
 

i 
 

URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA EKSEKUTOR DALAM 

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 

 

 

 

 

Skripsi 

Skripsi ini Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih 

Gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum  

Pada Fakultas Syariah dan Hukum  

UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh: 

 

NURFAJRIN RAMADHAN 

NIM: 10400116111 

 

 

 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

2020 



 

ii 
 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama    : Nurfajrin Ramadhan 

Nim    : 10400116111 

Tempat/Tanggal Lahir : Bantaeng/23 Desember 1998 

Fakultas   : Syari’ah Dan Hukum 

Alamat    : Jl. Yusuf Dg. Ngawing Makassar 

Judul  : “Urgensi Pembentukan Lembaga eksekutor Dalam 

Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara” 

Menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

sendiri, bukan jiplakan dan karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. 

Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan 

dirujuk berdasarkan pada kode etik ilmiah. 

Gowa,  Oktober 2020 

Penulis, 

 

           Nurfajrin Ramadhan 

           Nim: 10400116111 
 

 



 

iii 
 

 

 

PENGESAHAN SKRIPSI 

Skripsi yang berjudul “Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor 

Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara” yang disusun oleh 

Nurfajrin Ramadhan, Nim 10400116111, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan 

dipertanggungjawabkan pada sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari 

Rabu, tanggal 18 November 2020, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas 

Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan. 

 

 

            Gowa, 02 Desember 2020          

      17 Rabi’ul Awal 1442  

 

DEWAN PENGUJI 

Ketua   : Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., (....................) 

Sekretaris  : Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd.  (....................) 

Munaqisy I  : Ahkam Jayadi, S.H., M.H.   (....................) 

Munaqisy II  : Dr. Andi Safriani, S.H., M.H.  (....................) 

Pembimbing I  : Dr. Jumadi, S.H., M.H.   (....................) 

Pembimbing II : St. Nurjannah, S.H., M.H.   (....................) 

 

   Diketahui Oleh: 

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN   

Alauddin Makassar 

 

 

 

   Dr. H. Muammar Muahammad Bakry, Lc., M.Ag. 

   NIP. 19731122 200012 1 002 



 

iv 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah, dan 

taufiknya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul; “Urgensi 

Pembentukan Lembaga Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara”. 

Salawat beriring salam semoga tetap tercurah atas Baginda yang Mulia 

Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan hukum yang paripurna 

sebagai pedoman bagi manusia dalam mengarungi samudera kehidupan.  

Penyusunan skripsi ini bukanlah merupakan suatu kesempurnaan, tergantung 

pembaca yang budiman menyikapinya. Penulis memang menyadari bahwa masih 

terdapat banyak kekeliruan yang perlu diluruskan sesuai dengan perspektif 

pembaca agar karya ini dapat disempurnakan dan bermanfaat untuk khalayak. 

Olehnya itu, kritik dan saran yang membangun merupakan pijakan bagi penulis 

dalam menyempurnakan skripsi ini. 

Tak akan pernah terlupakan, sebuah kata-kata sanjungan, apresiasi dan 

terimakasih tak terhingga teruntuk kedua orang tua penulis yakni ayahanda M. 

Basri dan Ibunda St. Hasnah atas dukungan moril dan materil yang begitu luar 

biasa terhadap perjalanan akademik penulis hingga saat ini berada dalam 

tingkatan S1. Tentunya, penulis menganggap ini adalah pencapaian mereka yang 

luar biasa dalam menanamkan nilai-nilai keterdidikan dalam seorang diri penulis. 



 

v 
 

elanjutnya kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan 

mensupport kesuksesan dan kebahagiaan setiap saat. 

Dalam proses penyelesaian ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari 

berbagai pihak, oleh sebab itu melalui kesempatan ini penulis menghaturkan 

terima kasih banyak kepada: 

1. Ayahanda Prof. Drs. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D selaku rektor UIN 

Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor jajarannya. 

2. Ayahanda Dr. Muammar Muhammad Bakry, L.c., M.Ag selaku Dekan 

Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta para Wakil Dekan dan para staf. 

3. Ayahanda Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu 

Hukum beserta bapak Rais Asmar, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan. 

4. Penasehat akademik penulis sekaligus pembimbing skripsi II penulis, 

yakni Ibunda St. Nurjannah, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan 

dan nasehatnya.  

5. Pembimbing skripsi I  yang begitu luar biasa dalam memberikan 

wejangan-wejangannya dalam proses penyelesaian skripsi ini yakni bapak 

Dr. Jumadi, S.H., M.H 

6. Para dewan penguji yang juga sangat luar biasa dan hebat yakni, Bapak 

Ahkam Jayadi S.H., M.H. dan Ibu Dr. Andi Safriani, S.H., M.H. 

7. Para staf Jurusan Ilmu Hukum yang telah berkontribusi atas ide dan 

materinya yakni Bapak Amiruddin, S.H., M.H, kak Herawati S.H, dan kak 

Nehru, S.Pd.I 



 

vi 
 

8. Para jajaran pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Persiapan 

Bantaeng 

9. Sahabat-sahabatku di Mappasomba dan di Lool Squad yang begitu luar 

biasa dalam memberikan semangat dam motivasinya. 

10. Keluarga besar Independent Law Student (ILS) yang selalu mendampingi 

setiap saat. Terkhusus saudara saya demisioner Ketua Umum ILS Alif 

Wili Utama yang telah menyumbangkan saran dan idenya. 

11. Sahabat spiritualku Fathurrahman Akmal, Faisal Jamal, Fakhri Afif, yang 

juga selalu mendampingi dan memberikan nasihat dan motivasinya. 

12. Kawan-kawan di SIMPOSIUM atas sumbangsih pemikiran dan 

motivasinya. 

13. Kawan-kawan DIKTUM 16 atas bantuan dan kebersamaannya. 

14. Kelurga baruku dilokasi KKN, Bapak Mustapa selaku kepala desa Palakka 

beserta Ibu desa. Dan Seluruh masyarakat desa Palakka. 

Untuk semua pihak yang telah penulis sebutkan maupun yang belum sempat 

tertuliskan dalam sambutan ini, semoga kita semua tetap diberi kesehatan, umur 

yang panjang dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah SWT. Aamin yaa Robbal 

‘Aalamin. 

Demikianlah sekapur sirih dari penulis, kiranya kekhilafan dan kesalahan yang 

ditemukan dalam skripsi ini, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. 

 

 



 

vii 
 

Billahi taufiq walhidayah 

Wassalamu ‘Alaikum Wr.W.b. 

 

       Makassar,  Oktober 2020 

Penulis 

 

 

Nurfajrin Ramadhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

DAFTAR ISI 

 
BAB I .................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

PENDAHULUAN .............................................................. Error! Bookmark not defined. 

A. Latar Belakang Masalah ............................................ Error! Bookmark not defined. 

B. Rumusan Masalah ...................................................... Error! Bookmark not defined. 

C. Pengertian Judul Dan Ruang Lingkup Pembahasan .. Error! Bookmark not defined. 

D. Kajian Pustaka ........................................................... Error! Bookmark not defined. 

E. Metode Penelitian ....................................................... Error! Bookmark not defined. 

1. Jenis Penelitian ..................................................... Error! Bookmark not defined. 

2. Pendekatan Penelitian........................................... Error! Bookmark not defined. 

3. Sumber Data ......................................................... Error! Bookmark not defined. 

4. Metode Pengumpulan Data .................................. Error! Bookmark not defined. 

5. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data ................. Error! Bookmark not defined. 

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ............................... Error! Bookmark not defined. 

1. Tujuan Penelitian.................................................. Error! Bookmark not defined. 

2. Kegunaan Penelitian ............................................. Error! Bookmark not defined. 

BAB II ................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

TINJAUAN UMUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA ....... Error! Bookmark not 

defined. 

A. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) .... Error! Bookmark 

not defined. 

B. Dasar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ............. Error! Bookmark not 

defined. 

1. Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 ................... Error! Bookmark not defined. 

2. Perspektif Undang-Undang No.14 Tahun 1970........ Error! Bookmark not defined. 

3. Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ......... Error! Bookmark not defined. 

4. Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 ......... Error! Bookmark not defined. 

5. Perspektif Ketetapan MPR IV/1978 ......................... Error! Bookmark not defined. 

C. Tujuan Peradilan Tata Usaha Negara ....................... Error! Bookmark not defined. 

D. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara .............. Error! Bookmark not defined. 

BAB III ................................................................................ Error! Bookmark not defined. 



 

ix 
 

PENYELESAIAN SENGKETA TUN ................................. Error! Bookmark not defined. 

A. Objek Gugatan PTUN ................................................. Error! Bookmark not defined. 

2. Tindakan Administrasi Pemerintahan....................... Error! Bookmark not defined. 

3. Sengketa TUN Khusus ............................................. Error! Bookmark not defined. 

B. Upaya Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara . Error! Bookmark not defined. 

1. Upaya Hukum Biasa................................................. Error! Bookmark not defined. 

2. Upaya Hukum Luar Biasa ........................................ Error! Bookmark not defined. 

C. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ................... Error! Bookmark not defined. 

