat di-download di aplikasi e- court secara cepat, persidangan dapat dilakukan 

dengan jarak jauh dengan dibantu teknologi informasi, penyampaian jawab 

menjawab secara online, mempermudah monitoring perkara yang dapat dilakukan 

secara online, arsip digital, pemanggilan secara online, dan fasilitas lainnya. 

Siapapun dapat merasakan manfaat dari keberadaan e- court di pengadilan. 

Oleh karena itu, penting sekali memperhatikan tujuan dari penerapan e- 

court dalam konteks maqashid syari’ah. Karena secara naluriah,  setiap orang 

mengharapkan adanya manfaat dalam penerapan e- court. Jangan sampai 

penerapan e- court menimbulkan kesengsaraan di kehidupan manusia. Agar selalu 

dapat memberikan manfaat kepada manusia, kebijakan penerapan e- court di 

pengadilan saat ini, jangan dianggap sesuatu yang bersifat final. Setiap kebijakan 
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termasuk penerapan e- court harus didialogkan dengan konsisi sosial, budaya, 

politik, dan bahkan ekonomi.  

Melihat konsep maslahah dalam penerapan e- court harus berbicara 

tentang konteks dan kebutuhan manusia. Karena bisa jadi kebijakan penerapan e- 

court di pengadilan itu bisa saja bagus pada waktu tertentu namun tidak bagus 

dalam menjawab tantangan pada waktu yang akan datang. Sehingga harus 

disempurnakan dan disesuikan denga aspirasi kehidupan masyarakat masa kini. 

Salah satu cara agar kebutuhan para pencari keadilan dapat terpenuhi adalah 

dengan selalu mengembangkan penerapan e- court agar selaras dengan Maqasid 

Syari‘ah.  

Substansi dari penerapan e- court perspektif maqasid al-syariah adalah 

kemaslahatan/kebaikan bagi manusia. Kemaslahatan ini oleh al-Syathibi dapat 

dilihat dari dua sudut aspek. Pertama, qashdu al-Syari’ (tujuan pembuat 

kebijakan) dan kedua, qashd al-mukallaf (tujuan masyarakat pencari keadilan). 

Begitupun dengan penerapan e- court di pengadilan memiliki dua tujuan, yaitu 

tujuan dari pembuat kebijakan dan tujuan pengguna layanan atau masyarakat 

pencari keadilan. Hal ini tentunya memberikan akses kepada masyarakat dan para 

pencari keadilan (justice seeker) lebih mudah. Proses berperkara di pengadilan 

semakin transparan, efektif dan efisien. 

Penerapan e- court dalam pengertian qashdu al-Syari’. Dalam aspek ini 

mengandung empat aspek, yaitu: 

a) Tujuan penerapan e- court  dalam kajian hukum Islam disebut qashdu al-Syari’ 

fi wadh’I al-syari’ah. Mengandung pengertian bahwa pembuat kebijakan 
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dalam hal ini Mahkamah Agung menerapkan e- court di pengadilan agar 

masyarakat pencari kedilan mendapatkan kemaslahatan dan menghindarkan 

kemudharatan (jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid). Dalam bahasa yang 

lain, pemberlakuan norma penerapan e- court oleh  pengadilan semata-mata 

hanya demi kemaslahatan manusia itu sendiri. 

b) Selanjutnya penerapan e- court di pengadilan mengandung pengertian tujuan 

Mahkamah Agung memberlakukan e- court di pengadilan untuk dapat 

dipahami dan diaplikasikan dalam kajian hukum Islam disebut qashdu al-

Syari’ fi wadh’i al syari’ah lil ifham. Agar supaya e- court  mudah dipahami 

dan dilaksanakan. 

c) Tujuan Mahkamah Agung memberlakukan e- court di pengadilan untuk 

dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Mahkamah Agung dalam kajian 

hukum Islam disebut qashdu al-Syari’ fi wadh’i al-syari’ah li al-taklif bi 

muqtadhaha). 

d) Tujuan Mahkamah Agung memberlakukan e- court di pengadilan adalah untuk 

mengajak masyarakat dalam menyelesaikan perkara melalui e- court dalam 

kajian Islam disebut sebagai qashdu al-Syari’ fi dukhul al-mukallaf tahta 

ahkam al-syari’ah. Ketentuan Mahkamah Agung yang memberlakukan e- 

court di pengadilan berlaku untuk semua para pencari keadilan. Tujuan 

pemberlakuan e- court di pengadilan adalah untuk membebaskan para pencari 

keadilan dari kesulitan. 

