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ABSTRAK 

Nama   :MIFTAHUL JANNAH 

Nim      :10200116015 

Judul :Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah                      

Sebelum Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 

Tahun 2019 (Perspektif Hukum Tata Negara Islam) 

 

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana problematika 

penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh pemerintah sebelum 

terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (Perspektif Hukum Tata 

Negara Islam)? Pokok masalah dibagi menjadi tiga sub masalah yakni: 1) Bagaimana 

perbuatan melawan hukum oleh pemerintah menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata? 2) Bagaimana penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh 

pemerintah sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019? 3) 

Bagaimana pandangan hukum tata negara islam terkait sengketa kewenangan antar 

lembaga negara? 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif (Library Reasearch), dengan 

pendekatan teori hukum normatif yang mengkaji asas-asas dan teori hukum. Selain 

itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 

uproach) dan pendekatan syar‟i untuk melihat berbagai sumber hukum. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini yakni data hukum primer dan data hukum sekunder. 

Data yang telah dikumpulkan kemudian dikaji dengan metode kajian pustaka.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perbuatan Melawan Hukum di 

Indonesia, diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya 

untuk mengganti kerugian tersebut, tanpa terkecuali oleh pemerintah. 2) Proses 

penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau “litigasi”, yakni dilaksanakan dengan 

proses beracara di pengadilan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk memutus. 

Selain itu, dapat ditempuh dengan proses mediasi sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 

2016. Jika upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan 

membaca gugatan. 3) Dalam hukum islam penyelesaian sengketa diatur dalam Fiqih 

Siyasah seperti Wilayah al-Qadha`, Wilayah al-Hisbah, dan Wilayah al-Mazhalim. 

Untuk penyelesain sengketa dalam perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah 

ditangani oleh lembaga Wilayah al-Mazhalim  Adapun Penyelesaian sengketa di 

zaman rasulullah dengan cara pihak dihadirkan dihadapan rasul untuk didengarkan 

keterangannya dengan alat-alat bukti meliputi: bayyinah, sumpah, saksi, bukti 

tertulis,firasat,undian. 
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Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Diharapkan penegasan aturan dengan 

cara revisi Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memuat pasal berisi 

Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah. 2) Para hakim diharapkan dapat 

konsisten dalam menerapkan perkara onrechmatige overheidsdaad sebagai 

kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara. Demi terwujudnya, maka perlu 

dilakukan penyuluhan bagi seluruh jajaran hakim, baik dilingkungan peradilan umum 

maupun lingkungan peradilan tata usaha negara 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sebuah negara dikenal cabang ilmu Hukum Tata Negara sebagai suatu 

kumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi sebuah negara, hubungan suatu 

perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga 

negara dan hak asasinya.
1
 Negara memiliki beberapa unsur, yang terpenting dalam 

konteks ini adalah pemerintah, rakyat, wilayah dan konstitusi. Keempat persyaratan 

itu mutlak harus ada dalam sebuah negara yang berdaulat. Ketiadaan salah satu unsur 

tersebut, maka keabsahan suatu negara akan diragukan, bahkan tidak diakui sebagai 

sebuah negara.
2
 

Pemerintah adalah organisasi atau alat (aparat)yang menjalankan 

pemerintahan.
3
Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara (organ of state) memiliki 

dua definisi, yaitu pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. 

Dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang 

bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Sedangkan dalam arti 

sempit didefinisikan sebagai suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan 

tersendiri untuk mengelola, memanajemeni, serta mengatur jalannya suatu sistem 

                                                           
1
Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara Edisi Revisi (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2000), h. 29. 
2
Usman Jafar, Islam dan Politik (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 64-65. 

3
M. Makhfudz, Hukum Administrasi Negara (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 8. 
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pemerintahan
4
. Menurut C. Van Vollenhoven

5
, dalam arti yang luas pemerintah 

sering disebut regering. 

Dalam arti sempit, pemerintah (bestuur) yang mencakup organisasi fungsi-

fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yang bisa dilakukan oleh 

kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat sampai daerah
6
. Jadi, dalam 

pengertian yang sempit, pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif (law applying 

organ). Hubungannya dengan sistem ketatanegaraan, cabang pemerintahan eksekutif 

mempunyai struktur dan fungsi organisasi yang berbeda dengan cabang-cabang 

pemerintahan yang lain (legislatif, yudikatif, dan lain-lain). 

Cabang pemerintahan eksekutif mengandung dua karakter. Pertama, sebagai 

alat kelengkapan negara. Kedua,  sebagai badan administrasi negara. Sebagai alat 

kelengkapan negara, cabang pemerintahan eksekutif bertindak untuk dan atas nama 

negara. Tindakan eksekutif sebagai alat kelengkapan negara adalah tindakan negara. 

Sebagai administrasi negara, cabang pemerintahan eksekutif mempunyai kekuasaan 

mandiri yang dilimpahkan negara. Kekuasaan mandiri ini memungkinkan 

administrasi negara melakukan tindakan-tindakan mandiri baik di lapangan 

pengaturan (regelen) maupun penyelenggaraan administrasi negara (besturen)
7
. 

                                                           
4
Darda Syahrizal, Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Cet. I; 

Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), h. 27. 
5
Moh. Mahfud, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2001), 

h. 74. 
6
Moh. Mahfud, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, h. 75. 

7
Bagir Manan dan Kuntara Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia 

(Bandung: Alumni, 1997),  h. 159. 
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Dalam lapanganbestuurinilah administrasi negara atau badan atau pejabat 

pemerintah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan negara dalam suatu 

bentuk yang dinamakan perbuatan atau tindakan administrasi pemerintahan. Badan 

atau pejabat pemerintahan ini dalam menjalankan fungsinya harus berdasar pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biasanya badan atau pejabat 

pemerintahan ini dalam mengeluarkan kebijakan (beleid) berdasarkan interpretasi 

yang dipahami olehnya. Penafsiran suatu peraturan hukum memang sudah lazim 

terjadi di bidang hukum tertulis. Sifat dari suatu peraturan hukum yang sudah terpaku 

dalam suatu undang-undang yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan, ialah ketika 

orang mulai melihat norma secara harfiah (eksplisit) telah dianggap sudah memenuhi 

rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya kalau pelaksanaan undang-undang menurut 

norma secara eksplisit memaksakan badan atau pejabat pemerintahan mengambil 

tindakan yang tidak memuaskan, maka disitulah orang mulai mencari jalan dengan 

cara melakukan penafsiran-penafsiran hingga mendekati rasa keadilan tersebut. 

Institusi peradilan, dengan berbagai bentuk dan fasilitasnya telah dikenal sejak 

dahulu kala. Peradilan merupakan kebutuhan fundamental dalam masyarakat dan 

negara. Suatu pemerintahan tidak akan stabil tanpa penyelenggaraan peradilan yang 

baik. Peradilan adalah salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan. Ia adalah 

institusi yang diakui dan dibutuhkan oleh seluruh bangsa karena melalui peradilan 

ditegakkan amar makruf nahi munkar, menyampaikan hak kepada yang berhak, 
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menghalangi orang berbuat aniaya, mewujudkan berbagai kebaikan dan kemaslahatan 

umum.
8
 

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9
 Badan atau pejabat 

pemerintahan seharusnya tidak boleh bertindak lain dari pada melaksanakan 

peraturan hukum sesuai norma secara eksplisit. Sebagaimana tujuan hukum ialah 

kepastian, kemanfaatan dan keadilan
10

. Oleh karena itu, semua subjek hukum baik 

badan hukum maupun individu keniscayaan tunduk pada hukum.Namun dalam 

beberapa kasus, dengan alasan demi kepastian hukum telah mengorbankan suatu 

kebutuhan lain yang lebih penting yaitu kebutuhan akan rasa keadilan, perlindungan, 

kenyamanan yang diterima masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Hal 

ini dilakukan sebagai konsekuensi bahwa badan atau pejabat pemerintahan adalah 

abdi masyarakat yang memperhatikan dan merumuskan kebijakan yang menyangkut 

hidup mereka.Akibat adanya kebebasan bertindak pada alat administrasi negara itu, 

maka sering kali terjadi perbuatan alat administrasi negara tersebut menyimpang dari 

peraturan hukum yang berlaku (hukum positif), yang tendensinya dapat menimbulkan 

kerugian pada pihak administrabele.
11

 

Tindakan (handeling) yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa selaku 

penyelenggara negara tentu dapat bertemu dengan kepentingan warga negara. Dalam 

                                                           
8
Abd. Halim Talli, Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada (Cet. I; Yogyakarta: UII 

Press, 2014), h. 1. 
9
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab I, pasal I. 

10
Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum  (Cet. III; Jakarta: 

Radjawali Press, 2016), h. 28. 
11

Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia  (Yogyakarta: 1982), h. 74. 
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hal ini tentu ada hal-hal yang dapat bersinggungan antara kepentingan publik dengan 

kepentingan pribadi masyarakat selaku subjek hukum dalam hukum perdata maupun 

hukum publik. Ada kalanya tindakan-tindakan yang dilakukan atau yang tidak 

dilakukan oleh pemerintah dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik yang 

dilakukan secara sengaja maupun tidak. Tindakan badan atau pejabat pemerintahan 

dalam lingkup hukum publik inilah yang terkadang dengan alasan untuk kepentingan 

umum dan kepastian hukum justru telah mengorbankan hak-hak individual 

masyarakat baik secara pribadi, kelompok maupun badan hukum perdata. Menurut 

Ridwan HR., beban tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditujukan 

kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek 

hukum itu seseorang, badan hukum, atau pemerintah.
12

Beranjak dari alasan ini pula, 

perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah 

atau secara umum dikenal dengan onrechtmatige overheidsdaad. 

Onrechtmatige overheidsdaadatau perbuatan melawan hukum oleh 

pemerintah sebagaimana diketahui dalam sejarah hukum di Indonesia adalah 

bersumber pada Pasal 1365 B.W (KUHPerdata), yang termasuk lapangan hukum 

perdata.
13

 Hal ini berdasarkan penafsiran Pasal 2 R.O dan Pasal 101 UUDS RI, 

karena pada saat itu belum terbentuk badan Peradilan Tata Usaha Negara. Istilah 

perbuatan melawan hukum tersebut masih bersifat umum. Artinya, bahwa siapa pun 

yang melakukan pelanggaran hukum dapat terkena Pasal 1365 KUHPerdata, 

                                                           
12

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 339. 
13

T. Bustomi, Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara dalam Teori dan Praktik 

(Bandung: Alumni, 1994), h. 19. 
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termasuk juga pemerintah (overheids). Pada perkembangannya timbul suatu sengketa, 

dalam arti badan atau pejabat pemerintahan sebagai salah satu pihak yang berperkara 

karena perbuatannya sebagai administrasi negara ketika menjalankan tugas 

kewajibannya di bidang public service, mendatangkan kerugian pada warga 

masyarakat (termasuk badan hukum perdata). Perbuatan administrasi negara inilah 

yang disebut perbuatan badan atau pejabat pemerintahan yang melangar hukum yaitu 

pelaksanaan yang salah, padahal ketentuannya sah dan benar secara hukum. 

Pasal 1365 KUHPerdata tidak membeda-bedakan korban yang menderita 

kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum penguasa. Asalkan saja kerugian 

yang diderita korban terkait dengan hubungan sebab akibat (causaliteit) dengan 

perbuatan yang dilakukan, baik hubungan sebab akibat yang faktual (sine qua non) 

maupun sebab akibat kira-kira (proximate cause). Pada dasarnya kerugian yang 

timbul dari adanya perbuatan melawan hukum harus diganti oleh orang-orang yang 

dibebankan oleh hukum untuk menggantinya.
14

 Dalam KUHPerdata, kerugian dan 

ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) 

pendekatan, yakni ganti rugi umum (Pasal 1243 KUHPerdata) dan ganti rugi khusus 

(Pasal 1365 KUHPerdata). 

Namun demikian dalam hal KUHPerdata tidak dengan tegas atau bahkan 

tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau tentang salah satu aspek 

dari ganti rugi, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi 

tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh 

                                                           
14

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Bandung: Citra Aditya Bhakri, 2002), h. 79. 
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pihak penggugat. Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran 

kata rugi, biayanya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala 

hal yang bersangkutan dengan ganti rugi. Permasalahannya, tidak adanya batasan 

jumlah tuntutan dari korban yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan 

hukum penguasa dalam era otonomi daerah, serta pejabat yang bersangkutan atau 

pemerintah daerah yang akan membiayai kerugian tersebut belum jelas. 

Ajaran tentang melawan hukum pada umumnya dikuasai oleh satu aturan 

pokok yang umum dinyatakan dalam pasal 1365 BW yang bunyinya: “Tiap perbuatan 

yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan 

orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan 

kerugian tersebut”.
15

 Dalam pasal 1365 BW terdapat 4 unsur yaitu, perbuatan 

melawan hukum (onrechtmatige daad), kesalahan (schuld), kerugian (schade), dan 

sebab (oorzaak). Dalam putusan Hoge Raad pada 31 Januari 1919, dalam perkara 

Lindenbau melawan Cohen, yang memberi penafsiran “onrechtmatige daad” secara 

luas sebagai “een handelen of nalaten, dat of inbreuk maakt op eens anders recht, of 

in stijd is met des daders rechtsplicht, of indruist tegen de geode zeden, hetzij tegen 

de zorgvuldegheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens 

anders person of goed” (berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain 

atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pada orang yang berbuat atau tidak 

berbuat itu atau bertentangan dengan tatasusila atau sikap berhati-hati sebagaimana 

patutnya di dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang orang lain). Dari 

                                                           
15

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, bab II, pasal 1365. 



8 
 

 

Putusan Hoge Raad itulah, pada tahun 1924 terbentuk yurisprudensi yang berkaitan 

dengan onrechtmatige overheidsdaad atau dikenal dengan Ostermann-arrest.
16

 

Tetapi, sejak berlakunya Burgerlijk Wetboek, baik di Indonesia maupun di 

Nederland, mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, walaupun tak ada 

pasal-pasal dalam BW yang melarang penggunaan pasal 1365 BW itu, berlakulah 

ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari aturan-aturan mengenai perbuatan 

melawan hukum pada umumnya yang dimuat dalam pasal 1365 BW itu.
17

 Terhadap 

perbuatan melanggar hukum tersebut, meskipun dilakukan oleh seseorang yang 

mempunyai atau pemegang kekuasaan, menurut Sjachran Basah,
18

 perlindungan 

hukum bagi pihak yang dirugikan itu merupakan suatu urgensi yang wajar, tampil 

dan menduduki posisi terdepan dalam merealisasi jalur pemerataan kesempatan 

memperoleh keadilan. 

Sebelum adanya peradilan tata usaha negara, seluruh gugatan dari warga 

negara atau penguasa tentu diajukan kepada hakim perdata di peradilan umum. Untuk 

kasus-kasus perbuatan melawan hukum oleh penguasa Onrechtmatig Overheidsdaad 

ini diajukan dengan dalil Pasal 1365 KUHPerdata dengan Pemerintah atau Instansi 

terkait sebagai pihak Tergugat. Argumentasinya adalah karena memang segi kerugian 

yang bersifat keperdataan yang diganggu dalam hal ini. Jika bersifat hukum perdata 

maka hal ini tepat menjadi kewenangan hakimperdata. Akan tetapi, jika ternyata lebih 

                                                           
16

Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari sudut Hukum 

Perdata (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), h. 84-85. 
17

Sudikno Mertokusumo, Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (Cet.I; Yogyakarta: 

CV. Maha Karya Pustaka, 2019), h. 13-19. 
18

Sjachran Basah, Perlindungan Hukum terhadap sikap-tindak Administrasi Negara 

(Bandung: Alumni, 1992), hal 11. 
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dominan kepada sifat hukum publik (administrasi) nya maka hal tersebut menjadi 

kewenangan hakim tata usaha negara.
19

 

Pasca berlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan telah terjadi perubahan paradigma dalamhukum 

Administrasi PemerintahanIndonesia, termasuk mengenai hukum acara dan 

kewenangan mengadili sengketa administrasi. Dahulu, tindakan administrasi yang 

berbentuk tidak tertulis (feitelijk handelingen) tidak dapat digugat di Pengadilan Tata 

Usaha Negara selaku peradilan administrasi. Kewenangan mengadili untuk tindakan 

ini berada di Pengadilan Negeri dengan asumsi bahwa perbuatan tersebut adalah 

perbuatan melawan hukum layaknya PMH pada umumnya. Namun dilakukan oleh 

penguasa, sehingga dikenal dengan sebutan Perbuatan Melawan Hukum oleh 

Pemerintah (Onrechtmatig Overheidsdaad). Namun kemudian dengan adanya 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ini maka 

terjadi pergeseran kewenangan dari Peradilan Umum kepada Peradilan Tata Usaha 

Negara, yang kemudian ditafsirkan pula oleh Mahkamah Agung melalui SEMA No. 