1. Jenis-Jenis Putusan Dalam PTUN ............................ Error! Bookmark not defined. 

2. Isi Putusan ................................................................ Error! Bookmark not defined. 

D. Eksekusi Putusan ........................................................ Error! Bookmark not defined. 

1. Metode Eksekusi/Putusan Yang Dapat Di Eksekusi ........... Error! Bookmark not 

defined. 

2. Rehabilitasi........................................................... Error! Bookmark not defined. 

3. Ganti Rugi ............................................................ Error! Bookmark not defined. 

4. Pengawasan Eksekusi Putusan ............................. Error! Bookmark not defined. 

E. Wacana Lembaga Eksekutor dalam Ruang lingkup Peradilan . Error! Bookmark not 

defined. 

1. Lembaga Eksekutor Di Peradilan Pidana ............. Error! Bookmark not defined. 

2. Lembaga Eksekutor Di Peradilan Perdata ............ Error! Bookmark not defined. 

3. Lembaga Eksekutor Di Peradilan Tata Usaha Negara ........ Error! Bookmark not 

defined. 

BAB IV ................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

PEMBENTUKAN LEMBAGA EKSEKUTOR DI LINGKUP PERADILAN TATA 

USAHA NEGARA .............................................................. Error! Bookmark not defined. 

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan .......................... Error! Bookmark not defined. 

1. Secara Filosofis ........................................................ Error! Bookmark not defined. 

2. Secara Sosiologis ..................................................... Error! Bookmark not defined. 

3. Secara Historis ......................................................... Error! Bookmark not defined. 

B. Hambatan Pelaksanaan Putusan PTUN ..................... Error! Bookmark not defined. 

1. Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi 

untuk melaksanakan putusan PTUN............................. Error! Bookmark not defined. 

2. Minimnya tingkat kesadaran pejabat TUN dalam menaati putusan pengadilan 

TUN ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 



 

x 
 

3. Tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan 

PTUN ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 

C. Ruang Lingkup Pelaksanaan Putusan PTUN ............. Error! Bookmark not defined. 

1. Hukum Acara Materiil yang meliputi: .................. Error! Bookmark not defined. 

2. Hukum Acara Formal (hukum acara dalam arti sempit) berupa langkah-langkah 

atau tahapan yang terbagi atas: ..................................... Error! Bookmark not defined. 

D.Gagasan Lembaga Eksekutor Di PTUN ...................... Error! Bookmark not defined. 

1. Latar Belakang ..................................................... Error! Bookmark not defined. 

2. Tujuan .................................................................. Error! Bookmark not defined. 

3. Perbandingan ........................................................ Error! Bookmark not defined. 

E.Ide Lembaga Eksekutor ............................................... Error! Bookmark not defined. 

1. Batasan Kewenangan ........................................... Error! Bookmark not defined. 

2. Tugas dan Fungsi Lembaga Eksekutor ................. Error! Bookmark not defined. 

3. Kedudukan Secara Kelembagaan ......................... Error! Bookmark not defined. 

BAB V ................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

PENUTUP ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 

A.Kesimpulan .................................................................. Error! Bookmark not defined. 

B.Implikasi Penelitian ..................................................... Error! Bookmark not defined. 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

 

 

 

ABSTRAK 

Nama : Nurfajrin Ramadhan 

Nim : 10400116111 

Judul : Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Dalam Eksekusi 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

 

 

Pokok masalah dalam penelitian ini menyoal penguatan konsep terhadap 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amar putusannya seharusnya dapat 

di eksekusi oleh setiap badan/pejabat Tata Usaha Negara dan batasan kewenangan 

presiden sebagai lembaga yang diberikan wewenang dalam mengeksekusi setiap 

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat 

(5) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Secara 

komprehensif penulis berupaya mengkaji beberapa putusan dalam Pengadilan 

Tata Usaha Negara yang masih belum sepenuhnya dilaksanakan, serta 

menganalisis mekanisme kewenangan presiden dalam mengeksekusi suatu 

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang seyogyanya masih ada badan/pejabat 

Tata Usaha Negara yang acuh terhadap putusan tersebut dan membandingkannya 

secara yuridis-filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang 

PTUN, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PTUN, serta Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PTUN yang diderivasikan melalui 

beberapa pokok persoalan: 1) Bagaimanakah seharusnya pelaksanaan putusan 

pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara?, 2) Bagaimanakah batasan 

kewenangan lembaga eksekutor dalam melakukan upaya eksekusi terhadap 

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara? 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka (library 

research) yang berbasis normatif. Perundang-undangan sebagai sumber primer 

dan berbagai literatur yang bersumber dari buku, jurnal, makalah, skripsi, maupun 

artikel sebagai sumber sekunder dengan metode pendekatan Conceptual 

approach. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tidak adanya lembaga eksekutor 

dalam mengeksekusi setiap putusan pengadilan tata usaha negara mengakibatkan 

banyak pejabat/badan yang tidak melaksanakan putusan tersebut. 2) Diberikannya 

presiden wewenang dalam mengeksekusi setiap putusan pengadilan tata usaha 

negara juga tidak memberikan efek positif terhadap pelaksanaan putusan 
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pengadilan tata usaha negara. Adapun implikasi yang penulis peroleh adalah: 1) 

Perlunya dibentuk lembaga eksekutor yang berkewajiban untuk memaksakan dan 

mengawasi setiap putusan dari PTUN. 2) Perlunya putusan tersebut dilaksanakan 

oleh pejabat/badan tata usaha negara setelah amar putusan telah dibacakan oleh 

hakim agar kepastian hukum sebagai cita-cita dari tujuan hukum itu terwujud. 

Kata Kunci: Lembaga Eksekutor; Putusan Pengadilan; Peradilan Tata Usaha 

Negara 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam kehidupan umat manusia, 

yang didalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah 

laku manusia, olehnya itu ia juga merupakan suatau tatanan, merupakan suatu 

kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling 

berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain sistem hukum ialah suatu kesatuan 

yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan 

bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.
1
 

Menurut filsuf plato, hukum merupakan sebuah peraturan yang teratur 

dan tersusun dengan baik, serta dapat mengikat masyarakat ataupun pemerintah. 

Olehnya itu setiap manusia harus tunduk dan patuh pada hukum tersebut. 

Utrecht juga dalam bukunya yang berjudul pengantar dalam hukum 

Indonesia (1953) telah mencoba membuat suatu batasan, yang maksudnya sebagai 

pegangan bagi orang-orang yang sedang mempelajari ilmu hukum, batasan hukum 

tersebut yakni: “Hukum itu ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah 

dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu 

harus ditaati oleh masyarakat itu”.
2
 

                                                             
1
 Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia (Cet.I; Jakarta: Mitra 

Wacana Media, 2014), h.3. 
2
 C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (Cet.I; Jakarta, 

PT Rineka Cipta, 2014), h.33. 
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Adapun pendapat dari Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa 

suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme 

kompleks dimana struktur, substansi,  dan kultur berinteraksi. Dimana struktur 

adalah suatu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum, sedangkan Substansi 

(peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya.
3
 Oleh karena itu eksistensi hukum 

sangatlah penting bagi suatu negara, karena hukum menjadi fondasi utama 

terbentuknya suatu sistem pemerintahan pada suatu negara. 

Hukum juga memiliki beberapa tujuan yang telah melahirkan berbagai 

konsep dan teori dimana masyarakatlah yang merupakan objek prima dalam 

tujuan hukum tersebut, sebab hukum ada untuk manusia (Masyarakat)
4
. Tujuan 

hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum 

menghendaki perdamaian
5
. Adapun berbagai pendapat menganai tujuan hukum 

itu sendiri yang telah di lontarkan oleh para pakar hukum yakni seperti: 

Gustavberpendapat  mengenai tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan, serta 

keadilan. Berbeda dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki yang mengatakan 

tujuan hukum yang sejatinya adalah untuk kesejahteraan sosial (masyarakat). 

Olehnya itu dari berbagai pendapat mengenai tujuan hukum diatas dapat kita 

simpulkan bahwa hukum haruslah bermuara pada manusia (masyarakat). 

Nah, sebagai objek dalam tujuan hukum itu sendiri, segala tingkah laku 

masyarakat harus diatur oleh hukum, oleh karena itu, hukum tersebut memiliki 

                                                             
3
 Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia (Cet.I; Jakarta: Mitra 

Wacana Media, 2014), h.3. 
4
 Ahkam Jayadi, Memahami Tujuan Penegakan Hukum, (Cet.I; Yogyakarta, Genta 

Press, 2015), h.19 
5
 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Cet.33; Jakarta, PT Pradnya Paramita, 

2013), h.10 
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sistem agar hukum itu dapat terimplementasi dengan baik dan efektif. Sistem itu 

ialah sistem peradilan yang dapat diartikan sebagai “suatu susunan yang teratur 

dan saling berhubungan, yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan, dan 

pemutusan perkara yang dilakukan oleh pengadilan. Artinya, setiap perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat itu akan di pertanggung 

jawabkan di forum pengadilan. Baik itu di pengadilan yang berada di lingkungan 

peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha 

Negara. Sistem peradilan di suatu negara masing-masing juga sangat di pengaruhi 

oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut, dimana sistem hukum yang 

mempengaruhinya adalah sistem hukum civil law, common law, Islamic law, 

serta mix law
6
. 