Melihat begitu banyaknya manfaat dari penerapan e- court di pengadilan 

sebagaimana pemikiran Imam al-Syatibi yang membagi tingkatan kemaslahatan, 
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maka penerapan e- court dapat dikategorikan kebutuhan dharuriyat. Bukan 

termasuk kebutuhan hajiyat atau kebutuhan tahsiniyat. Hendaknya e- court masuk 

kategori kebutuhan primer dalam konteks menyelesaikan perkara di pengadilan. 

Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keadilan para pencari 

keadilan. Penerapan e- court di pengadilan dapat menjamin hifzh almal 

(memelihara harta). Setiap tahapan-tahapan penyelesaian perkara melaui e- court 

bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk 

memelihara harta para pencari keadilan.  

Kemaslahatan manusia (mashlahatul ‘ibad) dalam konteks hukum Islam 

menjadi tujuan utama. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum secara umum yang 

menghendaki terciptanya keadilan, ketertiban, ketenteraman, kedamaian, 

kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Dalam 

sistem peradilan modern, penegakan hukum harus merespons perkembangan 

teknologi informasi. Peradilan modern yang menggunakan e- court merupakan 

sebuah terobosan yang luar biasa bagi kemaslahatan manusia. Dengan 

memanfaatkan teknologi informasi, penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif 

dan efisien. Penerapan e- court pada masa pandemi Covid-19 yang dapat 

mengancam nyawa manusia, dapat menjamin hifzh al-nafs (memelihara jiwa). 

Penggunaan e- court di pengadilan memungkinkan para aparatur pengadilan 

terhindar dari Covid-19 karena tidak melakukan kontak langsung dengan para 

pencari keadilan.  

Mahkamah Agung sebagai pembuat kebijakan penerapan e- court di 

pengadilan dapat dikatakan telah memperhatikan kemaslahatan negara atau 
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kemaslahatan umum (mashlahah ‘ammah) lebih diutamakan dari pada 

kemaslahatan individu atau kemaslahatan khusus (mashlahah khasshah). Dalam 

bahasa yang lain kemaslahatan primer (mashlahah dharuriyyah) lebih diutamakan 

dari pada kemaslahatan skunder (mashlahah hajiyyah). Adanya e- court, 

persidangan dapat tetap berlanjut meski dalam kondisi pandemi COVID-19. E- 

court bukan hanya mewujudkan asas contante justitie, lebih dari itu juga 

memperkuat asas fiat justitia ruat caelum (hendaklah keadilan ditegakkan 

walaupun langit akan runtuh). 

Kemaslahatan-kemaslahatan yang dihadirkan oleh e- court dalam 

kehidupan telah membantu terciptanya pengadilan yang unggul (Excellent Court). 

Hal demikian senafas dengan semangat The International Consortium for Court 

Excellence dalam mewujudkan pengadilan yang unggul (Excellent Court). 

Kepercayaan publik (Public Trust) terhadap pengadilan semakin meningkat 

dengan hadirnya e- court. Melalui penggunaan teknologi informasi dalam sistem 

peradilan telah memberikan kemudahan akses kepada masyarakat pencari 

keadilan (justice seeker) dalam menyelesaikan perkaranya. Melalui e- court dapat 

menciptakan transparansi pengadilan. 

Penerapan sistem e- court termasuk dalam kategori maslahat karena 

terbukti telah memberikan kemaslahatan bagi pencari keadilan. sebagai sebuah 

kebijakan yang lahir dari rahim Mahkamah Agung, e- court telah memenuhi 

memenuhi persyaratan dalam maslahah mursalah. Sebagai sebuah kebijakan 

peran e- court di pengadilan nyata-nyata telah mendatangkan kebaikan dan tidak 

menimbulkan kemafsadatan. Kemaslahatan yang dilahirkan oleh e- court bersifat 
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pasti/nyata dan bukan asumsi kosong. Sistem peradilan elektronik yang 

memanfaatkan e- court sebagai aplikasi utama dalam menyelesaian perkara telah 

mempermudah proses berperkara di Pengadilan. Prinsip Pengadilan sederhana, 

cepat dan biaya ringan dapat diwujudkan oleh e- court. Meskipun banyak 

masyarakat yang belum benar-benar memanfaatkan keberadaan e- court karena 

ketiadaan jaringan internet. 