4 Tahun 2016.  

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

merupakan hal baru di bidang hukum administrasi negara yang menjadi dasar 

pelaksanaan dalam  pengambilan keputusan oleh badan dan atau pejabat tata usaha 

negara.Penatalaksanaan administrasi pemerintahan sebelum dikeluarkannya Undang-

                                                           
19

https://www.researchgate.net/publication/329530113_Perbuatan_Melawan_Hukum_Oleh_P

emerintah_Onrechtmatig_Overheidsdaad_Dari_Sudut_Pandang_Undang-

Undang_Administrasi_Pemerintahan/ diakses pada tanggal 25-08-2020 pukul 23.51 pm. 

https://www.researchgate.net/publication/329530113_PERBUATAN_MELAWAN_HUKUM_OLEH_PEMERINTAH_ONRECHTMATIG_OVERHEIDSDAAD_DARI_SUDUT_PANDANG_UNDANG-UNDANG_ADMINISTRASI_PEMERINTAHAN/
https://www.researchgate.net/publication/329530113_PERBUATAN_MELAWAN_HUKUM_OLEH_PEMERINTAH_ONRECHTMATIG_OVERHEIDSDAAD_DARI_SUDUT_PANDANG_UNDANG-UNDANG_ADMINISTRASI_PEMERINTAHAN/
https://www.researchgate.net/publication/329530113_PERBUATAN_MELAWAN_HUKUM_OLEH_PEMERINTAH_ONRECHTMATIG_OVERHEIDSDAAD_DARI_SUDUT_PANDANG_UNDANG-UNDANG_ADMINISTRASI_PEMERINTAHAN/
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undang Nomor 30 Tahun 2014 selain berdasarkan peraturan perundangan yang 

berlaku juga berdasarkan norma, asas hukum administrasi negara yang ada. Norma 

serta asas hukum administrasi negara yang sifatnya tidak tertulis, pada praktiknya 

banyak menimbulkan ketidakjelasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Norma 

serta asas hukum administrasi negara tersebut perlu untuk diberi bentuk dalam hukum 

positif, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.Agar 

penyelenggaraanpemerintahan menjadi lebih jelas serta terarah, perlu diatur secara 

jelas hal-hal yang penting dan berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan, serta pengujian terhadap keputusan tata usaha negara menjadi jelas dan 

memberi kepastian hukum. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 juga mengatur 

tentang tanggung jawab pejabat atau badan tata usaha negara dalam hal melaksanakan 

putusan Pengadilan. Hal tersebut sebagai hal penting dan ditunggu sebagai salah satu 

bentuk harmonisasi terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

sebagai hukum materiil bidang hukum administrasi negara dan sebagai dasar hukum 

penyelenggaraan pemerintahan. Di satu sisi, sebagai salah satu batu uji bagi 

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian objek 

gugatan. Di dalam UU No.30 Tahun 2014 terdapat pengaturan-pengaturan yang harus 

diserasikan dan diselaraskan dengan UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 

jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Perkembangan yang timbul dalam praktik 
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bernegara harus dapat diikuti dengan sistem peradilan tata usaha negara sebagai 

kontrol yudisial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 

Administrasi Pemerintahan (UU AP) tidak hanya keputusan yang dijadikan objek 

gugatan tetapi juga tindakan pemerintah yang merugikan. Ketentuan dalam UU AP 

diperjelas dengan Surat Edaran MA RI No.4 Tahun 2016 (SEMA No.4 Tahun 2016) 

bahwa Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perbuatan 

melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan) yang disebut Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD). Di dalam 

undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum secara tegas 

merumuskan ataupun memberikan pengertian mengenai perbuatan melawan hukum 

(PMH) yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Unsur-unsur PMH 

oleh pemerintah belum jelas, dan masih terdapat putusan sengketa PMH oleh 

pemerintah yang diselesaikan di Pengadilan Negeri contohnya putusan PN Bontang 

Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Bon, padahal objek sengketa PMH oleh pemerintah sudah 

dialihkan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara. Hal tersebut membuktikan 

adanya dua lembaga negara yang memiliki kewenangan yang sama terkait objek 

sengketa PMH oleh pemerintah.Ketidakjelasan tersebut mendorong Mahkamah 

Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Dengan 

demikian, peneliti tertarik untuk menyusun penelitian ini dalam skripsi yang berjudul 

“Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah Sebelum Terbitnya 
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Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (Perspektif Hukum Tata Negara 

Islam). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dirumuskan 

permasalahan pokok yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana problematika 

penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh pemerintah sebelum 

terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun2019. Dari permasalahan 

pokok tersebut, dirumuskan sub permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perbuatan melawan hukum oleh pemerintah menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata? 

2. Bagaimana penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah 

sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019? 

3. Bagaimana pandangan hukum tata negara islam terkait sengketa kewenangan 

antar lembaga negara? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

Agar uraian dalam skripsi ini lebih jelas dan terarah maka peneliti akan 

menguraikan pengertian judul untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan 

dari pembaca untuk memahami beberapa istilah pokok atau kalimat dalam penelitian 

ini. Berikut peneliti akan melampirkan pengertian dari judul yang diangkat oleh 

peneliti dalam skripsi ini yaitu: 
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1. Perbuatanmenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sesuatu yang 

diperbuat (dilakukan).
20

 

2. Melawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah menentang, 

menyalahi.
21

 Sedangkan menurut W.J.S Poerwodarminto dalam “Kamus 

Umum Bahasa Indonesia” (cetakan ke 2 th. 1954), melawan berarti 

“banding”, “musuh” atau “kebalikan” atau juga “menentang”.
22

 

3. Hukum berasal dari kata Arab “hukm” (jamaknya ahkam) yang lazim di 

dalam bahasa Indonesia dinamakan ketentuan, keputusan, undang-undang, 

atau peraturan.
23

 Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma-

norma yang mengatur perilaku manusia.
24

 Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia kata hukum diartikan dengan: peraturan atau adat yang secara resmi 

dianggap mengikat; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk 

mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai 

peristiwa tertentu; dan keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim 

(di pengadilan) atau vonis.
25

 

4. Pemerintah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sistem yang 

menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, 

                                                           
20

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/produk/888, diakses pada tanggal 30-08-

2020, pukul 10.38 am. 
21

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/melawan, diakses pada tanggal 30-08-2020, pukul 11.25 

am. 
22

Sudikno Mertokusumo, Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah, h. 4. 
23

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, h. 1. 
24

Hans Kelsen, 2002. Pure Theory of Law, terjemahan Max Knight dari reine Rechtslehre. 

The Lawbook Exchange Ltd., h. 4: “… a system of norms regulating human behavior”.  
25

Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 

2019), h. 25. 

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/produk/888
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/melawan
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ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.
26

 Sedangkan 

pemerintah dalam arti lainadalah organ/badan/alat-alat yang mengurusi 

pemerintahan dari suatu negara.
27

 

Berdasarkan judul skripsi, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup atau 

pokok dari pembahasan skripsi ini adalah problematika penyelesaian sengketa 

perbuatan melawan hukum oleh pemerintah sebelum terbitnya PERMA No.2 Tahun 

2019. Kemudian bagaimana pandangan hukum tata negara islam terkait sengketa 

kewenangan antar lembaga negara. 

D. Kajian Pustaka 

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu problematika penyelesaian 

sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah sebelum terbitnya Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor2 Tahun 2019 dan pandangan hukum tata negara islam 

terkait sengketa kewenangan antar lembaga negara. Agar pembahasan ini lebih fokus 

pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang berkaitan dengan 

pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, dalam bukunya Pengantar Ilmu 

Hukum, menyatakan bahwa penyalahgunaan hak tidak hanya dapat dilakukan 

oleh orang perseorangan dalam hubungan keperdataan, tetapi juga dalam 

lapangan hukum publik. Dalam melaksanakan kekuasaannya, pemerintah 

mungkin melalukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan untuk mana 

                                                           
26

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah, diakses tanggal 02-09-2020, pukul 09.55 am. 
27

Darda Syahrizal, Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, h. 27. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah
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kekuasaan itu diberikan, namun tidak secara spesifik menjelaskan bentuk 

penyalahgunaan kekuasaan.Berkaitan dengan rumusan masalah, buku ini lebih 

menjelaskan secara umum mengenai perbuatan melawan hukum oleh 

pemerintah dan tidak memberikan batasan yang jelas menurut kitab undang-

undang hukum perdata. 

2. Ridwan dalam bukunya Hukum Administrasi Negara. Buku ini membahas 

tentang tindakan hukum, tindakan pemerintah, tindakan hukum pemerintah, 

yang semula tindakan hukum berasal dari ajaran hukum perdata, yang 

kemudian digunakan juga dalam Hukum Administrasi Negara. Akan tetapi, 

dalam buku ini tidak dikemukakan seperti apa perbuatan atau tindakan 

pemerintah yang melawan hukum menurut kitab undang-undang hukum 

perdata. 

3. Sudikno Mertokusumo, Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah. Poin 

penting dari buku tersebut adalah sistematiknya dalam Code Civil yang dalam 

Chapitre II membagi perbuatan melawan hukum menjadi “Des delits et des 

quasi-delits” (tentang perbuatan melawan hukum dengan sengaja dan 

perbuatan melawan hukum dengan tidak disengaja). Tetapi dengan penafsiran 

yang luas dari H.R. pada tahun 1919 mengenai pengertian “onrechtmatige 

daad”, maka pasal 1366 BW itu tidak diperlukan lagi. Dalam praktiknya, 

pasal tersebut sama sekali diabaikan. Jadi “daad” atau perbuatan itu adalah 

berbuat dan tidak berbuat (doen en nalaten). Dalam buku ini perbuatan 

melawan hukum dianggap ranah hukum perdata bukan kajian hukum tata 
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negara dan tidak dijelaskan lebih rinci bentuk-bentuk perbuatan melawan 

hukum oleh pemerintah serta unsur-unsurnya menurut kitab undang-undang 

hukum perdata. 

4. Darda Syahrizal dalam bukunya Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan 

Tata Usaha Negara. Perbuatan pemerintah negara (bestuur 

handeling/overheids handeling) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan 

oleh alat pemerintah/penguasa dalam tingkat tinggi dan rendahan secara 

spontan serta mandiri (zelfstanding) untuk pemeliharaan kepentingan negara 

dan rakyat. Dalam buku tersebut dijelaskan pedoman pengaduan dalam PTUN 

bagi masyarakat yang dirugikan atas perbuatan pemerintah. Sedangkan tidak 

dijelaskan mengenai perbuatan pemerintah yang bisa digugat ke PTUN seperti 

misalnya perbuatan penguasa yang sewenang-wenang (willekeur) yang 

dijelaskan secara singkat dan tidak dijelaskan perbuatan melawan hukum 

menurut hukum perdata. 

5. M. Makhfudz, Hukum Administrasi Negara. Dalam buku tersebut dijelaskan 

mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, tugas-tugas pemerintah, 

masalah ketatanegaraan, serta sumber-sumber hukum administrasi negara. 

Akan tetapi, tidak membahas terkait perbuatan melawan hukum oleh 

pemerintah 

E. Metodologi Penelitian 

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teliti dan 

saksama dalam memperoleh suatu kebenaran. Metode penelitian merupakan suatu 
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kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, 

yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala atau kejadian dengan 

jalan menganalisisnya.
28

 

Metodologi penelitian adalah cara ilmiah (Rasional, Empiris, dan Sistematis) 

yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. 

Penelitian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau 

oleh penalaran manusia.
29

 Dengan demikian, metode penelitian ialah suatu cara untuk 

memahami objek atau gejala yang dapat ditelaah atau dianalisis berdasarkan 

permasalahan-permasalahan yang timbul. 

1. Jenis Penelitian 

Hampir semua jenis penelitian memerlukan studi pustaka. Walaupun sering 

dibedakan antara riset kepustakaan (library research) dan riset lapangan (field 

research), keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaannya hanyalah 

terletak pada tujuan, fungsi dan/atau kedudukan studi pustaka dalam penelitian itu.
30

 

Dalam penelitian hukum aspek normatif hukum sangat harus diperhatikan karena 

akan menentukan hasil dari penelitian. 

Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis 

ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh lagi berarti 

penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dan 

                                                           
28

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Surakarta: t.p, 2004), 

h.1-2. 
29

V.Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 

2014), h. 5. 
30

Mestika Zet, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 

2014), h. 1 



18 
 

 

keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis.
31

Sui generis artinya 

ilmu yang berdiri sendiri, dikatakan ilmu jenis sendiri karena ilmu hukum sulit 

dikelompokkan dalam satu cabang pohon ilmu menelaah sifat khas ilmu hukum ada 4 

hal yang menggambarkan ilmu hukum sebagai ilmu sui generis yaitu karakter 

normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, jenis ilmu hukum dan lapisan ilmu 

hukum.
32

 Berdasarkan uraian diatas maka jenis penelitian ini adalah penelitian 

pustaka (Library Research) yang akan menggambarkan secara normatif untuk 

memecahkan permasalahan ataupun kekosongan hukum yang terjadi. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

a. Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang 

menggunakan konsep legal positif. Berdasarkan konsep ini, hukum 

dipandang atau identik dengan norma-norma hukum tertulis, yang dibuat 

dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan 

meninjau hukum sebagai suatu sistem normatif yang otonom, mandiri, 

tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata. 

b. Pendekatan syar‟i, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang 

didasarkan atas hukum islam, baik itu berasal dari al-Qur‟an, Hadist, 

kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama. 

                                                           
31

I Made Pasek Diantha, Motodology Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori 

Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 12. 
32

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, Argumentasi Hukum (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2017), h. 1. 



19 
 

 

3. Sumber Data 

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun melakukan penelitian terhadap sumber-

sumber kepustakaan data dalam rangka pengumpulan data. Adapun sumber data yang 

dimaksud adalah mengumpulkan data dengan jalan membaca literatur-literatur yang 

mempunyai keterkaitan dan relevansi dengan masalah pokok dan sub-sub masalah. 

Demikian pula penyusun menggunakan metode “dokumentasi”, yaitu mencari data 

mengenai hal-hal yang viable berupa catatan, transkrip, buku-buku, salinan dan 

naskah asli, surat kabar, majalah dan sebagainya yang ada kaitannya dengan 

pembahasan skripsi ini. 

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka data primer sebagai 

data yang peroleh secara langsung dari sumber pertama (melalui wawancara) tidak 

digunakan. Lazimnya, sumber data yang digunakan dalam penelitian pustaka (library 

research) adalah data sekunder (secondary data) berupa data yang diperoleh dari 

berbagai literatur dan referensi seperti buku, jurnal, majalah dan dokumentasi serta 

data tertulis lainnya yang berhubungan dan sangat membantu penelitian. Data 

sekunder yang digunakan terdiri atas sumber hukum primer dan sumber hukum 

sekunder. 

Bahan hukum primer, yaitu yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara 

lain dari kitab undang-undang, buku-buku hukum perbuatan melawan hukumoleh 

pemerintah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya yang 

terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari kamus, ensiklopedia, dan 
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lain-lain. Dalam pengumpulan dari sumber bacaan ini digunakan dua metode kutipan 

sebagai berikut: 

a. Kutipan langsung; yaitu langsung mengutip pendapat atau tulisan orang 

lain secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah 

susunan redaksinya. Mengutip secara langsung dapat diartikan mengutip 

pendapat dari sumber aslinya. 

b. Kutipan tidak langsung; merupakan kutipan tidak menurut kata-kata 

sesuai dengan yang dikutif, tetapi menurut pokok pikiran atau 

semangatnya, dan dinyatakan dalm kata-kata dan bahasa penyusun 

sendiri. Penulisan kutipan tidak langsung panjang dan pendek juga akan 

dibedakan untuk kepentingan kejelasan.
33

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini bersifat kualitatif. 

Karenanya untuk mendapatkan rumusan yang diperlukan, penyusun mengolah data 

yang selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung 

pembahasan. Dalam mengolah data tersebut penyusun menggunakan metode: 

a. Metode Induktif, yaitu penulis menganalisis data yang bersifat khusus, 

selanjutnya mengambil keputusan yang bersifat umum.
34

 

b. Metode Deduktif, yaitu penulis menganalisis data yang bersifat umum 

dan selanjutnya mengambil keputusan yang bersifat khusus. 