Indonesia adalah Negara hukum yang menganut sistem hukum mix law, 

akan tetapi hampir setiap peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia ini lahir 

dari rahim sistem civil law, olehnya itu, sistem ini cukup mendominasi di 

Indonesia. 

Dengan adanya sistem peradilan inilah yang kemudian menjadikan suatu 

pelanggaran serta kejahatan yang dilakukan oleh manusia dapat di pertanggung 

jawabkan olehnya. Alasan terbentuknya sistem peradilan tersebut juga ialah 

karena salah satu asas hukum menghendaki itu yakni asas praduga tak bersalah, 

artinya seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan 

seseorang itu bersalah. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilakukan oleh 

                                                             
6
 http://seniorkampus.blogspot.com 
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masyarakat entahkah itu bersalah atau tidak, itu harus di buktikan dalam putusan 

pengadilan. 

utusan pengadilan atau lazim juga disebut putusan hakim merupakan 

suatu hasil (out put) dari sebuah proses pemeriksaan perkara di pengadilan. 

Kehadirannya sangatlah dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara di 

pengadilan, karena dengan putusan tersebut para pihak berharap akan memperoleh 

kepastian dan juga keadilan atas perkara yang diajukan
7
. Secara umum putusan 

pengadilan/hakim sebagaimana dikemukakan oleh Rubini dan Chaidir Ali 

merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara. Putusan hakim itu 

disebut pula vonis yang merupakan simpulan akhir tentang hukum dari hakim 

tentang sesuatu hal serta memuat akibat-akibatnya
8
. Ridwan Syahrani, pun juga 

memberi definisi putusan pengadilan yakni adalah pernyataan hakim yang 

diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk 

menyelesaikan dan mengakhiri suatu sengketa atau masalah.
9
 

Uraian diatas hanya memaparkan pengertian khusus terkait dengan dua 

jenis putusan pengadilan yakni putusan pada perkara pidana dan perkara perdata. 

Persoalan mengenai eksekusi putusan pengadilan dalam ruang lingkup perkara 

pidana dan perdata itu tidak menjadi problem dalam sistem peradilan kita, sebab 

lembaga eksekutor yang dibentuknya sudah jelas, dan lembaga inilah yang akan 

memaksakan para pihak untuk mengindahkan setiap putusan pengadilan. 
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 M. Syamsudin, Salman Luthan, Mahir Menulis Studi Kasus Hukum, (Cet. I, Jakarta, 

Pranadamedia Group, 2018), h. 26 
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Pranadamedia Group, 2018), h. 27 
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Jakarta, Pustaka Kartini, 1988), h. 83 
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Lembaga eksekutor dalam perkara pidana adalah Kejaksaan, sedangkan lembaga 

eksekutor dalam perkara perdata adalah Juru Sita. 

embaga kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:  

1. Melakukan penuntutan 

2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat; 

4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang-undang; 

5. Serta melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum di limpahkan ke pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

Dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari lembaga 

kejaksaan dapat kita simpulkan bahwa kejaksaan merupakan lembaga eksekutor 

putusan pengadilan pada perkara pidana. Sementara Lembaga Juru Sita 

mempunyai tugas dan wewenang yakni: membantu kelancaran pelaksanaan 

persidangan pengadilan dan berfungsi sebagai penegak upaya paksa yang secara 

administratif bertanggung jawab kepada dan berada dibawah koordinasi panitera. 

Dengan demikian dapat pula kita simpulkan bahwa Juru sita merupakan badan 

eksekutor putusan pengadilan pada perkara perdata. 
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Berbeda dengan sistem peradilan tata usaha Negara, dimana dalam 

setiap putusannya itu menjadi problem dalam sistem peradilan kita. Terkhusus 

dengan praktik dan kekuatan eksekutorialnya. Seperti yang telah kita ketahui 

bahwasanya putusan pengadilan tata usaha negara itu berkekuatan hukum tetap
10

. 

Artinya apabila KTUN tersebut menimbulkan sengketa, maka KTUN tersebut 

batal atau tidak sah menurut hukum. 

Keputusan tata usaha Negara (KTUN) pertama kali diperkenalkan oleh 

seorang sarjana jerman, Otto Meyer, dengan istilah Verwal-tungsakt. Istilah ini 

diperkenalkan di negeri Belanda dengan nama Beschikking oleh Van Vollenhoven 

dan C.W. Van der Pot, yang oleh beberapa penulis, seperti AM. Donner, H.D. 

Van Wijk/Willem Konijnenbelt, dan lain-lain, dianggap sebagai bapak dari 

konsep Beschikking yang modern
11

. Seiring dengan berlakunya UU No. 12 Tahun 

2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, istilah beschikking di 

Indonesia itu diterjemahkan dengan keputusan. Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU 

No. 5 Tahun 1986, keputusan di definisikan sebagai; “Suatu penetapan tertulis 

yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, 

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum 

perdata” 

Dalam hal eksekusi putusan PTUN, beberapa ketentuan peraturan telah 

diterapkan dalam upaya pemaksaan putusan untuk dilaksanakan yakni pada 
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 UU PTUN Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) 
11

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Cet.13, Jakarta, Rajawali Pers, 2017), 

h.139-140 
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Undang-Undang PTUN pasal 97 ayat (8) dan (9) yang mengatur tentang putusan 

PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, pada pasal 3 Undang-Undang PTUN 

yang dimana pasal tersebut mengatur tentang pengaharusan pejabat TUN 

menerbitkan KTUN baru setelah putusan menyatakan bahwa KTUN sebelumnya 

atau yang disengketakan batal demi hukum, serta mengatur tentang keputusan 

fiktif negatif. Nah? Jikalau putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap masih 

tidak dijalankan juga oleh badan/pejabat TUN, maka UU PTUN menyediakan 

mekanisme lain sebagai upaya pemaksaan putusan tersebut dilaksanakan 

contohnya berupa sanksi administratif dari atasan badan/pejabat TUN yang 

bersangkutan. Lewat ancaman sanksi itu, atasan pejabat yang mengeluarkan 

KTUN pada dasarnya sedang melakukan upaya paksa. Mekanisme lain yang 

disebutkan dalam UU PTUN adalah pengenaan uang paksa (dwangsom) dan 

pengumuman lewat media massa. Pasal 116 ayat (5) UU PTUN menyatakan 

bahwa: 

Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan diumumkan pada media 

massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya batas waktu 90 

hari kerja. 

Artinya begitu batas waktu yang ditentukan lewat, maka penggugat 

diberikan wewenang untuk mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan 

agar tergugat melaksanakan putusan.Pasal 116 ayat (6) UU PTUN menegaskan 

lebih lanjut, ketua pengadilan mengajukan ketidakpatuhan ini kepada presiden 

sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan kepada DPR untuk 

menjalankan fungsi pengawasan. Dari rumusan tersebut, jelas bahwa presiden 

punya kewenangan memaksa pejabat TUN untuk melaksanakan putusan.. 
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Dengan demikian, KTUN yang dikeluaran oleh pejabat/badan TUN 

haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apabila 

KTUN tersebut bersengketa, maka KTUN tersebut tidak sah sampai tiba masanya 

pengadilan memutuskan menerima tidaknya gugatan yang diajukan penggugat 

terkait dengan KTUN tersebut. Pada dasarnya tergugat harus melaksanakan 

putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap secara sukarela. Jika dalam waktu 

60 hari setelah amar putusan tersebut dikeluarkan, tergugat tak kunjung 

melaksanakan kewajibannya, maka keputusan tata usaha Negara (KTUN) yang 

disengketakan secara otomatis tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Estimasi 

waktu yang ditetapkan selama 60 hari setelah amar putusan dikeluarkan tersebut 

bisa saja memberikan dampak yang besar terhadap hak-hak hukum si penggugat 

yang notabenenya seharusnya setelah amar putusan tersebut dikeluarkan oleh 

pengadilan, maka si tergugat wajib mengindahkan putusan tersebut. Sebab 

putusan pengadilan tersebut bersifat memaksa, maka harus ada badan yang 

mampu memaksakan putusan itu dilaksanakan. 

Dengan diberikannya kewenangan presiden sebagai lembaga yang 

berwenang untuk memaksakan setiap putusan yang dikeluarkan oleh PTUN sesuai 

dengan ketentuan pasal 116 ayat (6) perubahan pertama pada undang-undang 

nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 

tentang peradilan tata usaha Negara. Hal ini sangatlah jelas melihat presiden 

sebagai kepala Negara maupun kepala pemerintahan menjadi sebagai tumpuan 

terakhir untuk dapat memerintahkan pejabat yang dibebankan kewajiban 
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melaksanakan putusan pengadilan tata usaha Negara yang berkekuatan hukum 

tetap (in kracht van gewijsde). Melihat dari kewenangan tersebut, maka sangat 

perlu dilakukan suatu pendalaman wewenang dari presiden itu sendiri, sebab 

sekalipun presiden diberikan kewajiban memaksakan setiap putusan dari PTUN,  

akan tetapi masih banyak kasus-kasus yang terjadi pada PTUN yang kemudian 

masih belum dilaksanakan oleh pejabat/badan TUN. 

al inilah yang menjadi masalah dari sistem peradilan kita khususnya 

pada sistem peradilan tata usaha Negara, dimana keberhasilan pelaksanaan 

putusan pengadilan tata usaha negara itu sangat bergantung pada wibawa 

pengadilan dan kesadaran hukum pejabat
12

. Untuk itu dalam menjawabnya, 

penulis mempersembahkan sebuah skripsi dengan judul; Urgensi Pembentukan 

Lembaga Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mendapatkan rumusan permasalahan, maka diperlukan adanya 

pembatasan yang jelas dan spesifik dari apa yang akan dituju, baik itu dimensi 

studi yang akan dilakukan, hipotesa yang diajukan serta asumsi yang 

mendasarinya.
13

 Olehnya itu, berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana seharusnya pelaksanaan putusan pengadilan di PTUN? 
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https://m.hukumonline.com/masalah-eksekusi-paksa-putusan-ptun/ 
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 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Cet. V; Jakarta, Rajawali Pers, 

2003), h. 106. 
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2. Bagaimana batasan kewenangan lembaga eksekutor dalam melakukan upaya 

eksekusi terhadap putusan PTUN? 