e- court yang diterapkan di pengadilan juga merupakan perbuatan yang 

bersifat umum. Artinya, e- court bersifat untuk masyarakat umum tanpa 

membeda-bedakan dari mana latar belakang orang tertentu. Penerapan e- court di 

pengadilan diperuntukkan untuk semua masyarakat yang hendak mencari keadilan 

dengan berperkara secara elektronik. Masyarakat pencari keadilan pun langsung 

merasakan kemaslahatan atas kehadiran e- court. Selain masyarakat pencari 

keadilan, aparat penegak hukum yakni hakim, panitera dan Advokat/pengacara, 

pegawai Pengadilan juga terbantu kerjanya dengan adanya e- court, serta 

pemerintah yang sedang mencanangkan good government dan good governance 

berbasis teknologi informasi. 

Meskipun penerapan e- court tidak secara eksplisit diatur oleh syara’ (al-

Qur’an dan Hadis), namun keberadaannya memiliki nilai-nilai kemaslahatan yang 

digariskan oleh al-Qur’an dan Hadis. Penerapan e- court pun sejalan dengan 

hukum syara’ yang telah berlaku. Dalam perspektif sosiologis, penerapan e- court 

di era modern merupakan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari 

keadilan. Artinya, bila e- court tidak ada dikhawatirkan akan menimbulkan 
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keburukan atau kesulitan bagi masyarakat pencari keadilan dan aparatur 

pengadilan. 

Terlepas dari adanya pro dan kontra tentang teori maslahat dalam Islam, 

penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA 

Nomor 1 Tahun 2019 dapat menghadirkan kemaslahatan bagi pencari keadilan. 

Teknologi yang digunakan dalam menyelesaikan perkara agar lebih sederhana, 

cepat, mudah, dan biaya murah telah memberikan kebaikan.  

Meskipun memberikan manfaat yang besar, pemanfaatan teknologi di 

pengadilan akan melahirkan disrupsi384 teknologi. Istilah disrupsi, telah 

ditegaskan oleh Clayton Christensen dalam bukunya yang berjudul, “The 

Innovator’s Dilemma”. Istilah disrupsi teknologi lebih tepatnya, diartikan sebagai 

teknologi yang mengganggu kemapanan dan memenuhi empat kriteria utama 

yang diidentifikasi oleh Christensen, lebih murah, lebih sederhana, lebih kecil dan 

lebih nyaman daripada saingan, teknologi petahana mereka sering menggantikan 

tenaga manusia.385 Apa yang diidentifikasi oleh Christensen sangat relevan 

dengan keberadaan e- court, sebagai aplikasi peradilan elektronik.  

Meskipun keberadaan e- court di Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan 

Agama Watampone, Pengadilan Agama Maros dan Pengadilan Agama 

Sungguminasa berpengaruh terhadap efektivitas penerapan hukum, lebih 

 
384Hilangnya suatu fungsi atau peran dari suatu sistem diakibatkan adanya teknologi yang 

dapat menggantikannya dengan lebih baik, efektif dan efisien yang berkaitan dengan pemenuhan 
kenyamanan hidup manusia, Dalam Musthofa, Dampak Disrupsi Teknologi Terhadap Pelayanan 

Pengadilan, (Jakarta: Badilag, 2020), h. 2. 
385Michael Flavin, Disruptive Technology Enhanced Learning The Use And Misuse Of 

Digital Technologies In Higher Education, King’s College: London, 2017, h. 5. Lihat Juga 
Clayton Christensen Dalam Buku, The Innovator’s Dilemma, When New Technologies Cause 

Great Firms To Fail, Harvard Business School Press: Boston, Massachusetts, 2007. 
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memberikan rasa keadilan dan memberikan kemaslahatan bagi para pencari 

keadilan, keberadaannya masih perlu ditingkatkan.  

Masih banyak tahapan persidangan yang belum diakomodir oleh e- Court. 