                                                           
33

Tim Penulis, Tips dan cara Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Yogyakarta: Shira 

Media, 2009), h. 17. 
34

Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Cet. XXIII; Yogyakarta: Andi Offset, 1991), h. 66. 
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c. Metode Komparatif, yaitu penulis membandingkan setiap data yang 

diperoleh baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus untuk 

selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.
35

 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk mempermudah dalam memecahkan 

masalah sehingga pada penelitian ini berbagai teknik analisis data digunakan mulai 

dari mengorganisasikan data, mempola data, mengkaji data, kemudian dielaborasi 

sehingga dapat menghasilkan penemuan hukum yang terkait dengan judul penelitian. 

F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan 

masalah yang dipaparkan di atas, yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui perbuatan melawan hukum oleh pemerintah menurut 

kitab undang-undang hukum perdata. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika penyelesaian sengketa 

perbuatan melawan hukum oleh pemerintah sebelum terbitnya peraturan 

mahkamah agung nomor 2 tahun 2019. 

c. Untuk mengetahui pandangan hukum tata negara islam terkait sengketa 

kewenangan antar lembaga negara. 

2. Kegunaan Penelitian 

                                                           
35

Tim Penulis, Tips dan cara Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi, h. 43. 
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Untuk memperoleh manfaat dari sebuah penelitian, maka perlu dirumuskan 

kegunaan penelitian. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Kegunaan teoritis 

Adapun kegunaan teoretis pada penelitian ini agar diharapkan dapat 

menambah wawasan terkait Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah 

(Onrechtmatige Overheidsdaad) sehingga dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam buku ilmu 

pengetahuan. 

b. Kegunaan praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk 

kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam 

cara berpikir dan cara bertindak penegak hukum khususnya pemerintah 

dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH 

PEMERINTAH 

A. Perbuatan Melawan Hukum 

Istilah “perbuatan melawan hukum” ini, dalam bahasa Belanda disebut 

dengan istilah “onrechtmatige daad” atau dalam bahasa inggris disebut dengan 

istilah “tort”. Kata tort itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah” (wrong). Akan 

tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata tort itu berkembang sedemikian rupa 

sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi 

serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam 

sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata “tort” 

berasal dari kata latin “torquere” atau “tortus” dalam bahasa Prancis, seperti kata 

“wrong” berasal dari kata Prancis “wrung”, yang berarti kesalahan atau kerugian 

(injury). Sehingga pada prinsipnya, tujuan dari dibentuknya suatu sistem hukum yang 

kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat 

tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa Latin, yaitu: Juris praecepta sunt 

haec; honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (Semboyan hukum 

adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain; dan memberikan orang lain 

haknya). 

Secara klasik, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam  istilah perbuatan 

melawan hukum adalah Nonfeasance, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang 

diwajibkan oleh hukum, Misfeasance, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan 
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secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan 

yang dia mempunyai hak untuk melakukannya, Malfeasance, yakni merupakan 

perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya. 

Dahulu, pengadilan menafsirkan “melawan hukum” sebagai hanya pelanggaran dari 

pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang 

berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan 

mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran 

perundang-undangan tertulis semata, melainkan juga melingkupi atas setiap 

pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. 

Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dan demikian juga di 

Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup 

salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut: 

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain 

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri 

Juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan 

tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (recht splicht) dari pelakunya. 

Dengan istilah “kewajiban hukum” (recht splicht) ini, yang dimaksudkan 

adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap 

seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan 

hanya bertentangan dengan hukum terulis (wettelijk plicht), melainkan juga 

bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (wettelijk recht). 
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Karena itu pula, istilah yang dipaki untuk perbuatan melawan hukum adalah 

onrechtmatige daad, bukan onwetmatige daad.  

3. Perbuatan yang  bertentangan dengan kesusilaan 

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui 

sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan 

hukum. Karena itu, manakala dengan melanggar kesusilaan tersebut telah 

terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut 

dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 

1365 KUH Perdata). 

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam 

pergaulan masyarakat yang baik 

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam 

pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah 

zorgvuldigheid juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, 

jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara 

melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat 

dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan 

dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. 

Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui 

oleh masyarakat yang bersangkutan.
36

 

                                                           
36

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum ( Cet. II; PT Citra Aditya Bakti, 2005), h. 2-9. 
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Sebelum tahun 1919 Hoge Raad menganut pendapat yang sempit, H.R. 

berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak 

subjektif seseorang atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si 

pembuat. Dari rumusan tersebut jelaslah bahwa dalam hal ini yang diperhatikan 

adalah hanya hal-hak dan kewajiban hukum yang mempunyai dasar dalam undang-

undang. Dengan demikian perbuatan itu harus melanggar suatu hak subjektif (yang 

mempunyai dasar dalam undang-undang) atau bertentangan dengan kewajiban hukum 

dari si pembuat yang mempunyai dasar dalam undang-undang, maka barulah 

perbuatan tersebut dapat dikatakan melanggar/melawan hukum. Jadi melanggar 

hukum sama dengan melanggar undang-undang. 

Pada tahun 1913 diajukan lagi suatu Rancangan Undang-Undang yang telah 

diubah (perubahan dari Heemskerk, yang merupakan penyempurnaan terhadap 

rumusan tentang pengertian perbuatan melawan hukum dalam RUU sebelumnya). 

Dalam rancangan undang-undang ini diusulkan tentang pengertian perbuatan 

melanggar hukum sebagai sikap perbuatan (ataupun tidak berbuat) yang atau 

melanggar hak subjektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si 

pembuat atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, 

ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan 

dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Rumusan 

lama yang hanya terdiri dari dua kriteria (yaitu melanggar hak subjektif orang lain 

atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku) ditambah dengan kriteria baru, 

yang merupakan gabungan rumusan Belenfonte (kepatutan, ketelitian dan sikap hati-
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hati) dan Molengraaf (yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan 

sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain). 

Istilah “Perbuatan Melanggar Hukum” ialah bahwa perbuatan itu 

mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Dan 

kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam 

suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga, apabila peraturan-peraturan 

kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung). 

Maka tergantunglah dari hebatnya kegoncangan itu, apakah peraturan hukum 

menuntut supaya kegoncangan itu, meskipun secara langsung hanya mengenai 

perkosaan peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun, harus 

dicegah sekeras seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melanggar hukum. 

Lain halnya dengan pasal 1365 B.W. perihal “onrechtmatige daad”. Justru 

oleh karena pasal itu termuat dalam suatu undang-undang yang berlaku, dan pada 

umumnya bagi orang-orang yang langsung takluk pada Burgerlijk Wetboek, 

berlakulah suatu Hukum Perdata yang tertulis (geschreven recht), maka mula-mula 

“onrechtmatige daad”, ini diartikan secara sempit yaitu hanya mengenai perbuatan 

yang langsung melanggar suatu peraturan hukum. 

Baru sejak tahun 1919, setelah dipelopori oleh Pengadilan Tertinggi di Negeri 

Belanda (putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, termuat dalam majalah 

“Nederlandsche Jurisprudentie” 1919-101), istilah “onrechtmatige daad” ditafsirkan 
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secara luas, sehingga meliputi juga suatu perbuatan, yang bertentangan dengan 

kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.
37

 

Istilah hukum dari “onrechtmatige overheidsdaad” dalam bahasa Indonesia 

belum menemukan kesepakatan. Untuk istilah “onrechtmatige overheidsdaad” saja 

ada yang menerjemahkan dengan “perbuatan makruh” (Prof. Mr. M.M Djojodigoeno 

dalam kuliahnya), pernah juga diterjemahkan dengan “perbuatan melawan hukum” 

(Mr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “perbuatan melawan hukum”). Juga patut 

diperhatikan terjemahan “tindak asusila”, “tindak tanpa hak”, dan “perbuatan tanpa 

hak” oleh H. van der Tas dalam kamus hukumnya (1950). Sedangkan istilah 

“onrechtmatige overheidsdaad” kadang-kadang diterjemahkan dengan “perbuatan 

melawan (melanggar) hukum oleh pemerintah”. Kadang-kadang diterjemahkan juga 

dengan “perbuatan melawan (melanggar) hukum oleh penguasa” (putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta, 28 November 1953 dalam Majalah Hukum tahun 1953 no. 1).
38

 

Peraturan Mahkama Agung Nomor 2 Tahun 2019 menjelaskan terkait dengan 

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam Bab 1 Pasal 1 

menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan  umum dari perbuatan melawan hukum oleh 

pemerintah yang berbunyi: 
39
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R. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum (Cet. VII; Sumur Bandung, 1984), 

h. 13. 
38

Sudikno Mertokusumo, Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (Cet. I; CV. Maha 

Karya Pustaka, 2019), h. 3-4. 
39

 Republik Indonesia, Mahkama  Agung RI, Penyelesaian Sengketa tindakan pemerintah dan 

kewenangan mengadili perbuatan  melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah , BAB I, 

Pasal I, Ayat 1-4. 
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BAB 1 

Ketentuan Umum 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Mahkama Agung ini yang dimadsuk dengan 

1. Tindakan Pemerintah adalah perbuatan pejabat pemerintah atau 

penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan 

perbuatan konkret dalam rangka penyelengara pemerintah. 

2. Pejabat pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintah baik 

di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya 

3. Sengketa Tindakan pemerintah adalah sengketa yang timbul dalam bidang 

administrasi pemerintah antar warga masyarakat dengan pejabat pemerintah 

atau penyelengara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan 

pemerintah  

4. Sengketa Perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat 

Pemerintah ( Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di 

dalammnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal 

tindakan Pejabat pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undanggan.  

B. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah 

Penafsiran H.R. yang luas terhadap perbuatan melawan hukum dalam 

arrestnya tertanggal 31 Januari 1919 inilah yang sampai sekarang masih berlaku. Jadi 
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seseorang telah melakukan perbuatan melanggar/melawan hukum apabila orang 

tersebut melakukan perbuatan (atau tidak berbuat) yang: 

1. Melanggar sesuatu hak orang lain atau 

2. Melanggar kewajiban hukum dari si pelaku perbuatan tersebut. 

3. Melanggar kesusilaan 

4. Melanggar kepantasan/kepatutan yang berlaku dalam masyarakat terhadap 

orang atau barang orang lain. 

Norma-norma tersebut pada angka 3 dan 4 ini adalah unsur-unsur yang baru 

dan merupakan norma-norma yang tidak tertulis. 

1. Unsur melanggar sesuatu hak orang lain 

Yang dimaksudkan dengan suatu hak orang lain adalah hak subjektif orang 

lain yang diakui dan dilindungi oleh hukum objektif.  

Hak subjektif diantaranya adalah: 

a. Hak-hak pribadi seperti integritas atas jasmani seseorang, hak kebebasan, 

hak-hak atas kehormatan dan nama baik. 

b. Hak-hak atas harta benda terutama hak-hak kebendaan seperti milik dan 

hak-hak absolut lainnya. 

Melanggar hak orang lain tersebut pada umumnya diartikan bersifat 

melawan hukum, apabila perbuatn tersebut secara langsung menimbulkan 

pelanggaran itu. Dalam hubungan ini, kadang-kadang dipermasalahkan 

apakah suatu perbuatan yang mengganggu (hinder) terhadap hak orang 
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lain merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar suatu hak 

orang lain ataukah karena melanggar kepatutan dalam masyarakat. 

2. Unsur Melanggar Kewajiban Hukum 

Suatu kewjiban hukum adalah bersumber pada hukum. Sedang hukum yang 

berlaku dalam masyarakat dibedakan antara hukum yang tertulis, yaitu hukum yang 

tertuang dalam perundang-undangan dan hukum yang tidak tertulis. 

Hukum dalam hal ini telah menjadi pendapat umum (communis  opinion in 

doctorum) bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum karena 

melanggar kewajiban hukum dimaksud adalah terbatas pada kewajiban hukum 

menurut atau yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. 

Sedang kewajiban hukum yang tidak tertulis akan tercakup dalam rumusan 

perbuatan melawan hukum karena melanggar kesusilaan dan melanggar kepatutan 

yang diterima sebagai norma hukum yang baru. 

3. Unsur Melanggar Kesusilaan 

Yang dimaksudkan ialah melanggar kaidah-kaidah moral sepanjang kaidah-

kaidah tersebut dalam pergaulan msyarakat diterima sebagai hukum yang tidak 

tertulis. Dalam pasal 1337 BW ada ketentuan bahwa perjanjian yang bertentangan 

dengan kesusilaan adalah dilarang (ongeoor-loofd) dan karenanya batal. Karena itu 

suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan juga dianggap sebagai perbuatan 

melawan/melanggar hukum. 

4. Unsur Melanggar Kepantasan atau Kepatutan  
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Dalam pergaulan sehari-hari ada perbuatan-perbuatan yang menurut 

kesadaran hukum dianggap sebagai melawan hukum, akan tetapi tidak dapat 

dimasukkan atau digolongkan dalam rumusan melawan hukum nomor 1,2 dan 3 

tersebut diatas. Karena itu, rumusan yang ke 4 ini diperlukan. Tiap warga masyarakat 

harus  menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Karena itu 

dalam segala tingkah lakunya harus selalu memperhatikan, memperhitungkan dan 

menghormati kepentingan-kepentingan sesama warga masyarakat lainnya. Dengan 

berperilaku demikian tidak berarti bahwa ia harus mengorbankan kepentingannya 

sendiri. Ia harus pandai menimbang bahwa antara kepentingan sendiri dengan 

kepentingan orang lain maupun kepentingan umum. Yang menjadi pedoman baginya 

haruslah apa yang dianggap baik dalam masyarakat yang bersangkutan. Pedoman dan 

tolok ukur dalam masyarakat pancasila adalah semboyan tempo slira. Ketentuan 

hukum tidak tertulis tersebut diatas sifatnya adalah sebagai ketentuan hukum, sedang 

konkritnya apa yang dianggap pantas/patut dan tidak pantas/patut dalam pergaulan 

masyarakat itu berupa beribu-ribu macam kaidah-kaidah khusus yang tidak tertulis. 

Setiap kali menghadapi suatu kasus harus diteliti apakah kaidah tidak tertulis yang 

bisa berlaku terhadap kasus tersebut benar-benar ada dan hidup dalam masyarakat 

yang bersangkutan. 

1. Rumusan Unsur Melawan Hukum dalam Sengketa Keperdataan 

Dalam doktrin, kriteria unsur “Melawan Hukum” didapat dari Hoge Raad 

Tanggal 31 Januari 1919 dalam Perkara antara Lindenbaum Vs. Cohen (Kasus PMH 

dalam persaingan percetakan). Pada tingkat pertama di Pengadilan Distrik 
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Amsterdam, Lindenbaum (Penggugat) menang. Akan tetapi di tingkat banding 

Lindenbaum kalah dengan alasan tidak ada hukum (peraturan tertulis) yang mengatur 

larangan objek gugatannya. Kemudian di tingkat kasasi Lindenbaum menang dengan 

alasan dari hakim Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) bahwa”Melawan Hukum” 

tidak sama dengan “Melawan Peraturan”. Dapat dilihat dalam pertimbangannya: 

a. bahwa Putusan Pengadilan tentang terminologi „Perbuatan Melawan 

Hukum‟ tersebut diartikan terbatas sedemikian rupa sehingga hanya dapat 

dipahami untuk memasukkan tindakan yang diatur langsung oleh 

ketentuan hukum tertulis, sementara tindakan yang diluar itu tidak dapat 

ditunjukkan (sebagai PMH –red), bahkan jika mungkin bertentangan 

dengan kesopanan dan moralitas sosial; 

b. bahwa, bagaimanapun juga untuk penafsiran yang begitu terbatas, Pasal 

itu tidak memberikan dasar, baik oleh kata-kata yan terkandung di 

dalamnya, maupun oleh sejarah keberadaannya; 

c. bahwa bagaimanapun kata „Perbuatan Melawan Hukum‟ tidak setara 

dengan „Melawan Satu Ketentuan‟; 

d. bahwa „Perbuatan Melawan Hukum‟ harus dipahami sebagai tindakan 

atau kelalaian yang melanggar hak (subjektif –red) orang lain, atau 

terhadap perilaku yang semestinya dalam lalu lintas sosial berkaitan 

dengan orang lain atau barang, maka karena kesalahannya yang 

disebabkan oleh tindakannya diwajibkan mengganti kerugian; 
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Berdasarkan pertimbangan Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 tersebut 

kemudian diambil kriteria untuk menentukan suatu perbuatan bersifat bertentangan 

dengan hukum, selain bertentangan dengan hukum tertulis maka pada umumnya 

dapat juga berarti:
40

  

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau 

2. Melanggar hak subjektif orang lain; atau 

3. Melanggar kaidah tata susila/moral yang baik (goede zeden); atau 

4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam 

pergaulan hidup masyarakat. 