C. Pengertian Judul Dan Ruang Lingkup Pembahasan 

Untuk memahami urgensi pembentukan lembaga eksekutor dalam 

eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara sebagai judul yang diangkat oleh 

penulis dapat dirincikan sebagai berikut: 

1. Lembaga eksekutor merupakan lembaga yang bertugas untuk melaksanakan 

serta memaksakan segala kebijakan, aturan, maupun putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap.
14

 

2. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk 

tertulis dan diucapkan oleh hakim yang menangani perkara dalam sidang 

terbuka untuk umum sebagai hasil final dari pemeriksaan perkara gugatan 

(kontentius), yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, lepas dari segala 

tuntutan hukum.
15

 

3. Peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan dibawah naungan 

mahkamah agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat 

pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.
16

 

Dengan demikian, judul ini merupakan sebuah gagasan yang muncul 

atas kajian-kajian akademik tentang perlunya lembaga eksekutor dalam eksekusi 

putusan pengadilan tata usaha negara. akan diberikan penjelasan yang lebih 
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https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-lembaga-eksekutif-legislatif-

yudikatif.html 
15

 Pasal 1 ayat 11 kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
16

 https://id.m.wikipedia.org/wiki/peradilan-tata-usaha-negara-di-Indonesia. 
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terstruktur dan komprehensif tentang tinjauan umum terkait dengan pembentukan 

lembaga eksekutor di ruang lingkup peradilan tata usaha negara beserta 

mekanisme-mekanisme pelaksanaan putusannya berdasarkan pendekatan konsep 

dan teori-teori hukum. 

elalui legal research ini diberikan preskripsi tentang bagaimana 

seyogyanya
17

 pembentukan lembaga eksekutor di ruang lingkup peradilan tata 

usaha negara ini. 

D. Kajian Pustaka 

Dari beberapa penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh penulis. Tidak ditemukan sama sekali penelitian secara spesifik 

yang sama dengan penelitian ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa penelitian yang 

memiliki pembahasan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian-

penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Muhammad Yasin, S.H., M.H. Masalah eksekusi paksa putusan Pengadilan 

Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini memfokuskan pada kajian badan 

atau pejabat mana yang dapat melakukan upaya paksa terhadap putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.
18

 

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah memberikan preskripsi 

tentang urgensi pembentukan lembaga eksekutor yang harus diadakan dalam 

eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dimana alasan penulis 

membahas terkait dengan urgensi pembentukan lembaga eksekutor ini adalah 
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Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Cet, XIII, 2017, Jakarta: Kencana), h.69. 
18

https://m.hukumonline.com/masalah-eksekusi-paksa-putusan-ptun/ 
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karena melihat dan mempertimbangkan dampak-dampak yang mengakibatkan 

ketika putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa pada 

waktu dikeluarkannya putusan pengadilan tersebut. Sebab adanya jenjang 

waktu setelah putusan itu dikeluarkan oleh pengadilan serta diberikannya 

wewenang kepada presiden sebagai lembaga pemaksa dari pelaksanaan 

putusan PTUN yang dimana kita sama sekali belum mengetahui 

bagaimanakah batasan kewenangan dari presiden itu sendiri sebaga kepala 

Negara maupun kepala pemerintahan dalam mengeksekusi putusan PTUN. 

Hal inilah yang menjadi objek permasalahan prima dari penelitian ini agar 

putusan tersebut dapat diketahui apakah putusan itu efektif dan efisien baik 

dari segi waktu, batasan kewenangan lembaga yang behak memaksakan 

putusan PTUN maupun sasarannya. Sehingga dapat diketahui bahwa kedua 

karya penelitian ini tidaklah sama. 

2. uhammad Afifudin Soleh, Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini memfokuskan pada 

kajian upaya pengadilan tata usaha negara dalam praktek penyelesaian 

sengketa administrasi pemerintahan di Indonesia yang disebabkan ketiadaan 

lembaga eksekutorial, maupun landasan hukum yang kuat mengakibatkan 

putusan pengadilan tata usaha negara tidak mempunyai daya paksa. Sementara 

penelitian yang dilakukan penulis adalah memfokuskan pada kajian urgensi 

pembentukan lembaga eksekutor yang harus diadakan dalam eksekusi putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dimana alasan penulis membahas terkait 

dengan urgensi pembentukan lembaga eksekutor ini adalah karena melihat dan 
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mempertimbangkan dampak-dampak yang mengakibatkan ketika putusan 

tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa pada waktu 

dikeluarkannya putusan pengadilan tersebut, sebab adanya jenjang waktu 

setelah putusan itu dikeluarkan oleh pengadilan serta diberikannya wewenang 

kepada presiden sebagai lembaga pemaksa dari pelaksanaan putusan PTUN 

yang dimana kita sama sekali belum mengetahui bagaimanakah batasan 

kewenangan dari presiden itu sendiri sebaga kepala Negara maupun kepala 

pemerintahan dalam mengeksekusi putusan PTUN. Hal inilah yang menjadi 

objek permasalahan prima dari penelitian ini agar putusan tersebut dapat 

diketahui apakah putusan itu efektif dan efisien baik dari segi waktu, batasan 

kewenangan lembaga yang behak memaksakan putusan PTUN maupun 

sasarannya. Sehingga dapat diketahui bahwa kedua karya penelitian ini 

tidaklah sama. 

3. amar Bayukesumo. Kajian Normatif Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata 

Usaha Negara. Penelitian ini mefokuskan pada kajian analisis tentang 

ketentuan pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dalam eksekusi 

putusan peradilan tata usaha negara serta hambatan-hambatan dalam eksekusi 

putusan pengadilan tata usaha negara. Sementara penelitian yang dilakukan 

penulis adalah memfokuskan pada kajian urgensi pembentukan lembaga 

eksekutor yang harus diadakan dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara, yang dimana alasan penulis membahas terkait dengan urgensi 

pembentukan lembaga eksekutor ini adalah karena melihat dan 

mempertimbangkan dampak-dampak yang mengakibatkan ketika putusan 
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tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa pada waktu 

dikeluarkannya putusan pengadilan tersebut, sebab adanya jenjang waktu 

setelah putusan itu dikeluarkan oleh pengadilan serta diberikannya wewenang 

kepada presiden sebagai lembaga pemaksa dari pelaksanaan putusan PTUN 

yang dimana kita sama sekali belum mengetahui bagaimanakah batasan 

kewenangan dari presiden itu sendiri sebaga kepala Negara maupun kepala 

pemerintahan dalam mengeksekusi putusan PTUN. Hal inilah yang menjadi 

objek permasalahan prima dari penelitian ini agar putusan tersebut dapat 

diketahui apakah putusan itu efektif dan efisien baik dari segi waktu, batasan 

kewenangan lembaga yang behak memaksakan putusan PTUN maupun 

sasarannya. Sehingga dapat diketahui bahwa kedua karya penelitian ini 

tidaklah sama. 

Berdasarkan penelusuran penulis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada karya yang sama persis dengan karya penulis. Dapat pula diketahui 

bahwa yang menjadi perbedaan mendasar karya penulis dan karya lainnya terletak 

pada objek dan tujuan penelitian. Penulis membuat rumusan baru yang 

menguatkan perlunya pembentukan lembaga eksekutor di ruang lingkup peradilan 

tata usaha negara, sedangkan karya lain hanya lebih condong pada kajian 

permasalahan tidak adanya upaya paksa yang dilakukan oleh pihak yang 

berwenang dalam menindaklanjuti putusan yang telah dikeluarkan. 
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian menjelaskan tahap-tahap penelitian yang meliputi: 

jenis penelitian, pendekatan, sumber data, dan lain-lain.
19

 

1. Jenis Penelitian 

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

pustaka (library research) yang berbasis penelitian normatif.
20

 Yakni menelaah 

peraturan perundang-undangan terkait dengan urgensi pembentukan lembaga 

eksekutor  dalam eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara. Didukung oleh 

berbagai macam literature seperti skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal yang 

berkaitan dengan objek penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Penelitian 

Hukum” mengatakan bahwa dalam penelitian hukum juga terdapat pendekatan , 

dengan pendekatan inilah, peneliti akan mendapatkan beragam informasi dari 

berbagai aspek mengenai isu-isu yang hangat diperbincangkan untuk dicari 

jawabannya. 