Salah satu diantara yang belum diakomodir oleh e- Court adalah bagaimana teknis 

pemeriksaan permohonan sita saat gugatan diajukan, pengajuan perubahan 

gugatan, tahap pembuktian dan pemeriksaan setempat. Tahapan-tahapan diatas 

masih harus dilakukan secara konvensional. Sehingga kehadiran e- Court hanya 

bisa memangkas beberapa tahapan saja. Sehingga e- court belum sepenuh full 

elitigation. Belum lagi ditambah dengan gangguan teknis dan non teknis yang 

menghambat pelaksanaan e- court (persidangan elektronik). 

Kendala yang besifat teknis terkait gangguan jaringan internet yang kurang 

stabil, gangguan pada aplikasi e- court (persidangan elektronik) dan gangguan 

listrik. Seperti contoh, kendala yang dihadapi oleh tim advokat yang menyebutkan 

bahwa meski telah terbit PERMA mengenai e- court, namun sesungguhnya 

kebijakan tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. e- court belum bisa 

dilakukan secara maksimal karena masih banyak kendala, seperti putusan tidak 

bisa diunggah serta pihak yang berperkara masih diharuskan tatap muka. Selain 

pendapat yang dikemukakan oleh tim advokat, kendala lain yang terjadi dalam 

pelaksanaan e- court yaitu seperti : 

1. Server e- court yang terkadang tidak bisa diakses dengan cepat dan lancar 

pada waktu tertentu; 

2. Proses pengunggahan berkas terkadang membutuhkan waktu cukup lama; 
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3. Pembayaran melalui virtual akun bank sementara pengadilan pengadilan 

bekerja sama dengan bank yang berbeda sehingga perlu menyiapkan banyak 

rekening bank; 

4. Verifikasi awal akun oleh Pengadilan Tingkat Banding membutuhkan waktu 

sampai dengan 7 hari386. 

 Sedangkan kendala dan tantangan yang dihadapi guna mempersiapkan era 

peradilan elektronik. Belum lagi kendala non teknis yang menyangkut substansi 

hukum,387 faktor penegakan hukum,388 faktor sarana atau fasilitas yang 

mendukung penegakan hukum,389 faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.390 

Persidangan elektronik diatur oleh PERMA tersebut mengesampingkan hukum 

acara yang diatur HIR/R.Bg yang hierarkinya berada di atas PERMA.391 Aspek 

struktur hukum, kelengkapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Maupun 

 
386Lisfer Berutu, Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e- 

Court, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Volume 5 Nomor 1, Oktober 2020 ISSN Print: 2528-6137 
ISSN Online: 2721-0391, h. 50. 

387Substansi hukum menyangkut faktor kelengkapan peraturan yang mengatur 
pelaksanaan persidangan elektronik (e-Court) di Pengadilan. Gangguan penegakan hukum yang 
disebabkan peraturan perundang-undangan yaitu tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-
undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-
undang, ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan 
kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Dalam  Soerjono Soekanto, Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cet. XVIII, (Depok: Rajawali Press, 2022), h.  
388Halangan penegakan hukum dari penagakan hukum sendiri disebabkan keterbatasan 

kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, 
tingkat aspirasi yang relative belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan 
masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi, belum adanya kemampuan untuk 
menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan materiel, kurangnya daya 
inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme. Dalam Soerjono Soekanto, Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, h. 34-35. 
389Tanpa adanya sarana prasarana tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan 

yang seharusnya dengan peranan yang actual. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Penegakan Hukum, h. 44. 
390Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian oleh karena itu persepsi 

masyarakat terhadap hukum juga mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat pun memiliki 
kebiasaan dan budaya yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Soerjono Soekanto, Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, h. 45 dan 59. 
391M. Beni Kurniawan, Implementation Of Electronic Trial (E-litigation) on the Civil 

Cases In Indonesia Court as a Legal Renewal Of Civil Procedural Law, h. 44. 
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Aspek budaya hukum, antusiasme pencari keadilan yang menggunakan layanan e- 

court (persidangan elektronik). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh beberapa 

kesimpulan yaitu: 

1. Eksistensi asas contante justitie pada PTA Makassar di era kemajuan 

teknologi informasi, telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Regulasi tentang asas contante justitie diawali dengan lahirnya 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, 

kemudian lahir pula peraturan mengenai persidangan secara elektronik 

melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang diubah dengan PERMA Nomor 

1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara elektronik dan disempurnakan dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi 

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik  dan Pengadilan 

Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah menerapkan 

regulasi tersebut dalam rangka penerapan asas contante justitie pada PTA 

Makassar di era kemajuan teknologi informasi. 