Saat ini di Belanda, dalam Boek 6 (Buku Keenam) Burgerlijk Wetboek (KUH 

Perdata) Belanda mengenai Verbintenissenrecht (Hukum Perikatan) Titel 3 (Bab 

ketiga) tentang Onrechtmatig daad (Perbuatan Melawan Hukum) yang pada Pasal 

162 ayat (2) memasukkan Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 tersebut sebagai bagian 

dari unsur onrechtmatig sebagai berikut. 

Bab 3. Perbuatan Melawan Hukum 

Bagian 1. Ketentuan Umum 

Pasal 162 
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Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, Mengenal Hukum Perdata (Jakarta: CV 

Gitama Jaya, 2008), h. 122-123. 
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1) Dia yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain, yang 

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, wajib untuk mengganti kerugian 

kerusakan yang diderita orang lain yang menderita sebagai akibatnya. 

2) Perbuatan melawan hukum dianggap sebagai pelanggaran hak (subjektif –

red) dan tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban 

hukum atau terhadap apa yang menurut hukum tidak tertulis yang pantas 

dalam masyarakat, satu dan lainnya kecuali jika ada alasan pembenar. 

2. Rumusan Unsur Melawan Hukum dalam Sengketa Administrasi 

Melawan hukum tidak sama dengan melawan undang-undang atau peraturan 

tertulis saja, namun harus diartikan dalam arti luas sebagaimana dijelaskan dalam 

Yurisprudensi Arrest Hoge Raad Belanda Tanggal 31 Januari 1919 di atas. 

Sedangkan dalam Hukum Acara PERATUN sebetulnya hal ini sudah diakomodasi 

oleh Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004: 

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan 

asas-asas umum pemerintahan yang baik. 

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU No.9 Tahun 2004 tersebut maka dasar dari 

gugatan OOD yang dapat digunakan adalah karena Tindakan Pemerintah itu 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (termasuk penyalahgunaan 
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wewenang di sini), dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang 

baik. Secara luas doktrin melawan hukum di dalam arrest hoge raad 1919 tersebut 

sudah terserap dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur) yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN, karena 

asas-asas umum pemerintahan yang baik ini merupakan kaidah hukum yang 

sebenarnya tidak tertulis (asas) dan mengandung unsur-unsur goede zeden (kaidah 

kesusilaan yang baik), kewajiban hukum pemerintah yang juga berkaitan dengan hak 

subjekif warga masyarakat, serta unsur ketelitian, kepatutan dan kehati-hatian. 

Memang dalam beberapa undang-undang seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 

2014, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas dalam asas-

asas umum pemerintahan yang baik, namun secara doktrin hal ini dapat berkembang 

sesuai dengan perkembangan dalam pemerintahan.
41

 

C. Peralihan Kompetensi Absolut PMH oleh Pemerintah Kepada PTUN 

Peralihan kewenangan Peradilan Umum kepada Peradilan Tata Usaha Negara 

dalam mengadili sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah (onrechtmatige 

overheidsdaad) berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah 

membawa harapan baru bagi penguatan penegakan keadilan dalam sistem hukum 

Indonesia. Merespon hal tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa 

Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum 
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Muhammad Adiguna Bimasakti, Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah Dari Sudut 

Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Cet. I; CV. Budi Utama, 2018), h. 34. 
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oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) atau 

disebut OOD. Dalam hal ini terdapat konsep perlindungan hukum bagi rakyat, konsep 

perbuatan melanggar hukum oleh  pemerintah, dan konsep tindakan administrasi 

pemerintahan.  

Dahulu, para ahli mengkategorikan OOD sebagai sengketa keperdataan 

karena berdasarkan objectum litis nya
42

, cenderung kepada hukum keperdataan 

(permintaan ganti kerugian). Sedangkan dengan adanya Undang-Undang 

Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 terjadi perubahan paradigma 

mengenai hal tersebut. Secara singkat dapat dikatakan Mahkamah Agung RI sudah 

menyadari adanya pergeseran kompetensi absolut untuk mengadili PMH oleh 

Pemerintah (OOD) berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan. Hal ini sebagaimana 

dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang pada 

Diktum E bagian Kamar Tata Usaha Negara angka 1 menyatakan sebagai berikut. 

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca 

berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (UU AP):  

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara 

a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan. 

b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh 

pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh 
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Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia 

(Bandung: Penerbit Alumni, 1997), hal. 178. 
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pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige 

overheidsdaad (OOD). 

 

Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memperluas definisi 

“Keputusan” dalam UU PERATUN yang salah satunya pada huruf a menyatakan: 

“Penetapan Tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual.” Sebagian sarjana 

berpendapat itu hanyalah sebatas Tindakan Faktual yang didahului oleh adanya 

Penetapan Tertulis. Hal ini logis jika dilihat melalui pendekatan gramatikal, karena 

memang bunyi pengaturan Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan tersebut 

adalah: “Penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual” sehingga secara 

gramatikal dapat dibaca Tindakan faktual yang dimaksud haruslah merupakan 

pelaksanaan dari Penetapan Tertulis. Berdasarkan pendapat ini maka onrechtmatige 

overheidsdaad (OOD) yang merupakan perbuatan fisik tanpa ada penetapan tertulis 

tetap menjadi kewenangan Peradilan Umum, bukan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Pendekatan terhadap Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan tersebut 

dimaknai seluruh Tindakan Faktual dari Administrasi Pemerintahan, baik yang 

disertai Penetapan Tertulis maupun tidak. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan 

ekstensif
43

, yakni meluaskan cakupan dari Tindakan Faktual yang dimaksud dalam 

Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan, sebagaimana sikap Mahkamah 
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Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Penemuan Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1993), h. 19. 
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Agung dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 yang menyatakan OOD merupakan 

kewenangan PERATUN. Karena jika Pasal 87 huruf a UU Administrasi 

Pemerintahan ini dimaknai secara gramatikal, maka hampir seluruh Keputusan atau 

Penetapan Tertulis akan dikuti oleh tindakan fisik yang konkret alias Tindakan 

Faktual, sehingga keberadaan Pasal 87 huruf a menjadi tidak signifikan lagi. Selain 

itu Penggugat cukup mendalilkan Gabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam 

gugatannya dengan dalil Pasal 53 Jo. Pasal 97 ayat (10) UU PERATUN tanpa harus 

diadakan norma baru (yakni Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan). 

Sehingga semestinya ketentuan tersebut dapat dibaca: “Penetapan Tertulis dan/atau 

Tindakan Faktual”, yakni memisahkan antara Penetapan Tertulis dan Tindakan 

Faktual, karena memang pada dasarnya pun Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan ini memisahkan antara “Keputusan” selaku Rechtshandelingen dan 

“Tindakan” atau Feitelijk Handelingen (vide Pasal 1 angka 7 dan angka 8). Oleh 

karenanya Tindakan Faktual dapat didudukkan tersendiri sebagai objek dalam 

pengaturan Pasal tersebut. 

Hal ini juga sejalan dengan bunyi SEMA No. 4 Tahun 2016 pada halaman 13 

huruf a angka 1: “Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi: 1) 

Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.” Selain itu dapat dilihat dalam 

penjelasan umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan Paragraf kelima dijelaskan: 

Warga Masyarakat juga dapat MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP 

KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADAN DAN/ATAU PEJABAT 
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PEMERINTAHAN KEPADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, karena Undang-

Undang ini merupakan hukum materiel dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara. 

Dalam Pasal 1 butir 8 yang dimaksud Tindakan (Handeling) adalah: 

Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan 

adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya 

UNTUK MELAKUKAN DAN/ATAU TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN 

KONKRET dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 

Pendekatan ekstensif juga diperkuat secara implisit dari pengaturan Pasal 85 

UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa sengketa Administrasi 

Pemerintahan yang sudah didaftar namun belum diperiksa di Peradilan Umum sejak 

berlakunya UU Administrasi Pemerintahan maka pemeriksaannya dilaksanakan oleh 

Peradilan Tata Usaha Negara.  

Dahulu rumusan awal Onrechtmatige Overheidsdaad adalah adanya Tindakan 

Faktual Pemerintah yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi warga 

masyarakat maka dapat digugat di pengadilan dengan dalil 1365 KUH Perdata di 

Peradilan Umum (menjadi sengketa perdata). Jika dianalisis, sebenarnya yang terjadi 

di dalam pembagian kewenangan pada lingkungan kekuasaan peradilan di Indonesia 

adalah adanya pendekatan Residu (Residual Rechtspraak), yakni semua perkara dapat 

diajukan kepada Peradilan Umum kecuali perkara yang jelas diatur dalam Perundang-

undangan sebagai kewenangan peradilan lain. Hal ini secara doktrinal bisa dilihat dari 

pendapat para ahli di masa lampau, misalnya pendapat Muchsan, SH, bahwa 

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) hanya berwenang mengadili KTUN 
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tertulis saja, dan KTUN tidak tertulis dapat diadili di peradailan perdata
44

. Oleh 

karena itu, Gugatan Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD), dapat diadili di peradilan 

umum (dalam hal ini perdata). Sebenarnya hal ini sedikit keliru terutama sejak 

keluarnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mana seharusnya 

paradigma residual ini bergeser dengan melihat kepada karakteristik hukum yang 

dalam suatu perkara apakah ia cenderung pada sifat hukum administrasi atau kepada 

hukum keperdataan. Ciri-ciri bahwa suatu perbuatan hukum memiliki kecenderungan 

terhadap sifat hukum administrasi dalam hal ini dapat dilihat dari pendapat E.Utrecht 

berikut: 

Yang dimaksud dengan “administrasi” ialah gabungan jabatan-jabatan 

(Complex van ambten) yang di bawah pimpinan Pemerintah melaksanakan bagian 

tertentu dari pekerjaan pemerintah (overheidstaak), yakni bagian dari pekerjaan 

pemerintah yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif 

(pusat) dan badan-badan pemerintahan dari persekutuan-persekutuan hukum yang 

lebih rendah dari pada negara dan yang diberi kekuasaan untuk – berdasarkan 

inisiatif sendiri atau berdasarkan suatu perintah dari pemerintah pusat (swatantra 

dan “medebewind”) – memerintah sendiri daerahnya (propinsi, daerah istimewa, 

kabupaten, kota, desa) (administrasi daerah swatantra).
45
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Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata 

Usaha Negara di Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1992), h. 60. 
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E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia (Jakarta: N.V. Penerbitan dan Balai Buku 

Indonesia, 1953), h. 245. 
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Berdasarkan definisi tersebut maka segala hal yang dilakukan oleh Pemerintah 

semestinya digolongkan dalam urusan administrasi dan terikat pada hukum 

administrasi. Sepanjang tindakan tersebut adalah Fietelijk Handelingen (Tindakan 

Faktual) atau Rechtshandelingen (Tindakan Hukum) yang bersifat sepihak 

(eenzijdige) maka ia tunduk pada hukum administrasi. Sepanjang ia mengenai 

bestuurzorg (Tugas Pemerintah) maka ia menjadi ranah hukum administrasi. 

Tindakan Faktual (Fietelijk Handelingen) ini juga bersifat bersegi satu (eenzijdige) 

saja, tidak ada yang bersegi dua. Oleh karenanya tindakan pemerintah berupa 

Tindakan Faktual ini tunduk secara mutlak kepada kaidah hukum administrasi. 

Setelah lahirnya UU Administrasi Pemerintahan maka Tindakan Faktual juga 

masuk ke dalam definisi KTUN dalam UU PERATUN. Dengan masuknya Tindakan 

Faktual ke dalam definisi KTUN dalam UU PERATUN, maka sengketa mengenai 

Tindakan Faktual juga termasuk ke dalam Sengketa TUN dalam UU PERATUN 

(atau disebut juga Sengketa Administrasi dalam UU Administrasi Pemerintahan) 

yang merupakan kewenangan dari PTUN. 

Masuknya Tindakan Faktual ke dalam definisi KTUN melalui jembatan Pasal 

87 UU Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 1 angka 10 UU PERATUN, maka 

mengakibatkan Tindakan Faktual Pemerintah yang melawan hukum dan 

menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (Onrechtmatige Overheidsdaad) 

masuk ke dalam Wewenang Mengadili PTUN. Hal ini tentu saja mengakibatkan 

adanya peralihan/shifting kewenangan mengadili (kompetensi) secara absolut atas 

OOD yakni yang semula berada di peradilan perdata (umum) kini sejak 
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diberlakukannya UU Administrasi Pemerintahan menjadi kewenangan absolut 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Hal tersebut secara normatif sudah didasari oleh beberapa pihak termasuk 

oleh Mahkamah Agung, yang pada tahun 2016 (dua tahun pasca berlakunya UU 

Administrasi Pemerintahan) mengeluarkan suatu Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) yakni SEMA No. 4 Tahun 2016 yang pada Diktum E bagian Kamar Tata 

Usaha Negara angka 1 menyatakan sebagai berikut. 

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca 

berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (UU AP): 

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara 

a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan. 

b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, 

yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang 

kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) 

yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).
46

 

D. Batasan Tindakan Dalam Hukum Administrasi Pemerintah dan Perbuatan 

Dalam Hukum Perdata oleh Pemerintah 

1. Pemisahan Segi Hak Keperdataan (Recht) dan Segi Kewenangan 

(Bevogheid) Pemerintahan 
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Muhammad Adiguna Bimasakti, Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah Dari Sudut 

Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Cet. I; CV. Budi Utama, 2018), h. 24-28. 
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Berdasarkan teori hukum yang berkembang saat ini, dapat dibedakan antara 

“wewenang” sebagai landasan suatu subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan 

berdasar hukum publik, serta “hak” sebagai landasan suatu subjek hukum untuk 

melakukan suatu tindakan berdasar hukum perdata. Kewenangan diperoleh 

berdasarkan peraturan-peraturan di dalam  hukum  publik. Penyebutannya pun 

spesifik sebagai suatu kewenangan tertentu yang diberikan untuk badan/pejabat 

pemerintahan tertentu. Sedangkan hak diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan di 

dalam hukum keperdataan. Penyebutannya pun spesifik sebagai suatu hak tertentu 

yang diberikan untuk subjek hukum tertentu. 

Kewenangan (bevogheid) diberikan dalam rangka menjalankan tugas-tugas 

pemerintahan (bestuurzorg) untuk kepentingan pelayanan administrasi pemerintahan. 

Sedangkan hak (recht) diberikan dalam rangka menikmati kebendaan atau menikmati 

hal keperdataan tertentu. Oleh karena itu jelas dalam hal ini ketika Pemerintah 

bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya maka ia tunduk pada hukum 

keperdataan dan menjadi subjek pada hukum perdata. Namun jika ia bertindak atas 

nama kewenangan maka ia tunduk pada hukum publik dan menjadi subjek pada 

hukum administrasi. 

Menurut Indroharto, ketika pemerintah sedang mempertahankan hak-haknya 

maka ia sedang berlaku sebagai Badan Hukum Perdata, bukan lagi sebagai Badan 

Hukum Publik. Sebagai contoh, dalam hukum pertanahan ia dapat memiliki hak atas 

tanah seperti Hak Pengelolaan (HPL –Vide Pasal 67 ayat (1) Peraturan Menteri 

Agraria No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas 
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Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 2 Undang-Undang Pengaturan Pokok 

Agraria No. 5 Tahun 1960). Berikut penjelasan mengenai status Badan Pemerintah 

sebagai Badan Hukum Publik sekaligus sebagai Badan Hukum Perdata: 

Dalam kenyataan sehari-hari kita lihat bahwa pemerintahan umum itu terdiri 

dari berbagai macam organisasi dan instansi-instansi, yang kebanyakan organisasi-

organisasi demikian itu selain memiliki wewenang pemerintahan menurut hukum 

publik juga memiliki kemandirian menurut hukum perdata (dual action), seperti 

badan-badan teritorial: Negara, Propinsi, Kabupaten dan sebagainya. Akibat dari 

kedudukannya sebagai badan hukum perdata tersebut adalah: 

a. Ia dapat memiliki hak-hak keperdataan 

b. Ia dapat menjadi pihak dalam proses perdata
47

 

Oleh karenanya dapat disimpulkan Badan Pemerintahan dapat menjadi Badan 

Hukum Perdata dan melakukan Tindakan Hukum Perdata ketika mendudukkan 

dirinya sebagai pihak yang melindungi hak keperdataannya.  