Olehnya itu, pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah 

pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan ini adalah jenis 

pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak pada aturan yang 
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 Muljono Damopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Skripsi, 

Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian) (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 15. 
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 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Cet. II; 

Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 163. 
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ada.
21

 Artinya ketika isu tersebut belum mempunyai aturan atau tidak ada 

perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu, peneliti memerlukan 

bangunan suatu konsep untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. 

3. Sumber Data 

Seperti legal research pada umumnya, sumber penelitian yang 

digunakan oleh penulis dalam merumuskan skripsi ini ada dua yaitu: sumber 

primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sumber 

sekunder yang berasal dari literatur seperti yang dikemukakan sebelumnya. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian hukum sebenarnya tidak dikenal istilah yang namanya 

data,
22

 sebab penelitian hukum bukanlah penelitian yang mengharuskan 

melahirkan kesimpulan yang bersifat deskriptif melainkan preskriptif. Karena 

penelitian hukum sifatnya normatif, maka ia bukan penelitian empiric. Olehnya 

itu dalam sub-bab ini hanya akan dibahas sedikit mengenai metode pengumpulan 

bahan-bahan hukum. Dengan pernyataan peter diatas, maka penulis pun sepakat 

dengan apa yang dikatakannya. 

5. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

Sudah jelas bahwa penelitian hukum merupakan penelitian normatif 

yang melahirkan sebuah preskripsi, maka teknik analisis yang digunakan adalah 

kualitatif. Teknik ini melakukan analisa terhadap konsep-konsep hukum yang 

didapatkan dari bahan-bahan hukum maupun non-hukum yang relevan dengan 
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 177. 
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 60. 
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isu hukum yang akan diteliti. Sebelum dilakukan analisis terhadap bahan-bahan 

hukum tersebut, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum terlebih dahulu 

dengan mengacu pada beberapa tahap, yakni: 

a. Identifikasi, yakni pengelompokkan bahan-bahan hukum kemudian 

merelevansikannya kedalam isu hukum yang akan diteliti. 

b. Reduksi, yakni proses klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang secara 

lebih rinci dan relevan terhadap isu hukum yang akan diteliti, agar 

mempermudah para pembaca dalam memahami ratio leges dan orientasi 

penelitian dalam karya ini. 

c. Editing, yakni proses penyesuaian bahan-bahan hukum yang telah direduksi 

terhadap kaidah-kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang bepedoman pada 

metode penelitian hukum. 

d. Penarikan kesimpulan/sintesa, yakni menjawab rumusan masalah yang telah 

dirumuskan berdasarkan konsep-konsep hukum yang telah dirincikan dalam 

pembahasan, sehingga melahirkan sebuah preskripsi sebagaimana tujuan dari 

penelitian ini. 

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui urgensi dari pembentukan lembaga eksekutor dalam 

eksekusi putusan PTUN. 
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b. Untuk mengetahui batasan kewenangan lembaga eksekutor dalam 

melakukan upaya eksekusi terhadap putusan PTUN. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum 

khususnya di bidang hukum tata negara. 

b. Kegunaan Akademik 

Sebagai sarana memperluas khasanah keilmuan bagi para pembaca 

terkhusus juga bagi penulis mengenai urgensi pembentukan lembaga 

eksekutor dalam eksekusi putusan PTUN. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA 

A. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda sama sekali belum dikenal 

adanya peradilan tata usaha negara sebagai lembaga yang berdiri sendiri, yang 

memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa di bidang 

tata usaha negara. Keberadaan peradilan administrasi negara saat itu dilakukan 

oleh hakim administrasi negara, yaitu hakim khusus yang memeriksa perkara 

administrasi negara ataupun hakim perdata.
23

 

Wacana akan pemikiran tentang adanya suatu peradilan administrasi 

barulah muncul di Indonesia sejak awal masa kemerdekaan negara kita. Hal ini 

sejalan dengan lahirnya undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang susunan 

dan kekuasaan badan-badan kehakiman. Dalam undang-undang, yang 

rancangannya disusun oleh Mr. Wiryono prodjodikoro di masa Menteri 

kehakiman dijabat Mr. Susanto Tirtoprodjo, tersebut, dipakai istilah “peradilan 

tata usaha pemerintahan”, sebagaimana tercantum pada pasal 6 ayat 1.
24

 

                                                             
23

 Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di 

Indoonesia, (Cet. I; Bandung, Pustaka Setia, 2018), h.10 
24

 Paulus Effendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara, (Cet.1; Jakarta, Salemba 

Humanika, 2013), h.3 
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Dari sekian banyak ketentuan yang termuat, ada dua diantaranya yang 

penting, yaitu ketentuan dalam pasal 66 dan pasal 67, yang masing-masing 

menjelaskan sebagai berikut:
25

 

Pasal 66: “Jika undang-undang atau berdasarkan undang-undang tidak 

ditetapkan badan-badan kehakiman lain untuk memeriksa dan memutus perkara-

perkara dalam tata usaha pemerintahan, maka pengadilan tinggi dalam tingkatan 

pertama dan mahkamah agung dalam tingkat kedua memeriksa dan memutus 

perkara itu”. Sedangkan 

Pasal 67: “Badan-badan kehakiman dalam peradilan tata usaha 

pemerintahan yang dimaksud pasal 66 berada dibawah pengawasan Mahkamah 

Agung serupa dengan yang termuat dalam pasal 55 itu. 

Namun, isi undang-undang tersebut tidak sempat terealisasi disebabkan 

karena pada saat itu bangsa Indonesia tengah disibukkan oleh perjuangan fisik 

mempertahankan kemerdekaan dan hiruk-pikuk politik di masa sesudahnya. 

Barulah, menyusul dikeluarkannya dekrit presiden pada 5 juli 1959 untuk kembali 

pada undang-undang dasar 1945, pada tahun 1964 diundangkan UU Nomor 19 

Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang 

notabenenya mengatur peradilan tata usaha negara (peratun) sebagai salah satu 

lingkungan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman.
26

 

                                                             
25

 Undang-Undang No. 19 Tahun 1948 pasal  66 dan 67. 
26

 Paulus Effendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara, (Cet.1; Jakarta, Salemba 

Humanika, 2013), h.3 
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Peradilan tata usaha negara (PTUN) merupakan lingkungan peradilan 

yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, dengan tujuan 

dibentuknya peradilan tata usaha negara (peratun) adalah untuk mewujudkan tata 

kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib yang 

dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin 

terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di 

bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat.
27

 Freidrich Julius Stahl 

dalam teorinya tentang konsep rechstaat, memaparkan gagasannya juga tentang 

negara hukum, salah satu unsurnya berupa peradilan administrasi. Yakni unsur-

unsur negara hukum itu terdiri dari perlindungan hak asasi manusia, pemisahan 

atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, pemerintahan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta keadilan administrasi dalam 

perselisihan. 

Oleh karena itu, dengan terbentuknya peradilan tata usaha negara inilah 

yang menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia 

(HAM).
28

 Sejarah terbentuknya Undang-Undang PTUN Tahun 1986 juga diulas 

secara rinci dan komprehensif oleh Wicipto Setiadi dalam bukunya Hukum Acara 

Peradilan Tata Usaha Negara suatu Perbandingan. Dalam praktiknya, saat itu ada 

tiga Lembaga yang melakukan fungsi seperti peradilan administrasi negara, yakni 

                                                             
27

 https://ptun-jakarta.go.id/ 
28

 Lovina, “Peradilan Tata Usaha Negara”, Jurnal hukum peradilan tata usaha negara, 

2018, h.1 
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majelis pertimbangan pajak (MPP), peradilan pegawai negeri, serta peradilan Bea 

Cukai. Selain itu, perkara-perkara administrasi negara diselesaikan oleh hakim 

dilingkungan peradilan umum. Perkara yang diselesaikan tersebut berupa 

perbuatan penguasa/pemerintah yang melanggar hukum.  

Perintah mewujudkan peradilan administrasi negara pertama kali 

dituangkan dalam ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960. Kemudian ditegaskan 

dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuang pokok 

kekuasaan kehakiman.
29

 

B. Dasar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

1. Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 

Dalam perspektif undang-undang dasar PTUN merupakan Lembaga 

penyelenggara kekuasaan kehakiman yang berada dibawah naungan mahkamah 

agung sebagaimana bunyi pasal 24 ayat 2 UUD 1945:
30

 

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan 

badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah mahkamah 

konstitusi.” 

Sebelum terjadi perubahan terhadap pasal 24 UUD 1945, empat 

lingkungan peradilan tersebut ditentukan dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 14 

Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, yang disebutkan dalam pasal 12 

                                                             
29

 Zairin Harahap. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. (Jakarta, PT. Raja 

Grafindo Persada. 2002). H. 27 
30

 Pasal 24 Ayat 2 UUD 1945. 
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bahwa susunan, kekuasaan serta acara dari badan peradilan dari masing-masing 

lingkungan peradilan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.
31

 

elanjutnya, UU No. 14 Tahun 1970 diatas telah dinyatakan tidak 

berlaku lagi dan diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan 

kehakiman sehingga keberadaan peradilan tata usaha negara termasuk dalam 

kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia.
32

 

2. Perspektif Undang-Undang No.14 Tahun 1970 

Sebelum diadakannya perubahan atau amandemen terhadap pasal 24 

ayat UUD 1945, adanya 4 (empat) lingkungan peradilan tersebut sudah 

ditegaskan di dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 

tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. 