2. Proses asas contante justitie pada PTA Makassar di era kemajuan teknologi 

informasi melalui persidangan yang dilakukan secara elektronik. Peradilan 

elektronik adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan 

terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran 

panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, 

 245 
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pemanggilan secara online, persidangan secara online mengirim dokumen 

persidangan (jawaban, replik, duplik, kesimpulan), pembacaan putusan, 

pengiriman salinan putusan dan pengarsipan berkas perkara. Dari definisi di 

atas, tiap-tiap tahapan selalu online. Pengguna layanan dituntut untuk 

memahami peradilan elektronik yang serba online. Berdasarkan beberapa 

indikator penerapan asas contante justitie antara perkara yang diajukan secara 

konvensional maupun terhadap perkara yang diajukan secara elektronik. 

Berperkara secara elektronik lebih memenuhi unsur contante justitie jika 

dibandingkan dengan berperkara secara konvensional. Efek diterbitkannya 

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

elektronik dan disempurnakan dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi Perkaara 

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik rupanya semakin relevansi 

dengan implementasi asas contante justitie sebagaimana diatur dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 

pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.  

3. Penerapan asas contante justitie pada PTA Makassar di era kemajuan 

teknologi informasi dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi 

masyarakat, secara keadilan prosedur telah memenuhi prinsip kemaslahatan 

dan keadilan. Meskipun secara formal tolak ukur keberhasilan penerapan asas 

contante justitie adalah semakin banyaknya perkara yang didaftarkan secara 
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elektronik dan ternyata dari tahun 2020, 2021 dan 2022 pengguna layanan 

persidangan elektronik semakin meningkat. Hakikat keadilan adalah 

bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-

besarnya bagi masyarakat, negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk 

manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat, hukum itu haruslah 

menciptakan suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang 

memperbesar kebahagiaan bagi mayoritas masyarakat (the greatest happiness 

of the greatest number people). secara keadilan subtanstif manfaat hadirnya 

persidangan secara elektronik mampu memangkas peradilan lebih cepat, dan 

tidak mengharuskan para pencari keadilan datang ke Pengadilan. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan fakta-fakta yang penulis dapatkan selama proses penelitian 

dalam penyusunan disertasi ini, sehingga penulis mengajukan beberapa implikasi 

penelitian agar eksistensi dan implementasi Asas Contante justitie Pada PTA 

Makassar Di Era Kemajuan Teknologi Informasi lebih mengedepankan 

kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat. Implikasi-implikasi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Perlunya peningkatan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 

menjadi suatu Peraturan Mahkamah Agung RI. 

2. Adanya perubahan besar dari sistem peradilan, yang mulanya bersifat 

konvensional menjadi elektronik dan regulasinya hanya diatur dalam PERMA 
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Nomor 3 Tahun 2018 yang diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

elektronik dan disempurnakan dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi Perkaara 

dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik, untuk ditingkatkan levelnya 

menjadi suatu Undang-Undang Peradilan Elekronik. 

3. Integrasi persidangan dan Pranata persidangan di Pengadilan harus didukung 

penuh oleh Pemerintah, sebab selama ini belum tersedianya secara merata 

ruang khusus persidangan elektronik. 

4. Mahkamah Agung perlu meningkatkan SDM aparatur peradilan, dengan 

melakukan Diklat khusus persidangan elektronik bagi Hakim, Mediator, 

Panitera dan Operator supaya lebih mudah lagi dan mampu memberikan 

excellent service kepada masyarakat pencari keadilan kaitannya dengan e-

Litigasi. 

5. Perlunya membuat template putusan terbarukan, seiring dengan lahirnya 

system persidangan elektronik, sehingga semakin memudahkan Hakim dalam 

memberikan layanan yang cepat namun tetap terpenuhi unsur keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum. 
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4. PA Maros 

 

No. Nama NIP/NIA Jabatan Umur 

 1. Irham Riad 197912292006041002 Ketua 43 

2. Mahyuddin 197801112005021004 Hakim 45 

3. Muh. Arief Ridha 198005042003121002 Hakim 43 

4. Abdul Rahim 196905112006041014 Panitera 54 

5. Arifuddin PPNPN Tenaga IT 42 

6. M. Aswin 20.200442 Advokat Peradi 40 

7. Muh. Yunus 17.10419 Advokat Peradi 40 
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