2. Segi Tindakan Pemerintahan (Bestuurshandelingen) 

a. Feitelijk Handelingen (Tindakan Faktual) 

 Tindakan Faktual merupakan tindakan nyata atau fisik yang 

dilakukan oleh Pemerintah. Tindakan ini tidak hanya terbatas pada 

tindakan aktif saja namun juga perbuatan pasif. Tindakan Faktual 
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(Feitelijk Handelingen) akan selalu bersegi satu (eenzijdige) karena 

bersifat sepihak saja. Oleh karenanya segala jenis Feitelijk 

Handelingen masuk ke dalam ranah hukum publik. 

b. Rechtshandelingen (Tindakan Hukum) 

 Indroharto menyatakan bahwa tindakan TUN pemerintahan 

haruslah selalu bersifat sepihak dan bersegi satu
48

 oleh karena yang 

masuk ke dalam ranah hukum publik hanya tindakan hukum sepihak 

dan bersegi satu. Sedangkan tindakan hukum yang bersegi dua maka 

masuk ke dalam perbuatan hukum perdata (atau campuran publik-

perdata jika subjeknya adalah sesama badan pemerintahan). 

3. Kompetensi Absolut Mengadili Gugatan Atas Tindakan Pemerintah 

(Bestuurshadelingen) 

Perbedaan pengaturan ranah hukum untuk tiap-tiap Tindakan Pemerintah ini 

juga berpengaruh kepada kompetensi Peradilan untuk mengadili gugatan terhadap 

Tindakan-Tindakan Pemerintah. Apabila tindakan itu lebih condong kepada karakter 

atau sifat hukum keperdataan maka ia akan menjadi kompetensi absolut Peradilan 

Umum. Sedangkan apabila tindakan itu lebih condong kepada karakter atau sifat 

hukum administrasi maka ia akan menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha 

Negara. Hal ini dapat dicermati melalui ketentuan dalam Undang-Undang 

Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 18 Jo. Pasal 85 ayat (1) dan (2): 

                                                           
48

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: 

Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

2004), h. 147. 



47 
 

 

Pasal 1 

18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pasal 85 

a. Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah 

didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan 

berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh 

Pengadilan. 

b. Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah 

didaftarkan pada pengadilan umum dan sudah diperiksa, dengan 

berlakunya Undang-Undang ini tetap diselesaikan dan diputus oleh 

pengadilan di lingkungan peradilan umum. 

Bahwa menurut ketentuan tersebut sengketa Administrasi Pemerintahan 

merupakan ranah kewenangan/kompetensi absolut dari Peradilan TUN. Pasal 1 angka 

18 di atas membatasi bahwa segala sengketa Administrasi Pemerintahan diadili 

PTUN. 

Saat ini  masih banyak sengketa-sengketa yang berdasarkan fundamentum 

petendi nya berkarakter sengketa administrasi namun diadili di Peradilan Umum 

dengan alasan tidak dapat diadili di PTUN karena terhalang oleh pembatasan 

kewenangan PTUN dalam UU PERATUN (UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 

Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009). Di antara sengketa-sengketa administrasi 

yang sampai saat ini masih ditangani oleh Peradilan Umum adalah Onrechtmatige 

Overheidsdaad (Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah) dan Citizen Lawsuit 
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(Gugatan Warga Negara). Oleh karena itu diharapkan di masa depan pembatasan 

mengenai Tindakan Pemerintah dalam Hukum Administrasi dan dalam Hukum 

Perdata ini juga diiringi dengan konsistensi kompetensi absolut peradilan umum dan 

peradilan tata usaha negara dalam mengadili jenis sengketa.   
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BAB III 

PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH 

PEMERINTAH 

A. Pertanggungjawaban dalam PMH oleh Pemerintah  

Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan salah satunya diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-

Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan 

pelindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas 

negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat 

(1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Berdasarkan ketentuan tersebut, warga 

masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.  

Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang  Nomor 30 

Tahun 2014 menjamin bahwa keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat 

pemerintahan  terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-

mena.
49

 Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka warga 

masyarakat  tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, Undang-

Undang ini merupakan transformasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 

(AUPB) yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang 

mengikat 
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Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara (organ of state), dapat diberi 

pengertian yang luas atau sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan 

yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan 

kepentingan negara sendiri. Jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya 

menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya 

termasuk legislatif dan yudikatif.
50

 Dengan kata lain, Pemerintah dalam arti luas, 

mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-

cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara 

lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Menurut C.Van Vollenhoven
51

 

dalam arti yang luas ini Pemerintah sering disebut regering. 

Dalam artinya yang sempit, pemerintah (yang disebut bestuur) hanya 

mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) 

yang bisa dilakukan oleh Kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat Pusat sampai ke 

Daerah  Jadi, dalam pengertian yang sempit, pemerintah adalah cabang kekuasaan 

eksekutif  (law applying organ). Hubungannya dengan system ketatanegaraan, 

cabang pemerintahan eksekutif mempunyai struktur dan fungsi organisasi yang 

berbeda dengan cabang-cabang pemerintahan yang lain (legislatif, yudikatif, dan lain-

lain).
52
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Dalam lapangan bestuur inilah administrasi negara atau badan atau pejabat 

pemerintahan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan negara dalam suatu 

bentuk yang dinamakan perbuatan atau tindakan administrasi pemerintahan. 

 Badan atau pejabat pemerintahan ini dalam menjalankan fungsinya harus 

berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biasanya badan atau pejabat 

pemerintahan ini dalam mengeluarkan kebijakan (beleid) berdasarkan interpretasi 

yang dipahami olehnya. Penafsiran suatu peraturan hukum memang sudah lazim 

terjadi di bidang hukum tertulis. Sifat dari suatu peraturan hukum yang sudah terpaku 

dalam suatu undang-undang yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan, ialah ketika 

orang mulai melihat pada norma secara harfiah (eksplisit) telah dianggap sudah 

memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya kalau pelaksanaan undang-undang 

menurut norma secara eksplisit memaksakan badan atau pejabat pemerintahan 

mengambil tindakan yang tidak memuaskan, maka disitulah orang mulai mencari 

jalan dengan cara melakukan penafsiran-penafsiran hingga mendekati rasa keadilan 

tersebut.  

Dari aspek teoritis, badan atau pejabat pemerintahan seharusnya tidak boleh 

bertindak lain dari pada melaksanakan peraturan hukum sesuai norma secara 

eksplisit. Namun dalam beberapa kasus, dengan alasan demi kepastian hukum telah 

mengorbankan suatu kebutuhan lain yang lebih penting yaitu kebutuhan akan rasa 

keadilan, perlindungan, kenyamanan yang diterima masyarakat baik secara individu 

maupun kelompok. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi bahwa badan atau pejabat 
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pemerintahan adalah abdi masyarakat yang memperhatikan dan merumuskan 

kebijakan yang menyangkut hidup mereka.  

Akibat adanya kebebasan bertindak pada alat administrasi negara itu, maka 

seringkali terjadi perbuatan alat administrasi negara tersebut menyimpang dari 

peraturan hukum yang berlaku (hukum positif), yang tendensinya dapat menimbulkan 

kerugian pada pihak administrabele  

Tindakan badan atau pejabat pemerintahan dalam lingkup hukum public inilah 

yang terkadang dengan alasan untuk kepentingan umum dan kepastian hukum justru 

telah mengorbankan hak-hak individual masyarakat baik secara pribadi, kelompok 

maupun badan hukum perdata. Beranjak dari alasan ini pula, perbuatan itu dapat 

dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat 

pemerintahan atau yang secara umum dikenal dengan onrechtmatige overheidsdaad. 

Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas, asas 

perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB khususnya dalam hal ini asas 

tidak menyalahgunakan kewenangan.  Asas tidak menyalahgunakan wewenang 

sendiri diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf e dan 

penjelasannya. Asas ini mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat 

pemerintahan  untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi 

atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan 

tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak 

mencampuradukkan kewenangan. 



53 
 

 

Menurut ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, badan dan/atau 

pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi 

larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau 

larangan bertindak sewenang-wenang.
53

 Badan dan/atau pejabat pemerintahan 

dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang 

dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, 

melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan 

dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan 

yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, 

dan/atau  bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Badan dan/atau 

pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan 

dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan, dan/atau  bertentangan 

dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Berdasarkan Pasal 20  UU Nomor  30 Tahun 2014, maka pengawasan dan 

penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dilakukan 

oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hasil pengawasan APIP terhadap 

dugaan penyalahgunaan wewenang berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat 
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kesalahan administratif,  atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan 

kerugian keuangan negara.
54

 

Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan 

oleh hasil pengawasan APIP dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan 

wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 

UU Nomor 30 Tahun 2014.  PTUN berwenang untuk menerima, memeriksa dan 

memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam 

keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan sebelum dilakukan proses pidana 

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur 

Penyalahgunaan Wewenang.
55

 Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan bahwa PTUN 

baru  berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan penilaian setelah 

adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah. Putusan atas 

permohonan dimaksud, harus diputus dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh 

satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
56

 

Terhadap putusan PTUN tersebut dapat diajukan banding ke Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara dalam jangka waktu 14 hari kalender dihitung keesokan 
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hari setelah putusan diucapkan bagi pihak yang hadir atau 14 hari kalender setelah 

amar pemberitahuan putusan dikirimkan bagi pihak yang tidak hadir saat pembacaan 

putusan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding 

paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak penetapan susunan Majelis. Atas 

putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum lain karena putusan tersebut 

bersifat final dan mengikat.
57

 

Dalam kegiatan Focuss Group Discussion pada tanggal 21 Maret 2016, 

bertempat di Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Dr. Dian Puji 

Simatupang, S.H., M.H., Pakar Hukum Administrasi Negara Hukum dari Universitas 

Indonesia menyatakan bahwa dengan terbitnya UU Nomor 30 Tahun 2014, maka 

terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan 

dan/atau pejabat pemerintahan seharusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu secara 

administrasi, kemudian, apabila berdasarkan putusan pengadilan telah terbukti bahwa 

penyalahgunaan wewenang tersebut mengandung 3 (tiga) unsur yang termasuk dalam 

ranah pidana yaitu ancaman, suap, dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan 

yang tidak sah, maka atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut diselesaikan 

melalui proses pidana. Disampaikan kembali oleh Dian dalam FGD pada tanggal 18 

Mei 2016 bertempat di Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara bahwa, 

“Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara sudah dilekatkan kewenangan 

publik, artinya dalam diri ASN dan Pejabat tersebut melekat wewenang dan 
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kewenangan sehingga ketika pihak lain menganggap ada pelanggaran yang dilakukan 

ASN dan Pejabat Negara yang menyalahi wewenangnya maka penyelesaian yang 

utama adalah penyelesaian administrasi terlebih dahulu,” ujar Dian. Hal ini sesuai 

dengan Pasal 20 Undang-undang No. 30/2014 yang menjelaskan “Pengawasan 

terhadap larangan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (APIP),”.
58

 

Lebih lanjut disampaikan oleh Dian bahwa berdasarkan ketentuan tersebut 

diatas, apabila Pejabat Pemerintahan  dipanggil oleh Aparat Penegak Hukum (APH), 

misalnya Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, atas dugaan 

penyalahgunaan wewenang maka atasan langsung Pejabat Pemerintahan  dapat 

menyampaikan surat ke APH yang pada intinya menyampaikan bahwa terhadap 

dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut sedang dilakukan penyelidikan oleh 

APIP. Terkait dengan hal tersebut maka Atasan Pejabat Pemerintahan harus 

mendasarkan semua tindakannya pada standar operasional prosedur pembuatan 

keputusan dan/atau tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h UU 

Nomor 30 Tahun 2014.  

Dengan demikian, laporan terhadap adanya dugaan penyalahgunaan 

wewenang  yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tidak seharusnya diperiksa 

melalui proses pidana karena sesuai dengan Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 

selama penyalahgunaan wewenang tersebut tidak mengandung unsur tindak pidana 

maka hal tersebut merupakan ranah administrasi yang penyelesaiannya dilakukan 
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oleh atasan pejabat yang bersangkutan dan sanksi terhadap pejabat yang telah terbukti 

melakukan penyalahgunaan wewenang berupa pencabutan kewenangan, sanksi 

tegoran atau pemberhentian 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sebagaimana 

diatur dalam pasal 87, definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009  harus dimaknai sebagai: 

1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; 

2.  Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan 

eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; 

3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; 

4.  bersifat final dalam arti lebih luas;  

5.  Keputusan yang  berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau 

6.  Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.  

Dalam PeSetiap tindakan badan/pejabat harus berdasarkan pada 

undangundang formal sebagai wujud dari pengakuan dan penghargaan terhadap 

kedaulatan rakyat. Dalam  

 

B. Penyelesaian Sengketa PMH Lingkup Hukum Perdata dan Lingkup Hukum 

Administrasi Negara 

Istilah perbuatan melawan hukum diambil dari onrechtmatigedaad dalam 

bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam 
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Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW). Untuk selanjutnya akan digunakan istilah 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdt.) sebagai pengganti BW. Pasal ini 

diartikan berbeda-beda di antara ahli hukum, ada yang mengartikannya sebagai 

Perbuatan Melanggar Hukum dan ada pula yang mengartikannya sebagai Perbuatan 

Melawan Hukum. Pasal 1365 KUH Perdata selengkapnya berbunyi:  

“Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een 

doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens 

ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een ander 

behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingingsgrond.”  

R. Wirjono Projodikoro mengartikan kata onrechtmatigedaad sebagai 

perbuatan melanggar hukum. Menurutnya perkataan “perbuatan” dalam rangkaian 

kata-kata “perbuatan melanggar hukum” dapat diartikan positif melainkan juga 

negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan 

melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. Perbuatan 

negatif yang dimaksudkan bersifat “aktif” yaitu orang yang diam saja, baru dapat 

dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar, bahwa ia dengan diam saja 

adalah melanggar hukum. Maka yang bergerak bukan tubuhnya seseorang itu, 

melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian “perbuatan” 

kini pun ada. Perkataan “melanggar” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan 

melanggar hukum” yang dimaksud bersifat aktif, maka menurut beliau perkataan 

yang paling tepat untuk menerjemahkan onrechtmatigedaad ialah perbuatan 

melanggar hukum karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono 
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Prodjodikoro ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan 

yang sebagian terbesar merupakan hukum adat.
59

 

Subekti   juga   menggunakan   istilah   perbuatan   melanggar   hukum   

dalam menerjemahkan BW, ini bisa dilihat pada terjemahan bahasa Indonesia untuk 

Pasal 1365. Terminologi “perbuatan melawan hukum” antara lain digunakan oleh 

Mariam  Darus  Badrulzaman,  dengan  mengatakan:  “Pasal  1365  KUHP  

Menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian 

kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini 

mengganti kerugian tersebut” Selanjutnya dikatakan bahwa “Pasal 1365 KUHPerdata 

ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis 

diperhatikan oleh undang-undang.
60

 

Berdasarkan praktik yang ada tersebut, serta doktrin yang berkembang dahulu  

maka segi keperdataanlah yang lebih ditonjolkan dalam hal ini sehingga yang 

menjadi dalil adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum PMH 

(Onrechtmatigdaad) sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata. Berikut adalah 

pengaturan PMH dalam KUH Perdata:
61

 

Tiap perbuatan melanggar hukum yang Membawa kerugian kepada orang 

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut 
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Ada beberapa unsur dalam rumusan pasal perbuatan melawan hukum yang  

diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, diantaranya:
62

 

1. Harus ada perbuatan 

2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum 

3. Pelaku harus mempunyai kesalahan 

4. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian 

5. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 

Sementara S.F. Marbun sebenarnya telah menyebutkan bahwa perbuatan 

melawan hukum oleh penguasa diterapkan bilamana:
63

 

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;  

2.  Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri/pembuat;  

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;  

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam 

pergaulan masyarakat yang baik. 

Di negara Belanda sendiri, awal mula perkara onrechtmatige overheidsdaad 

muncul dalam perkara Ostermann, yaitu mengenai upaya izin ekspor barang ke luar 

negeri, akan tetapi instansi terkait tidak mengabulkannya. Dalam peradilan tingkat 

pertama dan banding gugatan Ostermann itu dinyatakan tidak dapat diterima, akan 

tetapi oleh Hoge  Raad  (Mahkamah  Agungnya  Belanda)  gugatan  tersebut  
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dikabulkan  dengan alasan bahwa bila tindakan tersebut melanggar suatu peraturan 

perundang-undangan, dapat  dianggap  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum,  

dengan  tidak memperdulikan apa peraturan yang dilanggar itu berada di lapangan 

hukum public atau hukum perdata, seperti juga pelanggaran terhadap hukum pidana 

juga dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 BW. 