Selanjutnya pasal 12 menegaskan bahwa susunan, kekuasaan, serta 

acara dan badan peradilan di masing-masing lingkungan peradilan tersebut 

diatur dengan undang-undang tersendiri.Prof. Dr. B. Lopa, S.H dan Dr. A. 

Hamzah, S.H; berpendapat bahwa didalam UU No. 14 tahun 1970, dijelaskan 

bahwa dasar hukum dibentuknya peradilan tata usaha negara di Indonesia 

merupakan salah satu aspek pelaksana deklarasi hak-hak azasi manusia yang 

telah dicetuskan PBB.Sedangkan Razali Abdullah, S.H, berpendapat bahwa 

dari bunyi pasal 24 UUD 1945 dan pasal 10 UU No. 14 tahun 1970 tersebut di 

atas sudah sangat jelas bahwa dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha 

                                                             
31

 Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di 

Indoonesia, (Cet. I; Bandung, Pustaka Setia, 2018), h.1 
32

 Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di 

Indoonesia, (Cet. I; Bandung, Pustaka Setia, 2018), h.2 
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negara yang bebas dan mandiri ternyata cukup kuat, sama dengan halnya 

pembentukan ketiga peradilan lainnya yang sudah lama ada yaitu: peradilan 

umum, peradilan agama, dan peradilan militer.
33

 

3. Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 

Akhirnya pada tanggal 20 Desember 1986 Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) menyetujui/menyepakati Rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986 tentang peradilan tata usaha negara diundangkan.Mengenai kronologis 

pembentukan peradilan tata usaha negara, Martiman Prodjomidjo, 

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: RI No. R.04/PU/IV/1986 tanggal 

16 April 1986, dan setelah diadakan pembahasan di DPR RI melalui empat 

tingkat pembicaraan, dan pada tanggal 20 Desember 1986 DPR RI mengambil 

keputusan menyetujui RUU Peraturan untuk disahkan menjadi undang-undang. 

Presiden RI pada tanggal 20 Desember 1986, mengesahkan RUU 

Peradilan Tata Usaha Negara menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 

“Peradilan Tata Usaha Negara” (Lembaran Negara RI No. 77 Tahun 1986 dan 

Tambahan Lembaran Negara No. 3344).
34

Setelah melalui proses panjang, dari 

uraian diatas selama kurang lebih 22 tahun, gagasan mengenai penyusunan 

RUU tentang peradilan tata usaha negara, yang dilakukan baik oleh pihak 

eksekutif, yudikatif, perguruan tinggi, maupun dari kalangan profesi, maka 

baru pada tanggal 29 Desember 1986 dibentuk dan diundangkannya UU No. 5 

Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara (LN 1986 No. 77 dan TLN No. 
                                                             

33
 Nur Aisyah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Cet.1; Yogyakarta, 

Deepublish, 2015), h.30 
34

 Martiman Prodjohamidjo, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta; Ghalia 

Indonesia, 1996), h. 15 
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3344). Undang-undang ini pun baru bisa diterapkan secara efektif dan efesien  

setelah selama 5 tahun mengalami “slapende regeling”, dengan dikeluarkannya 

PP (Peraturan Pemerintah) No. 7 tahun 1991 tentang penerapan Undang-

Undang No. 5 tahun 1986, yang dituangkan dalam LN 1991 No. 8 pada tanggal 

14 Januari 1991.
35

 

4. Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 

Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana hal yang diatur 

dalam PERATUN (yang berlaku secara efektif sejak tanggal 14 Januari 1991 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1991 tentang penerapan Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara-LNRI 

tahun 1991 nomor 8), dianggap sebagai perubahan yang sangat besar bagi 

bidang administrasi, dilihat dari banyaknya pengaduan dari masyarakat. 

Kompetensi menurut KBBI adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan 

(memutuskan sesuatu).Menurut Thorbecke berkaitan dengan hal-hal 

kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, bilamana pokok sengketa 

(fundamentum petendi) terletak dilapangan hukum publik yang berwenang 

memutuskannya adalah hakim administrasi. 

Kompetensi pada layaknya adalah dibagi menjadi dua sub-bagian, 

yaitu adalah kompetensi Absolut dan juga kompetensi relatif. Kewenangan 

                                                             
35

 Nur Aisyah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Cet.1; Yogyakarta, 

Deepublish, 2015), h.31 
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untuk mengadili dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu kekuasaan kehakiman 

atribusi (atributie van rechmacht).
36

 

5. Perspektif Ketetapan MPR IV/1978 

Titik terang hadirnya Peradilan Administrasi Negara semakin jelas 

dengan dijamin eksistensinya dalam ketetapan MPR Nomor: IV/MPR/1978 

tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. 

Dengan dicantumkannya RUU Peradilan Administrasi dalam 

Repelita, yang kemudian dimuat dalam Tap MPR No.IV/MPR/1978 

menetapkan bahwa perlu diusahakan terwujudnya Peradilan Tata Usaha 

Negara, maka usaha ke arah penyusunan RUU tentang peradilan tata usaha 

negara makin mendekati hasil yang nyata. Untuk merealisasikan ketetpan MPR 

tersebut, BPHN menyusun naskah akademis tentang susunan, kekuasaan, dan 

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Sementara itu Menteri kehakiman 

membentuk panitia Interdepartemen Penyusunan RUU Peradilan Tata Usaha 

Negara. Dengan berdasarkan naskah tersebut, dan dari bahan hasil simposium, 

maka panitia menyusun RUU tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan 

tata usaha negara. Kemudian pada tanggal 28-30 November 1978, Mahkamah 

Agung dengan badan-badan Peradilan Tata Usaha Negara.
37
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 Nur Aisyah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Cet.1; Yogyakarta, 

Deepublish, 2015), h.32 
37

 Nur Aisyah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Cet.1; Yogyakarta, 

Deepublish, 2015), h.33 
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C. Tujuan Peradilan Tata Usaha Negara 

Tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara ialah menyelesaikan 

perkara-perkara perselisihan antara warga negara dengan pejabat tata usaha negara 

(TUN) sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (KTUN) yang 

dirasa merugikan warganya.
38

Adapun tujuan pembentukan dan kedudukan suatu 

peradilan administrasi dalam suatu bangsa adalah terkait dengan falsafah negara 

yang dianutnya. bagi Republik Indonesia yang merupakan negara hukum 

indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hak dan 

kepentingan perseorangan dijunjung tinggi disamping itu hak masyarakat.
39

 

Prof. Ir. S. Prajudi Atmosudirdjo, S.H, juga berpendapat bahwa tujuan 

daripada peradilan tata usaha negara adalah untuk mengembangkan dan 

memelihara Administrasi Negara yang tepat menurut hukum (rechmating) atau 

tepat menurut undang-undang (wetmatig).
40

Oleh karena itu, merujuk pada tujuan 

daripada pembentukan peradilan tata usaha negara diatas, dapat kita simpulkan 

bahwa eksistensi peradilan tata usaha negara sangatlah dibutuhkan oleh 

masyarakat maupun pemerintah, sebab hal inilah yang menjadi salah satu pondasi 

penting terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

                                                             
38

 https://parismanalush.bplogspot.com/2014/10/tujuan-peradilan-tata-usaha-

negara.html 
39

 Nur Aisyah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Cet.1; Yogyakarta, 

Deepublish, 2015), h.15 
40

 Masykur Ridho, Peradilan Tata Usaha Negara, (Makalah, Academia.Edu), h.2 
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D. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara 

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara, serta 

memeriksa objek sengketa yaitu keputusan tata usaha negara.
41

 

Kewenangan yang dimiliki PTUN ini adalah kewenangan yang 

berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha 

negara yang sekaligus merupakan landasan operasional.
42

Dengan melihat pada 

landasan dan dasar pemikiran penyusunan RUU AP dan dikaitkan dengan 

beberapa pasal didalamnya, tampak bahwa undang-undang ini akan memperluas 

kompetensi dan kewenangan peratun. Terlebih lagi, bila dikaitkan dengan pasal 

44 yang berupa ketentuan peralihan, tampak ada pergeseran atau peralihan 

kewenangan tentang pemeriksaan perkara atau gugatan ganti rugi yang ditujukan 

terhadap pemerintah/penguasa dari kewenangan peratun.
43

 

Dari segi landasan hukum, tentunya ada perbedaan dalam kewenangan 

atau kompetensi pemeriksaan tersebut. Bila di peradilan umum/pengadilan negeri 

pemeriksaan dilakukan berdasarkan pada perbuatan melanggar hukum oleh 

penguasa, yakni selaras dengan yurisprudensi perluasan tafsiran pasal 1365 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (Ostermann Arrest putusan Hoge Raad tanggal 

20 November 1924), nantinya di peratun mendasarkan pada hukum publik yang 

                                                             
41

 Aju Putrijanti, Kewenangan Serta Obyek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara 

Setelah Ada UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (Jurnal; Falkultas Hukum 

Universitas Diponegoro, 2015), h.1 
42

 Aju Putrijanti, Kewenangan Serta Obyek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara 

Setelah Ada UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (Jurnal; Falkultas Hukum 

Universitas Diponegoro, 2015), h.1 
43

Paulus Effendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara, (Cet.1; Jakarta, Salemba 

Humanika, 2013), h.76 
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diatur landasannya dalam RUU AP tersebut.
44

Oleh karena itu, peradilan tata usaha 

negara mempunyai batasan kewenangan. Sekalipun iya berwenang memeriksa dan 

memutus sengketa tata usaha negara, akan tetapi ada beberapa keputusan tata 

usaha negara (KTUN) yang dimana PTUN tidak berwenang untuk itu yakni:
45

 

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata 

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum 

3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan 

4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

atau Peraturan Perundang-undangan lainyang bersifat hukum pidana.  

5. Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan 

badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha angkatan bersenjata 

Republik Indonesia. 

7. Keputusan panitia pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil 

pemelihan umum. 

                                                             
44

Paulus Effendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara, (Cet.1; Jakarta, Salemba 

Humanika, 2013), h.76 
45

 http://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/113229-kewenangan-peradilan-tata-

usaha-negara/ 



 

30 
 

BAB III 

PENYELESAIAN SENGKETA TUN 

A. Objek Gugatan PTUN 

Sebelum menganalisis tentang objek sengketa, perlu 

mengangkat/menyoroti tentang tergugat. Menurut pasal 1 angka b Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1986 yo pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 

2009  

“bahwa tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang 

mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang 

dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”. 

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pihak 

tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara.
46

Undang-Undang Nomor 

5 tahun 1986 tentang PTUN tidak secara eksplisit menyatakan apa yang menjadi 

objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Namun dapat dipastikan 

bahwa objek sengketa tersebut adalah suatu kepentingan yang dirugikan akibat 

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara atau yang bersumber dari tindakan 

administrasi negara sehingga suatu nilai/hak/kepentingan penggugat yang 

seharusnya dilindungi hukum menjadi terganggu atau terabaikan.
47
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 Nomensen Sinamo, Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara, (Cet.1; Jakarta, 

Jala Permata Aksara, 2016), h. 52 
47

 Nomensen Sinamo, Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara, (Cet.1; Jakarta, 

Jala Permata Aksara, 2016), h. 52 
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Berdasarkan ketentuan dalam pasal 53 ayat (1) jo pasal 1 angka 4 jo 

pasal 3 UU No. 5 tahun 1986, objek PTUN, yaitu sengketa tata usaha negara 

sebagai berikut: 

1. Keputusan tata usaha negara yang merupakan suatu ketetapan tertulis yang 

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan 

hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat 

hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
48

 

2. Keputusan tata usaha yang dipersamakan dengan keputusan tata usaha negara 

adalah sebagaimana yang disebut dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 5 tahun 

1986, yaitu:
49

  

a. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, 

sedangkan hal ini menjadi kewajiban, maka hal tersebut disamakan dengan 

keputusan tata usaha negara. 

b. Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan 

keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana dientukan 

dalam peraturan perundang-undangan dimkasud telah lewat, maka badan 

atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak 

mengeluarkan keputusan yang dimkasud; 
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c. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak 

menentukan jangka waktu sebagaimana dimkasud  dalam ayat (2) maka 

setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau 

pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan 

keputusan penolakan. 

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha negara, 

yang menjadi objek sengketa dan dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara 

hanya keputusan tata usaha negara yang, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 

angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara: 

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang 

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan 

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan 

akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.” 

Dalam perkembangan politik hukum pasca-reformasi, khususnya dengan 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (UUAP), maka yang menjadi objek sengketa dan dapat di gugat di 

Peradilan Tata Usaha Negara menjadi lebih luas, meliputi:
50

 

1. Keputusan Administrasi Pemerintahan 

Pasal 1 angka 7 UUAP menyatakan bahwa: 

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata 

Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya 

disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan dalampenyelenggaraan pemerintahan.”
51
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Dengan berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur dari keputusan 

hanya tiga yakni: ketetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat 

pemerintahan, dan merupakan penyelenggaraan pemerintahan. ketiga unsur 

tersebut harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat disebut sebagai keputusan 

dan dapat digugat di peradilan TUN.
52

 

2. Tindakan Administrasi Pemerintahan 

Pasal 1 angka 8 UUAP menyatakan bahwa: 

“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.”
53

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat tiga unsur tindakan, yaitu: 

perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya, melakukan 

dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret, dan dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara 

kumulatif untuk dapat disebut sebagai tindakan dan dapat digugat di peradilan 

TUN.
54

 

3. Sengketa TUN Khusus 

Pasca-reformasi, diundangkanlah beberapa undang-undang yang 

secara khusus mengatur kewenangan mengadili peradilan TUN atas sengketa 

tertentu, seperti UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi 
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publik, UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum, UUAP yang memuat tentang permohonan uji penyalahgunaan 

wewenang dan permohonan fiktif positif, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

pemilihan umum, dan sebagainya. Beberapa keputusan tentang atau tindakan 

pemerintahan tertentu berdasarkan berbagai undang-undang tersebut menjadi 

kompetensi peradilan TUN.
55

B. Upaya Hukum dalam Peradilan Tata Usaha 

Negara 

Ada beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak dan 

penyelesaian sengketa tata usaha negara, baik itu putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap, maupun putusan pengadilan yang belum mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

Upaya hukum adalah instrumen atau sarana hukum untuk memperbaiki 

adanya kekeliruan pada putusan pengadilan. Upaya hukum dapat ditempuh 

terhadap putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. 

menurut Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih, upaya hukum merupakan suatu 

ikhtiar bagi setiap pribadi yang merasa dirugikan haknya untuk memperoleh 

perlindungan dan kepastian hukum.
56

Upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh 

oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, yakni, Upaya 

Hukum biasa, serta Upaya Hukum Istimewa/Luar biasa. 
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1. Upaya Hukum Biasa 

a. Perlawanan Penetapan Dismissal 

Penetapan dismissal adalah sebuah penetapan yang dikeluarkan 

ketua pengadilan yang berisi penolakan terhadap si penggugat, dengan 

beragam alasan. Adapun alasan dikeluarkannya penetapan dismissal: 

1) Jika gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan 

sehingga gugatan dinyatakan tidak diterima. 

2) Jika syarat formil gugatan dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 tidak dipenuhi.  

3) Jika gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak (pasal 53 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). 

4) Jika apa yang dituntut sebenarnya sudah dipenuhi oleh keputusan tata 

usaha negara yang digugat. 

5) Jika gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. 

Menurut pasal 62 ayat (2) huruf a penetapan dismissal di ucapkan 

dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan, dengan 

memanggil kedua pihak untuk mendengarkannya. 

b. Banding 

Yang perlu diperhatikan dalam melakukan upaya hukum banding 

adalah tentang tenggang waktu apakah tenggang waktunya masih 
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dimungkinkan oleh mereka yang melakukan banding atau sudah lewat waktu 

atau waktunya masih tersedia.
57

 

Banding sering disebut juga dengan istilah ulangan pemeriksaan, 

yang berasal dari bahasa latin, apellare. Banding adalah pemeriksaan dalam 

instansi (tingkat) kedua oleh sebuah pengadilan atasan yang mengulangi 

seluruh pemeriksaan, baik mengenai fakta-fakta maupun penerapan hukum 

atau undang-undang. Pemeriksaan pada tingkat banding merupakan 

pemeriksaan oleh judex factitingkat terakhir.
58

Adapun Mahkamah Agung 

adalah judex juris, yang hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu 

perkara, dan tidak lagi memeriksa fakta perkaranya.
59

Oleh karena itu, upaya 

hukum banding sebagai judex facti, pemeriksaan tingkat banding tidak 

mensyaratkan adanya memori banding (juga KontraMemori Banding), karena 

Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa berkas Banding akan memeriksa ulang 

atas semua fakta maupun hukumnya. Meski demikian, memori banding akan 

sangat bermanfaat dalam mengarahkan fokus Majelis Hakim Tinggi pada 

poin-poin keberatan pemohon banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat 

Pertama.
60
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Adapun aturan lain mengenai proses banding dalam peradilan tata 

usaha negara yang dapat diuraikan sebagai berikut:
61

 

1) Pemohon Yang Dapat Mengajukan Banding 

Banding yang dilakukan para pihak yang merasa tiddak puas atas 

putusan yang diberikan pada tingkat pertama (PTUN). Dalam Pasal 122 

Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. 

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa 

“Terhadap putusan pengadilan tata usaha negara, dapat dimintakan 

pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat, juga oleh pihak ketiga 

yang ikut serta dalam perkara, baik atas inisiatif sendiri ataupun atas 

permohonan pada pihak maupun atas permintaan hakim kepada 

pengadilan tinggi tata usaha negara”. 

2) Putusan Pengadilan Yang Dapat Diperiksa di Tingkat Banding 

Dalam pasal 122 UU No. 5 tahun 1986, putusan pengadilan yang 

dapat diperiksa di tingkat banding adalah putusan pengadilan tata usaha 

negara. Adapun maksud putusan pengadilan tata usaha negara adalah putusan 

akhir ataupun putusan yang bukan putusan akhir dari pengadilan tingkat 

pertama. Hanya, dalam Pasal 124 UU No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa 

permohonan pemeriksaan di tingkat banding tersebut hanya dapat diajukan 

bersama-sama dengan putusan akhir. 