Dari Putusan Hoge Raad itulah, pada tahun 1924 terbentuk yurisprudensi yang 

berkaitan dengan onrechtmatige overheidsdaad atau dikenal dengan Ostermann-

arrest.  

Terhadap  perbuatan  melanggar  hukum  tersebut,  meskipun  dilakukan  oleh  

seseorang yang mempunyai atau pemegang kekuasaan, menurut Sjachran Basah, 

perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan itu merupakan suatu urgensi yang 

wajar, tampil dan menduduki posisi terdepan dalam merealisasi jalur pemerataan 

kesempatan memperoleh keadilan.
64

 Menurut Ridwan HR., beban tanggungjawab dan 

tuntutan ganti rugi atau hak itu ditujukan kepada setiap subjek hukum yang 

melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, 

atau pemerintah.
65

 

Penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan salah satu cara yang paling 

diminati oleh sebagian masyarakat disamping adanya cara penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan, dikarenakan pengadilan merupakan suatu lembaga yang dipercaya 

dapat memberikan solusi yang bersifat mengikat bagi para pencari keadilan berkaitan 
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dengan masalah yang sedang dihadapi, namun disisi  lain sebagian masyarakat 

pencari keadilan merasa hakhaknya dilanggar apabila terjadi kesalahan kewenangan 

mengadili dari lembaga pengadilan tersebut terhadap sengketa yang sedang 

diadilinya. Sejauh ini berdasarkan pengalaman penulis sebagai praktisi hukum dan 

juga sebagai akademisi yang  mengajar Ilmu Hukum, dalam menyoroti kewenangan 

mengadili  lembaga pengadilan tersebut ternyata kejadian dilapangan dunia peradilan 

terkadang dalam beberapa kasus hukum sepertinya ada terjadi abuse of power 

(melampui batas kewenangan) dari lembaga pengadilan yang telah digariskan oleh 

Undang-Undang terkait Kompetensi Absolut lembaga pengadilan dalam mengadili 

sebuah perkara, terutama apabila terjadi perkara Perbuatan Melawan Hukum yang 

melibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).  

Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan 

“rechtsbesherming van de burgers tegen de overheid” (dalam kepustakaan berbahasa 

belanda) dan “legal protection of the individual in relation to acts of administrative 

authorities” (dalam kepustakaan berbahasa inggris). Meskipun memiliki pengertian 

yang sama, akan tetapi masing-masing negara mempunyai konsep yang berbeda 

mengenai perlindungan hukum bagi rakyatnya. Konsep perlindungan hukum di 

Indonesia, sejatinya beranjak dari makna Pancasila yang substansinya berarti 

kekeluargaan atau gotong royong, menurut Philipus M. Hadjon asas berdasarkan jiwa 

kekeluargaan ini dapat disebut pula sebagai asas kerukunan. Asas kerukunan tersebut 

melandasi hubungan antara pemerintah dengan rakyat, serta antara organ kekuasaan 
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negara yang satu dengan lainnya yang melahirkan hubungan fungsional proporsional 

antara kekuasaan kekuasaan negara.
66

 

Atas dasar keserasian hubungan berdasarkan asas kerukunan, maka sedapat 

mungkin penyelesaian sengketa dilakukan melalui cara musyawarah dan peradilan 

merupakan sarana terakhir. Hal itu karena musyawarah sebagai cerminan 

perlindungan hukum preventif berupa pemberian kesempatan kepada rakyat untuk 

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum pemerintah memberikan keputusan 

yang definitif. Musyawarah sangat besar artinya ditinjau dari perbuatan atau tindak 

pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena pemerintah akan 

terdorong untuk mengambil sikap hati-hati, sehingga sengketa yang kemungkinan 

dapat terjadi dapat dicegah. Pada kenyataannya, sengketa administrasi negara atau 

sengketa tata usaha negara baru lahir jikalau seseorang atau masyarkat atau badan 

hukum perdata merasa dirugikan, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan. 

Sebagaimana diketahui bahwa, badan atau pejabat pemerintahan dalam fungsi 

menyelenggarakan kepentingan umum tidak terlepas dari tindakan mengeluarkan 

keputusan, sehingga tidak menutup kemungkinan pula keputusan tadi menimbulkan 

kerugian. Menurut Ridwan HR., beban tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi atau 

hak itu ditujukan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli 

apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, atau pemerintah.
67
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Sengekta atau konflik yang ada dimasyarakat merupakan suatu permasalahan 

social yang bersinggungan dengan hukum dan memerlukan pemecahan secara 

integral. Masyarakat memiki berbagai cara untuk memperoleh kesepakatan dalam 

proses perkara atau penyelesaian sengketa, dari cara yang tradisonal warisan nenek 

moyang sampai pada yang formal yang berdasarkan pada peraturan dan 

perundangundangan yang berlaku. Secara garis besar ada beberpa cara penyelesaian 

sengketa, yakni: 

1. Ligitasi Melalui Pengadilan 

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadlan atau “litigasi”, yakni 

penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan 

dimana hakim memiliki kewenangan untuk memutus. Litigasi adalah penyelesaian 

sengketa yang dilaksanakan di Pengadilan, dan para pihak yang bersengketa 

dihadapkan untuk mempertahankan hak-haknya di Pengadilan. Hasil putusan bersifat 

kalah dan menang.
68

 

Kekuasaan Kehakiman disebutkan penyelenggaraan kehakiman di Indonesia 

diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
69

 Dibawah 

Mahkamah Agung terdapat beberapa Peradilan yang ada di Indonesia, yakni: 

a. Peradilan Umum  

b.  Peradilan Agama  

c. Peradilan Tata Usaha Negara  
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d. Peradilan Militer 

2. Alternative Dispute Resolution (ADR) 

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi, dikenal dengan penyelesaian 

sengketaalternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dikmanai 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan kesepakatan para pihak tanpa 

melalui Pengadilan.11 Basuki Rekso Wibowo menjelaskan bahwa Alternative 

Dispute Resolution (ADR) Berbasis pada “kesepakatan dan kesukarelaan para pihak 

yang bersengketa”.
70

  

Penyelesaian dengan cara seperti ini adalah penyelesaian sengketa yang 

berdasarkan pada hukum, dan sama-sama menguntungkan. Secara umum 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Alternative Dispute Resolution) dikenal 

dalam beberapa bentuk dalam penyelsaian, yakni:  

a. Negosiasi  

Negosiasi adalah penyelesaian konflik melalui perundingan langsung antara 

para pihak tanpa pihak ketiga untuk menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang 

dapat disepakati bersama.
71

  

Negosiasi merupakan lembaga alternatif penyelsaian sengketa yang bersifat 

informal, meskipun kadangkala dilakukan secara formal. Dengan negosiasi para 
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pihak dapat melakukan perundingan antara hak dan kewajiban dengan saling 

menguntungkan.
72

 

b. Konsultasi 

Konsultasi adalah adanya seseorang yang disebut dengan klien dengan pihak 

lain yang merupakan konsultan dan memberikan pendapatnya kepada seorang klien. 

Keputusan bersifat tetap ditangan klien Konsultan hanya memberikan pendapatnya. 

Melalui konsultan membebaskan klien untuk menentukan isi putusan yang akan 

ambil untuk kepentingan pribadinya, jadi peran dari konsultan tidaklah dominan.  

Nasehat atau masukan dari seorang konsultan tidaklah bersifat mengikat.  

c. Mediasi  

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak lain atau 

pihak ketiga yang bersifat tidak memihak untuk penyelesaian yang dapat disepakati 

bersama oleh para pihak. Mediator tidak memliki kewenangan untuk memutus atau 

memaksakan bentuk penyelesaian sengkata, keputusan tetap berada ditangan para 

pihak.
73

  

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang berarti berada di 

tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai 

mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara 

dua pihak atau lebih yang berselisih. “Berada di tengah” juga bermakna mediator 
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harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia 

harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan 

sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang 

bersengketa.
74

 

d. Konsiliasi 

Konsiliasi tidak hanya mencegah untuk lanjut pada proses persidangan, 

namun juga dapat dilakukan oleh para pihak dalam peradilan yang sedang 

berlangsung, mau itu diluar atau didalam pengadilan, dengan pengcualian sengketa 

telah berkekuatan tetap, sehingga tidak dapat dilakuan konsiliasi.
75

 Menurut Jimmy 

Joses Sembiring konsiliasi adalah merupakan kelanjutan setelah proses mediasi, 

mediator beralih peran menjadi konsiliator. Mediator tidak memiliki kewenangan 

untuk memaksakan para pihak untuk mengikuti hasil mediasi, sedangkan pada 

konsiliasi, pihak ketiga (konsiliator) memiliki kewenangan untuk memaksakan para 

pihak untuk mematutuhi keputusan dari konsiliasi.
76

 

e. Arbitase  

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak dengan 

memberikan penyelesaian sengketa kepada pihak lain yang tidak memihak dan 

memiliki kemampuan untuk memutus serta memaksakan putusan tersebut kepada 
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salah satu pihak. Penyelesaian sengketa berlandaskan prinsip kesepakatan, dan para 

pihak bebas untuk menentukan hukum yang akan digunakan. Arbitase juga lebih 

informal dibanding dengan peradilan yang terkesan begitu kaku baik itu secara 

pemilihan arbiter yang akan membantu dalam proses penyelesaian sengketa atau 

dalam proses pelaksanaannya. Arbitrase memiliki pengurusan administarsi yang lebih 

sederhana dan biaya yang lebih murah karena tidak harus terikat pada waktu yang 

ditentukan oleh Undang-Undang atau hakim. Kesepakatan untuk memilih arbitrase 

harus termuat dalam kontrak yang telah disepakati sebelum sengketa terjadi, namun 

juga dapat disepakati secara tertulis setelah terjadi perselisihan (akta compromise).
77

 

1. Penyelesaian  Perbuatan Melawan Hukum Oleh Peradilan Penyelesaian 

Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Lingkup Hukum Perdata 

Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi dalam pengadilan pada dasarnya 

dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam praktek seringkali 

ditemukan hal yang sebaliknya, sistem peradilan yang tidak efektif (ineffective) dan 

tidak efisien (inefficient). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 1 Tahun 

2016  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam PERMA tersebut tercantum 

ketentuan Pasal 2 yang secara tegas mewajibkan setiap perkara perdata gugatan 
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melewati proses mediasi di pengadilan apabila tidak melalui proses mediasi maka 

perkara tersebut batal demi hukum.
78

 

 

PERMA No. 1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

Pasal 3 

(1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti 

prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. 

(2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan 

bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan 

menyebutkan nama Mediator. 

(3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk 

menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah 

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

Mediasi di Pengadilan.  

(4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau 

Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat 

Pertama untuk melakukan proses Mediasi.  
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(5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa 

Perkara yang memutus. 

(6) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 

(tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela 

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.. 

Namun upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil mencapai 

perdamaian. Maka dari itu, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang 

isinya tetap dipertahankan oleh Pihak Penggugat yang pada pokok gugatannya 

megenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat harus dinyatakan 

benar dan dijatuhi hukuman.
79

 

Gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam ranah hukum perdata biasanya 

berisikan dalil-dalil yang didukung dengan alat-alat bukti. Hal ini berdasarkan Pasal 

1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) 

yang berbunyi, pada proses pembuktian terdapat prinsip bahwa setiap orang yang 

mendalilkan harus membuktikan. Maka dari itu, pembuktian unsur-unsur pada 

gugatan perdata dibebankan kepada penggugat. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, 

setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk 

mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan 

ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin 

menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu: Perbuatan Melawan 
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Hukum, Kesalahan, Kerugian, Hubungan Kausal antara perbuatan melawan hukum 

dengan kerugian.
80

 

 

2. Penyelesaian  Perbuatan Melawan Hukum Oleh Peradilan Penyelesaian 

Sengketa Perbuatan Melawan Hukum  Lingkup Hukum Administrasi 

 

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat terjadinya benturan 

kepentingan antara pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dengan seseorang ada kalanya 

dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah dan mufakat, akan tetapi ada 

kalanya pula berkembang menjadi sengketa hukum yang memerlukan penyelsaian 

lewat pengadilan. 

Oleh karena itu lahirnya suatu sengketa Tata Usaha Negara bukanlah suatu hal 

yang luar biasa, melainkan suatu hal yang harus diselesaikan dan dicari jalan 

penyelesaiannya melalui sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

Menurut Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor. 

9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menyelesaikan sengketa 

Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata 

Usaha Negara (Beschikking) dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu antara lain : 

a. Melalui upaya administrasi (Vide Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3);  

b. Melalui gugatan (Vide pasal 1 angka 5 jo pasal 53). 
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Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat 

terhadap perbuatan administrasi negara diarahkan kepada:
81

 

a. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin 

mengurangi terjadinya sengketa. Dalam hubungan ini sarana perlindungan 

hukum yang preventif patut diutamakan dari pada sarana perlindungan 

hukum represif dalam wujud musyawarah dengan pendapat. 

b. Usaha-usaha  untuk menyelesaikan sengketa (hukum) antara  pemerintah 

dengan rakyat dengan cara musyawarah. 

c. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, 

peradilan hendaklah merupakan “ultimum remedium” dan peradilan bukan 

forum konfrontasi sehingga peradilan haruslah mencerminkan suasana 

damai dan tenteram, terutama melalui hukum acaranya.  

Perlindungan hukum preventif ditekankan pada adanya hak untuk didengar 

dan  hak  untuk  menerima  informasi  sebelum  adanya  suatu  keputusan  yang  

definitif, sedangkan penanganan perlindungan hukum represif di Indonesia dilakukan 

oleh organ pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan 

dalam bidang tertentu serta ditangani oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha 

negara. Berkaitan dengan perlindungan hukum tersebut, Sjachran Basah berpendapat, 

bahwa dewasa ini perlindungan hukum merupakan suatu urgensi yang wajar tampil 
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menduduki posisi terdepan, utamanya dalam merealisasikan pemerataan memperoleh 

keadilan. 

Menurut Sjachran Basah,Perlindungan hukum menjadi sesuatu yang sangat 

urgen karena adakalanya administrasi negara salah bersikap dan bertindak dalam  

melaksanakan tugasnya, padahal hukumnya benar. Ada pula kalanya perbuatan 

administrasi negara itu menurut hukum dan bukan pelaksanaannya yang salah 

melainkan hukumnya sendiri yang secara materiil tidak benar. 
82

 

Menurut Paulus Effendie Lotulung, penyelesaian sengketa antara rakyat 

dengan badan atau pejabat pemerintahan di Indonesia sebelum ditetapkannya 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengikuti pola:
83

 

a. Penyelesaian sengketa melalui jalur intern administrasi yaitu atasan hirarki 

dari  pejabat  yang  bersangkutan. Jalur  ini  lazim  dikenal  dengan  

sebutan administratief beroep atau prosedur pengajuan keberatan. 

b. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh peradilan semu, yang 

sebetulnya secara struktur organisatoris merupakan bagian dari 

pemerintah/ administratif. 

c. Penyelesaian oleh suatu badan peradilan yang bisa berupa: Peradilan 

administrasi khusus, yaitu masalah pajak; Peradilan umum. 
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Lebih lanjut Sjachran Basah mengemukakan bahwa: Tujuan Pengadilan  

Administrasi ialah memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, tidak 

hanya untuk rakyat semata-mata melainkan juga bagi administrasi negara dalam arti 

menjaga dan memelihara keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan 

individu. Untuk administrasi negara akan terjaga ketertiban, ketentraman dan 

keamanan dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi terwujudnya pemerintahan yang 

kuat bersih dan berwibawa dalam negara hukum beradasarkan Pancasila. Berdasarkan 

pendapat tersebut dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa di samping peradilan 

umum, peradilan tata usaha negara merupakan sarana perlindungan hukum represif, 

yang  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  dengan  mengemban  fungsi 

penasehat, perujukan, dan peradilan. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan sedemikian 

rupa sehingga senantiasa menjamin dan menjaga keserasian hubungan antara rakyat 

dengan  pemerintah  berdasarkan  asas  kerukunan  yang  tercermin  dalam  konsep 

Negara Hukum di Indonesia.
84

  

Bagir Manan menyatakan hukum administrasi dengan  mudah dapat berlintas 

batas dengan rezim hukum lain sehingga memerlukan kehati-hatian; misalnya 

perbuatan melampaui wewenang dalam hukum administrasi sangat mudah berlintas 

batas dengan kaidah hukum pidana karena perbuatan melampaui wewenang yang 

mengandung penyalahgunaan wewenang dapat menjadi suatu perbuatan pidana.
85
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM TATA NEGARA ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN 

SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH 

SEBELUM TERBITNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 

TAHUN 2019 

A. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Tata Negara Islam 

Tindakan melawan hukum (al-„amal goiru masyru‟) dalam fiqh islam tidak 

ditemukan prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan acuan. Selain contoh-contoh 

perbuatan hukum yang tersebar dalam beberapa pasal dan sub bahasan dalam kitab 

fiqh. Pemilahan ke dalam bidang pidana dan perdata tidaklah semudah yang terdapat 

dalam hukum pidana positif, karena memang hukum islam adalah hukum yang 

memiliki karakter nuansa teologis. Sehingga perumusan tindakan melawan hukum 

tersebut secara induktif dilakukan dengan menggali secara langsung dari sumber-

sumber normatif dari nas al-Qur‟an dan Hadis maupun produk-produk fiqh, 

sebagaimana yang dilakukan oleh as-Sanhuri. 

Perbuatan melawan hukum dalam islam memiliki konsep yang sebenarnya 

tidak jauh beda dengan perbuatan melawan hukum secara perdata. Wahbah 

mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai tanggungjawab atas pelanggaran 

terhadap aturan yang berlaku.
86

 

Perbuatan melawan hukum menurut Fiqih Islam, dapat dikatakan telah 

melakukan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur: 
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a. Adanya kesalahan, diartikan sengaja melakukan sesuatu seperti 

pengrusakan. 

b. Adanya kerugian, dalam perbuatan melawan hukum Islam kerugian 

dibagi menjadi beberapa jenis, yakni seperti kerugian yang disebabkan 

perkataan atau perbuatan, kerugian dari segi waktu dan kerugian 

berdasarkan jenis kerusakan harta, kehilanga manfaat serta kehilangan 

kesempatan. 

c.  Adanya hubungan kausalitas antara kesalahn dan kerugiaan 

Cakupan melanggar hukum di dalam hukum positif hanya terbatas kepada 

perbuatan yang salah atau melawan hukum terhadap bidang-bidang hukum tertentu 

seperti bidang hukum pidana, perdata, tata usaha Negara, hukum pertanahan dan 

sebagainya. Sedangkan di dalam hukum Islam, terhadap hal-hal yang dianggap salah 

atau melanggar hukum adalah sesuatu yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum 

syariat, yang dasar hukumnya dapat ditemui di dalam Al-Qur‟an, Hadis dan Ijitihad 

para Ulama. Ketentuan-ketentuan syariat ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan 

muamalah saja, tetapi juga menyangkut ibadah, yang pada dasarnya pelanggaran 

terhadap ketentuan tersebut semuanya akan mendapatkan hukuman, meskipun 

hukuman terhadap perbuatan tersebut ada yang diterima di dunia maupun ada 

hukuman yang akan diberikan di akhirat kelak.
87
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Dalam hukum Islam, semua yang berhubungan dengan perbuatanperbuatan 

pidana dan hukuman yang diancamkan dibahas dalam fiqh jinayah. Jinayah secara 

Bahasa adalah perbuatan buruk seseorang Adapun secara istilah para ulama fikih, 

jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai 

jiwa, atau harta benda, atau lainnya.Akan tetapi kebanyakan ulama fikih memakai 

istilah jinayah terbatas pada perbuatan terhadap jiwa manusia atau anggota badannya, 

seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan. Ada pula sebagian 

dari mereka yang membatasi istilah jinayah kepada jarimah hudud dan jarimah qisas. 

Dengan mengenyampingkan perbedaan pandangan ulama fikih mengenai batasan 

istilah jinayah terhadap jarimah-jarimah tertentu, memungkinkan untuk kita 

mengatakan bahwa istilah jinayah menurut  ulama sama dengan istilah jarimah.
88

 

Istilah jarimah dalam syariat Islam mempunyai arti yakni larangan-larangan 

syarak yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta‟zir. Maksud dari 

larangan-larangan tersebut adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau 

meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dan maksud dari syarak yang disifatkan 

kepada larangan-larangan tersebut adalah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap 

jarimah jika dilarang oleh syarak. Jadi jarimah adalah  melakukan perbuatan yang 

diharamkan yang diancamkan pidana kepadanya atau meninggalkan perbuatan yang 

diharamkan untuk ditinggalkan yang juga diancamkan pidana terhadapnya. Dan tidak 
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akan dianggap jarimah suatu perbuatan atau tidak berbuat kecuali sudah ditetapkan 

hukuman terhadapnya. 
89

 

Dasar pelarangan sesuatu perbuatan ialah memelihara kepentingan masyarakat 

itu sendiri. Tuhan sendiri yang mengadakan larangan-larangan (hukum-hukum) 

tidaklah akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia dan juga tidak akan 

menderita kerugian karena pendurhakaan mereka. Syari'at Islam sama juga dengan 

hukum positif dalam menetapkan perbuatan-perbuatan jarimah beserta hukuman-

hukumannya, yaitu memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat, serta 

terjamin kelangsungan hidupnya meskipun terdapat perbedaan yang jauh antara 

keduanya, yaitu syari'at sangat menganggap akhlaklah yang paling tinggi sebagai 

sendi dalam suatu masyarakat, oleh karena itu syani'at sangat memperhatikan soal 

akhlak, dimana tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang tinggi 

tentu diancam hukuman. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan hukum positif, 

yang boleh dikatakan telah mengabaikan atau menomor duakan soal akhlak, dan baru 

mengambil tindakan apabila perbuatan tersebut membawa kerugian bagi 

perseorangan atau ketentuan masyarakat. 

Telah disyariatkan hukuman terhadap jarimah untuk mencegah manusia 

melakukan tindakan tersebut, sebab larangan dan perintah semata-mata tidaklah 

cukup untuk mencegah manusia dari melakukan sesuatu yang dilarang atau 

meninggalkan kewajiban yang diperintahkan. Seandainya tidak ada hukuman, 

perintah dan larangan tersebut tidak memiliki arti apa pun dan tidak memberikan 
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pengaruh. Karena itu, hukuman dapat melahirkan rasa aman dan pengendalian atas 

manusia merupakan suatu perkara yang telah dipahami dan hasil yang diharapkan. 

Hukuman juga dapat mencegah manusia melakukan jarimah, menolak kerusakan di 

muka bumi, dan mendorong manusia untuk menjauhi perkara yang membahayakan 

mereka dan membuat sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan dan kemaslahatan 

bagi mereka. Dalam menjamin dan melindungi hal-hal tersebut, Islam 

menetapkan  sejumlah aturan, baik berupa perintah maupun larangan. Aturan-aturan 

itu ada  yang bersifat ancaman hukuman di dunia dan ancaman hukuman di 

akhirat.  Aturan-aturan mengenai pelanggaran dan kejahatan terisebut dalam Islam 

dikategorikan dalam tindak hudud.
90

 

 

B. Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah dalam Hukum Tata Negara 

Islam 

Hukum yang diperkenalkan Al-Qur‟an bukanlah sesuatu yang berdiri 

sendiri,tapi merupakan bagian integral dari Akidah. Akidah tentang Tuhan yang 

menciptakan alam semesta, mengaturnya, memeliharanya dan menjaganya sehingga 

segala makhluk itu menjalani kehidupannya masing-masing dengan baik dan 

melakukan fungsinya masing-masing dengan baik dan melakukan fungsinya masing-

masing dengan tertib. Hukum Allah meliputi segenap makhluk (alam semesta). 

Konsep syari‟ah sebagai sistem perintah-perintah Tuhan yang ditentukan lebih 

dahulu dan sebagai sistem yang tidak tumbuh dari masyarakat tetapi diturunkan 
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kepada masyarakat bukanlah karya baru, tetapi membentuk dasar-dasar syari‟ah 

sebagai mana diajarkan oleh Nabi dan para sahabat terutama khulafaur Rasyidin. 

Syari‟ah merupakan hukum Allah dan merupakan suatu standar untuk menentukan 

tindakan-tindakan manusia yang harus dijaga dan tidak ditentukan oleh kenyataan- 

kenyataan sosial yang tunduk pada perubahan. Realitas sosial yang ditekankan 

Coulson tidak lain adalah suatu gejala yang berubah sedangkan syari‟ah ada sejak 

lama. Haruskah diubah menurut konsep perubahan realitas masyarakat? Hukum Allah 

selamanya harus tidak berubah sebagai suatu pola yang harus diikuti apa adanya
91

 

Penjabaran yang merinci hukum hukum Al-Qur‟an dibahas dalam ilmu Fiqih. 

Fiqih ialah ilmu tentang masalah-masalah syara‟iyah secara teoritis. Masalah-masalah 

fiqih itu berkenaan dengan perkara akhirat seperti hal-hal peribadatan (ibadah), atau 

berkenaan dengan perkara dunia yang terbagi menjadi munakahat (tentang 

pernikahan), mu‟amalat (tentang berbagai transaksi dalam masyarakat dan uqubat 

atau jinayat (tentang hukuman atau kriminal). Hubungan manusia sebagai makhluk 

dengan Khalidnya (Allah) diatur penataanya melalui hukum ibadat. Demi 

terpeliharanya keadilan dan ketertiban antara sesama manusia serta menjaga mereka 

dari kehancuran maka diperlukanlah ketentuan-ketentuan yang diperkuat oleh 

Syari‟at, berkenaan dengan tata hubungan manusia dalam kehidupan berkeluarga 

dalam suatu lingkungan rumah tangga, diatur melalui hukum munakahat; kemudian 

berkenaan dengan perkara peradaban dalam bentuk tata hubungan antara manusia 
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dengan sesamanya dalam lalu-lintas pergaulan dan hubungan sehari-hari untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, diatur dalam hukum muamalat, dan terakhir untuk 

memelihara perkara peradaban itu agar tetap pada garisnya diperlukan penyusunan 

hukumhukum pembalasan dan penegak serta pemegang kekuasaan umum atau badan 

peradilan. Hal ini diatur melalui hukum uqubat atau hukum jinayat.
92

 

Hukum  Islam  menggariskan  pendekatan  reformatif  atau  pendekatan  yang  

lebih menagkap ide moral Islam dari pada aspek legal-formalnya. Hukum Islam 

dipahami  secara kontekstual substantif dan apresiatif terhadap perkembangan dan 

perubahan sosial  masyarakat  sehingga  hukum-hukum  yang  lahir  itu  menjadi  

solusi  terhadap probem yang dihadapi manusia.
93

 

Hukum Tuhan ini bertujuan membentuk satu masyarakat orang orang 

beriman, meskipun mereka terdiri dari aneka suku bangsa dan dari tempat-tempat 

yang terpisah jauh, tentu saja tidak mungkin memisahkan teori-teori politik atau 

hukum dari ajaran-ajaran Rasul, yang menetapkan aturan-aturan perilaku mengenai 

kehidupan keagamaan, rumah tangga, sosial maupun politik. 

Secara garis besar, hukum Islam memuat dua hal pokok, yaitu apa yang harus 

dilakukan oleh hamba dalam membina hubungannya dengan penciptanya, dan apa 

yang harus ia lakukan dalam membina hubungan baik dengan sesama manusia dan 

lingkungan sekitarnya. Berhubung dua hal ini memiliki posisi yang sama, yaitu 
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sebagai realisasi ibadah kepada Allah, maka keduanya perlu dinamai dengan istilah 

yang berbeda. Apa yang pertama biasa disebut sebagai ibadah langsung, mahdah, atau 

ibadah murni, karena ibadah macam ini tertuju kepada Allah belaka. Hukum Islam 

yang memuat masalah ini disebut fiqih ibadah. 

Hukum merupakan sarana untuk mengatur hak dan kewajiban subyek hukum 

agar dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara 

wajar. Dengan demikian, hukum adalah sarana perlindungan kepentingan manusia 

yang harus dilaksanakan oleh semua subjek hukum. Pelaksanaan hukum dapat 

berlangsung normal, damai, tetapi juga dapat terjadi akibat adanya pelanggaran 

hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan 

kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum 

lain. Subyek hukum yang dilanggar haknya harus mendapatkan perlindungan 

hukum.
94

 

Di dalam Islam, para penegak hukum harus amanah artinya bahwa tugas yang 

diemban merupakan tanggung jawab dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan 

di akhirat kelak. Setiap orang Islam sepatutnya mampu memperlihatkan tingkah laku 

yang baik sehingga dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Semua 

kembali kepada aparat penegak hukum untuk memahami dan mengimplementasikan 

kepahaman nilai-nilai agama yang dianutnya.
95
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Pemerintah mempunyai keluasan dalam menentukan kebijakan, menguasai 

dan mengatur masyarakat dengan menetapkan peraturan-peraturan, mengambil 

keputusan-keputusan, menciptakan serangkaian kebijaksanaan (policy) serta 

menjalankan tindakan-tindakan yang bersifat penegakan hukum dan kekuasaan 

negara. Hal ini membuka kemungkinan tindakan pemerintah keluar dari batas-batas 

kewenangan yang telah diberikan oleh hukum atau melakukan perbuata melawan 

hukum . Sebagaiman Firman Allah dalam QS As-Syurah/26:151-152 

                        

Terjemahnya 

"Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, 

yaitu orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan 

perbaikan.
96

 

Janganlah kalian mentaati orang-orang musyrik yang membolehkan 

menerobos batasan-batasan Allah. Karena sesungguhnya mereka di bumi membuat 

kerusakan dengan kesyirikan dan menyimpang dari jalan Allah, dan mereka tidak 

membuat kebaikan di bumi dengan meninggalkan tauhid dan iman kepada Allah dan 

Rasul-Nya Ayat ini secara tegas memerintahkan jangan mentaati orang yang 

melewati batas. Orang-orang yang melewati batas termasuk di dalamnya adalah 

pemerintah yang sewenang-wenang . Walaupun tidak di pungkiri bahwa ayat tersebut 

mempunyai konteks meiewati batas dari hukum yang dilelapkan oleh Allah swt.  
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Al-Quran berisi pesan untuk menjauhi dan tidak melampaui batas terhadap 

beberapa perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud berbeda dengan apa yang 

kemudian dimaknakan oleh para ahli hukum sebagai perbuatan yang terancam ḥudūd. 

Penelusuran terhadap ayat ḥudūd memberi pengertian bahwa defenisi yang 

dikemukakan oleh ahli hukum tentang ḥudūd dan hukuman yang menjadi 

ancamannya, berbeda dengan pengertian yang terbangun dari ayat-ayat yang 

menggunakan redaksi ḥudūd. Pengertian ḥudūd di kalangan ahli hukum berisi 

berbagai rupa perbuatan yang dikenal dalam bahasa hukum sebagai perbuatan jarīmah 

sementara konteks ḥudūd dalam Al-Quran bermakna batasan.
97

 

Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh 

pemerintah adalah keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah yang 

bersifat sepihak. Dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tindakan hukum 

pemerintah itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah, tidak terantung 

pada kehendak pihak lain dan tidak diharuskan ada persesuaian kehendak 

(willsvorming) dengan pihak lain.
98

 Sebagaiman Firman Allah dalam QS An-

Nisa/4:58 

                                     

                    

 

Terjemahnya:  
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat
99

 

Ayat di atas menurut al-Hafizh Ibnu Katsir didalam tafsirnya: “Banyak ahli-

ahli tafsir telah memperkatakan bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan 

diri Usman bin Thalhah Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Allah swt 

memberitahukan bahwa Dia memerintahkan agar amanat-amanat itu disampaikan 

kepada yang berhak menerimanya.
100

 

Ayat di atas juga menegaskan bahwa amanah tidak hanya menyangkut urusan 

material dan hal-hal yang bersifat fisik. Kata-kata adalah amanah. Menunaikan hak 

Allah adalah amanah. Memperlakukan sesama insan secara baik adalah amanah. Ini 

di perkuat dengan perintah-Nya: “Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara 

manusia hendaklah kalian menetapkan hukum dengan adil.” 

Dapat dilihat dalam bacaan ayat bahwasanya Usmanlah yang lebih ahli 

tentang amanah itu. Baik oleh karena itu memang haknya sebagai hasil keputusaan 

orang tua-tua, atau karena dalam hal yang demikian itu dialah dapat dipercaya buat 
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memagang amanah. Memang, dalam perkara amanah, terlepas dari haknya menerima 

pusaka turunan, dapatlah Usman bin Thalhah dipercaya. Sebab dia adalah salah 

seorang Muhajirin yang meninggalkan Makkah, menuruti Rasulullah saw bersama 

Khalid bin Walid dan „Amr bin al-Ash. Dan diapun terkenal sebagai salah seorang 

sahabat Rasulullah yang terkemuka.
101

 

C. Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah Sebelum 

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Menurut 

Hukum Tata Negara Islam 

Hubungan antar manusia dalam kaitan apapun membuka peluang untuk 

terjadinya silang pendapat yang berujung pada adanya persengketaan antara mereka. 

Oleh karena itu, Islam yang ajarannya tidak hanya berhubungan dengan terjalinnya 

hubungan yang baik dengan Yang Maha Pencipta, tetapi yang juga sangat penting 

adalah terjalinnya hubungan yang baik antara sesama bahkan keimanan akan 

dipertanyakan manakala hubungan sosial tidak dibina dengan baik, maka Rasulullah 

saw. memberikan pelbagai aturan tentang hidup bermasyarakat dan bernegara dengan 

baik termasuk memberikan solusi manakala ada sengketa yang terjadi. Oleh karena 

itu, Rasulullah saw berfungsi selain sebagai mubalig yang menyampaikan firman 

Allah kepada umatnya juga berfungsi sebagai mufti dan hakim.  

Penyelesaian sengketa dalam hukum perikatan islam pada prinsipnya bisa 

dilaksanakan melalui tiga cara yaitu dengan cara arbitrase, perdamaian, dan proses 

peradilan. Sikap yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw Sangat menganjurkan 
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pelaksanaan perdamaian antara sesama muslim diperbolehkan kecuali perdamaian 

yang diharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Perdamaian adalah cara 

yang mengakhiri persengketaan antara kedua pihak yang bersengketa dengan cara 

mediasi. Prinsip-prinsip mediasi yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad 

saw.
102

 

Pada masa ini, penyelesaian sengketa yang dihadapkan kepada Rasulullah 

saw. mencakup berbagai  kasus, seperti kasus pidana tentang perzinaan, pembunuhan, 

dan kasus perdata seperti perceraian, kewarisan, perdagangan dan lain-lain. Proses 

beracara pada masa tersebut para pihak dihadirkan di hadapan rasul untuk 

didengarkan keterangannya dengan alat-alat bukti meliputi: bayyinah, sumpah, saksi, 

bukti tertulis, firasat, undian, dan lain-lain.
103

 

Seiring dengan berkembangnya Islam ke berbagai  tempat, pendelegasian 

wewenang mulai diberikan kepada Sahabat yang diutus ke beberapa daerah yang jauh 

dari pusat negara, seperti „Alî ibn Abî Thâlib diutus untuk menyelesaikan kasus 

hukum di Yaman dengan membawa pesan Nabi, apabila duduk di hadapanmu dua 

pihak yang bersengketa maka janganlah tergesa-gesa memutuskan hukum sebelum 

kamu mendengar pembicaraan kedua belah pihak karena hal itu lebih patut bagimu 

dalam mengambil keputusan‛. Kemudian Mu‟âdz ibn Jabal juga diutus ke Yaman 

untuk menjadi gubernur dengan pelbagai fungsinya termasuk menjadi hakim, 
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demikian juga nabi mengangkat Attab ibn Asid sebagai gubernur sekaligus hakim di 

Mekah.
104

 . Upaya banding dan kasasi serta Peninjauan Kembali (PK) sudah ada pada 

masa ini. Misalnya keputusan „Alî yang disanggah oleh para pihak agar dimintakan 

banding ke rasul.  

Masa Khulafâ‟ al-Râsyidîn Penyelesaian hukum didasarkan pada Alquran, 

Sunah, dan ijmak sahabat. Pada masa „Umar ibn al-Khaththâb, mengingat semakin 

meluasnya wilayah Islam dan keharusan untuk mulai memperhatikan urusan-usuran 

pemerintahan di daerah-daerah maka mulailah dilakukan pemisahan antara eksekutif 

dan yudikatif. Hakim-hakim mulai diangkat dengan kewenangan berdasarkan wilayah 

dan materi perkara, misalnya Abû Darda (Madinah), Syurayh (Bashrah), Abû Mûsâ 

al-Asy„arî (Kufah), dan lain-lain. Untuk hukum publik dipegang oleh „Umar atau 

penguasa daerah sedang untuk perdata dipegang oleh hakim-hakim yang diangkat 

oleh Khalîfah. Pada masa „Utsmân ibn „Affân lembaga pengadilan mulai diadakan 

yang sebelumnya kegiatan peradilan dilakukan di masjid-masjid. Pendelegasian 

wewenang juga dilakukan oleh khalifah „Alî ibn Abî Thâlib dengan mengutus al-

Nakha‟î ke Mesir sebagai gubernur sekaligus hakim. 

Seperti halnya Rasulullah saw dalam setiap mengutus sahabatnya ke berbagai 

daerah selalu memberikan bimbingan dan pesan-pesan yang berhubungan dengan 

penyelesaian sengketa. Para al-Khulafâ‟ al-Râsyidîn juga melakukan hal yang sama, 

yang terkenal adalah surat Khalifah „Umar ibn Khaththâb kepada Abû Mûsâ al-
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Asy„arî (Kûfah) yang isinya menyangkut pokok-pokok penyelesaian perkara di 

pengadilan . Alat bukti pada masa itu saksi dan sumpah. Adapun hasil putusan 

penyelesaian setiap sengketa belum dibukukan.
105

 

 Masa „Umayyah, hakim-hakim yang berada di pusat pemerintahan diangkat 

oleh khalifah sedangkan yang ada di daerah diangkat oleh penguasa daerah dengan 

kewenangan pada perkara-perkara khusus. Hakim pada masa ini adalah juga seorang 

mujtahid dan sangat independen.
106

  

Masa „Abbâsiyyah, peradaban makin maju, masalahpun makin banyak 

muncul. Sementara itu kecenderungan bermazhab mulai muncul termasuk di 

kalangan hakim sehingga seringkali menyulitkan pihak yang berperkara yang berbeda 

mazhabnya dengan hakim. Akibatnya, tidak ada kepastian hukum yang harus 

dipegangi oleh hakim. Oleh karena itu, „Abd Allâh ibn al-Muqaffâ menulis risalah 

tentang pedoman beracara yang berlaku umum untuk seluruh wilayah negara kepada 

Khalifah Abû Ja„far al-Manshûr. Abû Yûsuf, ahli fikih mazhab Hanafî, diangkat 

menjadi Qâdhî al-Qudhât6 yang bertugas mengawasi, mengangkat, dan memecat kadi 

serta meninjau kembali putusan. Qâdhî al-Qudhât ini berkedudukan di ibukota. 

Persidangan dilakukan di majelis-majelis yang luas dan representatif. Hari-hari 

persidangan ditentukan dan hakim tidak dibenarkan melakukan persidangan di tempat 

lain. Registrasi putusan dan pendaftran perkara wasiat dan utang-piutang mulai 

dilakukan. Yurisdiksi absolut hakim mulai bertambah selain menyelesaikan perkara 
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perdata juga perkara pidana, penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa, hisbah, 

pembuatan mata uang dan kas negara. Pada masa itu selain penyelesaian sengketa 

dilakukan di lembaga peradilan juga di lembaga-lembaga di luar pengadilan, yaitu 

hakam atau tahkîm, wilayah al-hisbah dan wilâyah al-mazhâlim.
107

 

 Pasca „Abbâsiyyah dan „Utsmâniyyah, keadaan pemerintahan di seluruh 

dunia Islam mengalami kemunduran yang sangat signifikan yang berimbas pada 

sistem peradilan Islam yang pada mulanya yurisdiksinya sangat luas sekarang hanya 

mengurusi perkara-perkara al-ahwal al-Syakhshiyyah (hukum keluarga) saja. 

Menurut Daud Ali bahwa sistem hukum Islam tidak memisahkan secara tegas 

hukum pidana dengan hukum perdata atau privat dangan hukum publik. Dalam 

hukum pidana terdapat aspek keperdataannya demikian juga sebaliknya.
108

 Ini terlihat 

adanya sanksi qishas dan diyat yang memberikan hak kepada korban untuk 

menentukan menjatuhkan sanksi qishas atau diyat. Prinsip ini sangat sesuai dengan 

perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi memisahkan secara tegas 

perbedaan hukum perdata dengan hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku 

berdasarkan KUHP peninggalan penjajahan Belanda sangat tidak cocok dengan 

keadaan bangsa Indonesia. Nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam KUHP 

sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia. Hukum pidana 

dalam KUHP lebih menekankan pada kepastian hukum sesuai dengan asas hukum 

pidana modern individualis. Apabila penyelesaian tindak pidana lebih menekankan 
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pada kepastian hukum dan perlakuan terhadap pelaku (dader) maka prinsip-prinsip 

keadilan akan dikorbankan, yang justru penyelesaian perkara pidana tidak ditemukan. 

Karenanya perlu digagas hukum yang berkeadilan dan cocok dengan nilai-nilai 

keperibadian bangsa Indonesia. Pembaharuan hukum pidana nasional harus 

bersumber pada falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Di antara sumber hukum 

itu adalah hukum Islam dan hukum adat. Hukum Islam merupakan salah satu bahan 

hukum bagi pembangunan hukum dan banyak telah menjadi hukum positif Indonesia. 

Lodewijk Willem Christian van de Berg (1845 - 1927) menyatakan bahwa hukum 

Islam itu berlaku di Indonesia untuk orang Islam. Pendiriannya ini kemudian terkenal 

dengan teori Receptio in Complexu.
109

 

Dalam Hukum Islam menunjukkan bahwa kekuasaan yudikatif yang sudah 

dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang masing-masing berkuasa dalam bidangnya, 

tetapi bersatu di bawah satu kekuasaan umum. Pada dinasti Umayyah, kekuasaan 

kehakiman menyebutnya lembaga pelaksana hukum (Nizam al-Qadha`), sedangkan 

pada masa Dinasti Abbasiyah menyebutnya lembaga yang bertugas memberi 

penerangan dan pembinaan hukum (Nizham al-Mazhalim). Kesemuanya itu adalah 

untuk menegakkan ketertiban umum, baik di lingkungan pemerintahan, maupun di 

lingkungan masyarakat. Meskipun kedua dinasti tersebut berbeda penggunaan 

peristilahan untuk pelaksana kekuasaan kehakiman, akan tetapi masing-masing badan 

yang berada di bawahnya sama-sama memiliki tiga badan peradilan sebagai 
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pelaksana kekuasaan kehakiman, yakni Wilayah al-Qadha`, Wilayah al-Hisbah, dan 

Wilayah al-Mazhalim., dan kesemua lembaga tersebut berada di bawah naungan al-

Qadhi al-Qudha`-semacam Mahkamah Agung di Indonesia yang membawahi 

lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan 

Peradilan Militer.
110

 Untuk penyelesain sengketa perbuatan melawan hukum oleh 

pemerintah dalam Islam diselesaikan melalui lembaga Wilayah al-mazlahim 

Kata wilayah al-mazalim merupakan gabungan dua kata, yaitu  wilayah dan 

al-mazalim. Kata wilayah secara literal berarti kekuasaan  tertinggi, aturan, dan 

pemerintahan. Sedangkan kata al-mazalim adalah  bentuk jamak dari mazlimah yang 

secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman.
111

 

Wilâyah al-mazhâlim merupakan kekuasaan di bidang peradilan yang lebih 

tinggi daripada kekuasaan kehakiman dan kekuasaan muhtasib. Badan ini dibentuk 

oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena 

dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh 

pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini 

adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat 

atau pejabat pemerintah seperti suap-menyuap, korupsi, dan kebijakan pemerintah 

                                                           
110

 Lomba Sultan, Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia Jurnal 

Al-Ulum Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013, h. 435 - 452 
111

Mumamad Iqbal, Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam,(Jakarta: 

Pernadamedia Group, 2016), h. 183 



93 
 

 

yang merugikan masyarakat. Dilihat dari kedudukan dan fungsinya lembaga wilâyah 

al-mazhâlim ini mirip dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.
112

 

Tugas-tugas dari wilâyah al-mazhâlim, menurut al-Mâwardî, ada sepuluh 

perkara yang menjadi yurisdiksi relatif dari lembaga ini: (1) penganiayaan; (2) 

kecurangan pegawai; (3) pengawasan terhadap pejabat; (4) pemotongan/ pelambatan 

gaji secara sepihak; (5) pengembalian harta rakyat yang dirampas pejabat; (6) 

memperhatikan harta-harta wakaf; (7) melaksanakan putusan hakim yang tidak 

dapat dilaksanakan oleh hakim yang bersangkutan karena terperiksa adalah orang 

yang pangkatnya tinggi; (8) meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang terkait 

dengan maslahat umum; (9) memelihara hak-hak Allah; (10) menyelesaikan 

sengketa.  Adapun perangkat yang diperlukan dari lembaga mazhâlim ini meliputi: 

(1) pengawal dan penjaga untuk pengamanan proses pemeriksaan; (2) majelis hakim; 

(3) ahli-ahi fikih; (4) panitera mencatat segala keterangan yang diberikan para pihak; 

(5) Saksi dan saksi ahli.
113

 

Muhammad  Iqbal  mendefinisikan  Wilayah  al-Mazhalim  sebagai lembaga  

peradilan  yang  menyelesaikan  penyelewengan  pejabat  Negara dalam  

melaksanakan  tugasnya,  seperti  pembuatan  keputusan  politik  yang merugikan  
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dan  melanggar  kepentingan/hak-hak  rakyat  serta  perbuatan pejabat Negara yang 

melanggar HAM.
114

  

Artinya segala Masalah kezaliman  apapun  yang  dilakukan  individu  baik  

dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme Negara beserta 

kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman. Penguasa atau pejabat 

Negara sangat memungkinkan  menyalahgunakan kekuasaannya melalui 

Kewenangan yang dimiliki. Kewenangan yang dimiliki ini termasuk dalam 

pembuatan kebijakan ataupun pembuatan peraturan Perundang-Undangan. Sehingga 

sangat mungkin kebijakan dan peraturan Perundang-Undangan yang dibuat  

mengandung unsur kezaliman terhadap hak-hak rakyat 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Perbuatan Melawan Hukum dalam bahasa Belanda disebut onrechmatige 

daad yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, 

perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan yang merupakan 

kewajibannya namun lalai, dan perbuatan yang dilakukan namun tidak 

seharusnya dilakukan. Sejak tahun 1919, terjadi perkembangan di negeri 

Belanda, dengan mengartikan “melawan hukum” bukan hanya untuk 

pelanggaran perundang-undangan tertulis semata, melainkan juga melingkupi 

perbuatan yang bertentangan dengan orang lain, perbuatan yang bertentangan 

dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan yang bertentangan dengan 

kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau 

keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Demikian halnya 

perkembangan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia, diatur dalam pasal 

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “tiap perbuatan 

yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, 

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya 

untuk mengganti kerugian tersebut”.  

2. Penyelesaian sengketa sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

2 Tahun 2019 dilakukan dengan proses litigasi di Pengadilan Umum. Proses 

penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau “litigasi”, yakni penyelesaian 
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sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan dimana 

hakim memiliki kewenangan untuk memutus. Selain itu, dapat di tempuh 

dengan proses mediasi sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun jika 

upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membaca 

gugatan. 

3. Dalam hukum islam penyelesaian sengketa diatur dalam Fiqih Siyasah seperti 

Dalam hukum islam penyelesaian sengketa diatur dalam Fiqih Siyasah seperti 

Wilayah al-Qadha`, Wilayah al-Hisbah, dan Wilayah al-Mazhalim. Untuk 

penyelesain sengketa dalam perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah 

ditangani oleh lembaga Wilayah al-Mazhalim. Adapun Penyelesaian sengketa 

di zaman rasulullah dengan cara pihak dihadirkan dihadapan rasul untuk 

didengarkan keterangannya dengan alat-alat bukti meliputi: bayyinah, 

sumpah, saksi, bukti tertulis, firasat, undian, dan lain-lain.  

B. Implikasi Penelitian 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan penegasan aturan dengan cara revisi 

Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memuat pasal berisi 

Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad) 

agar tidak menimbulkan sengketa kewenangan antar lembaga negara 

2. Para hakim pada segala tingkatan, baik judex facti maupun judex yuris, 

diharapkan dapat konsisten dalam menerapkan perkara onrechmatige 

overheidsdaad sebagai kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara. 
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Demi terwujudnya, maka perlu dilakukan penyuluhan bagi seluruh jajaran 

hakim, baik dilingkungan peradilan umum maupun lingkungan peradilan tata 

usaha negara.  
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