3) Tenggang Waktu Untuk Mengajukan Banding 
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Dalam Pasal 123 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, permohonan 

pemeriksaan di tingkat banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari 

setelah putusan pengadilan tata usaha negara diberitahukan secara sah kepada 

penggugat dan tergugat. Artinya bahwa dari diberitahukan secara sah kepada 

penggugat dan tergugat adalah jika penggugat dan tergugat hadir pada waktu 

pengadilan tata usaha negara menjatuhkan putusannya., secara langsung 

penggugat dan/atau tergugat telah diberitahu secara sah putusan pengadilan 

tata usaha negara tersebut meskipun salinan putusan pengadilan tata usaha 

negara baru kemudian diterimanya. 

4) Prosedur atau Tata Cara Banding 

Prosedur atau tata cara pelaksanaan permohonan banding secara 

konvensional diatur dalam pasal 123-126 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 

sebagai berikut:
62

 

a) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon 

atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada PTUN yang 

menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari 

setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah. 

b) Penggugat dan/atau tergugat yang mengajukan permohonan banding, 

mengisi formulir yang telah disediakan oleh panitera. 

c) pemohon pemeriksaan banding harus terlebih dahulu membayar uang 

muka biaya perkara banding, yang besarnya ditaksir oleh panitera. 
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d) permohonan pemeriksaan banding dicatat oleh panitera dalam daftar 

perkara. 

e) Panitera memberitahukan hal tersebut kepada pihak terbanding. 

f) Selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan pemeriksaan banding 

dicatat, panitera memberitahukan kepada kedua belah pihak, yakni 

penggugat dan tergugat, bahwa mereka dapat melihat berkas perkara di 

kantor pengadilan tata usaha negara dalam tenggang waktu 30 hari 

setelah mereka menerima pemberitahuan. 

g) Para pihak dapat menyerahkan memori banding dan/atau kontra memori 

banding serta surat keterangan dan bukti kepada panitera pengadilan tata 

usaha negara dengan ketentuan bahwa salinan memori dan/atau kontra 

memori diberikan kepada pihak lainnya dengan perantaraan panitera 

pengadilan. 

h) Penyerahan memori banding kepada panitera pengadilan tata usaha 

negara tersebut bukan bersifat imperatif. sekalipun demikian, pemohon 

yang mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding 

sebaiknya menyerahkan memori banding. Dengan menyerahkan memori 

banding tersebut, pengadilan tingkat banding dapat mengetahui dengan 

jelas alasan sebenarnya dari pemohon yang mengajukan permohonan 

pemeriksaan di tingkat banding. 

i) Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, setelah pernyataan 

permohonan pemeriksaan di tingkat banding, panitera pengadilan tata 

usaha negara wajib mengirimkan salinan putusan, berita acara, dan surat-



 
40 

 

 
 

surat lain yang bersangkutan, kepada panitera pengadilan tinggi tata 

usaha negara tempat permohonan pemeriksaan banding tersebut 

diajukan. 

5) Proses Pemeriksaan Banding 

Abdul kadir Muhammad berpendapat bahwa pemeriksaan perkara 

banding dalam hal pemeriksaan ulang di pengadilan tinggi pada dasarnya 

dilakukan terhadap berkas dokumen peradilan tingkat pertama (pengadilan 

negeri). Apabila dianggap perlu, pengadilan tinggi berkuasa dan berwenang 

memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk mendengar alasan-alasannya. 

6) Putusan Permohonan Banding 

Dalam proses pengajuan banding, sebelum permohonan pemeriksaan 

banding diputus oleh pengadilan tinggi tata usaha negara, permohonan 

tersebut dapat dicabut kembali oleh pihak pemohon. Akan tetapi, jika dicabut, 

permohonan banding tidak dapat diajukan lagi meskipun jangka waktu 

mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau. 

c. Kasasi 

Kasasi (dalam bahasa Prancis cassation) berasal dari perkataan 

casser yang berarti “memecahkan” atau “membatalkan”. Lembaga kasasi itu 

berasal dari Prancis. Tugas pengadilan kasasi adalah menguji (meneliti) 

putusan pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan 
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hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk 

perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan bawahan tersebut.
63

 

2. Upaya Hukum Luar Biasa 

a) Peninjauan Kembali 

Sesuai Pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (tentang 

peninjauan kembali) dimana pasal tersebut menyebutkan:
64

 

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada 

Mahkamah Agung.  

(2) Acara peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan menurut ketentuan dalam pasal 77 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

b) Perlawanan Oleh Pihak Ketiga 

Sesuai Pasal 118 UU PTUN bahwa dalam hal putusan pengadilan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1)  berisi kewajiban bagi 

tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9), ayat (10), dan ayat 

(11), pihak ketiga yang belum pernah ikut atau diikutsertakan selama waktu 

pemeriksaan sengketa yang bersangkutan menurut ketentuan pasal 83 dan ia 

khawatir kepentingannya akan senantiasa dirugikan dengan dilaksanakannya 

putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu, dapat 
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mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan 

tersebut kepada pengadilan yang mengadili (memutus) sengketa itu pada 

tingkat pertama.
65

 

C. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Putusan pengadilan harus diucapkan dalam siding dinyatakan terbuka 

untuk umum. Bila putusan pengadilan yang tidak diucapkan dalam siding yang 

dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan itu menjadi tidak sah dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum, pasal 108 UUPTUN.
66

 

1. Jenis-Jenis Putusan Dalam PTUN 

Seperti halnya dalam hukum acara perdata, maka dalam hukum acara 

peradilan tata usaha Negara juga memiliki jenis, yang dikenal antara lain: (1) 

putusan yang bukan putusan akhir, (2) merupakan putusan akhir. 

Adapun yang disebut putusan yang bukan putusan akhir itu dapat 

disimpulkan dari ketentuan yang terdapat pada Pasal 113 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta Pasal 124 Undang-Undnag Nomor 5 

Tahun 1986.Dengan merujuk pada ketentuan kedua pasal tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa secara umum terdapat dua jenis putusan pengadilan tata 

usaha Negara, meskipun sesungguhnya hal ini tidak dikenal dalam hukum 

acara peradilan tata usaha Negara.
67
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a. Putusan Yang Bukan Putusan Akhir 

Adapun dimaksud dengan putusan yang bukan putusan akhir adalah 

putusan yang dijatukan oleh hakim sebelum pemeriksaan sengketa TUN 

dinyatakan selesai. Tujuan diadakannya putusan yang bukan putusan akhir 

tersebut adalah untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan 

pemeriksaan sengketa TUN disidang pengadilan khususnya menyangkut 

pokok perkara. R. Wiyono memberikan contoh yang cerdas terkait dengan 

putusan yang bukan putusan akhir, antara lain: terdapat pada pasal 58, pasal 

91, 92, pasal 103, serta pasal 107 Undang-Undang PTUN.
68

 

Selanjutnya perlu diketahui, terdapat beberapa putusan yang bukan 

putusan akhir yaitu: 

1) Putusan hakim yang dijatuhkan karena jabatannya yang menyatakan tidak 

mempunyai kewenangan absolut; 

2) Putusan hakim yang mengabulkan eksepsi tentang kewenangan absolute 

yang diajukan oleh tergugat (Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang PTUN 

Nomor 5 Tahun 1986); 

3) Putusan hakim yang mengabulkan eksepsi tentang kewenangan relatif 

yang diajukan oleh tergugat (pasal 77 ayat 2 Undang-Undang PTUN 

Nomor 5 Tahun 1986). 

b. Putusan Akhir/Isi Putusan 

                                                             
68

Nomensen Sinamo, Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara, (Cet.1; Jakarta, Jala 

Permata Aksara, 2016), h. 110 



 
44 

 

 
 

Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah 

pemeriksaan sengketa tata usaha Negara selesai yang mengakhiri sengketa 

tersebut pada tingkat pengadilan tertentu. 

Dari pasal 97 ayat (7) dapat diketahui bahwa putusan akhir yang 

disebut isi putusan: 

1) Gugatan ditolak 

Dimana putusan berupa gugatan ditolak adalah putusan yang 

menyatakan bahwa keputusan tata usaha Negara (KTUN) yang 

menimbulkan sengketa tata usaha Negara adalah keputusan tata usaha 

negara yang tidak dinyatakan batal atau sah. Maka dengan demikian putusan 

berupa gugatan ditolak baru dijatuhkan oleh hakim setelah dilakukan 

pemeriksaan terhadap pokok perkara. 

2) Gugatan dikabulkan 

Adapun putusan berupa gugatan dikabulkan adalah putusan yang 

menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang 

menimbulkan sengketa TUN adalah Keputusan Tata Usaha yang dinyatakan 

batal atau tidak sah. 
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2. Isi Putusan 

Isi putusan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 109 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, harus memuat:
69

 

a. Kepala putusan berbunyi “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang 

maha esa”; 

b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat 

kedudukan para pihak yang bersangkutan. 

c. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas; 

d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang 

terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa; 

e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan; 

f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara; 

g. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta 

keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. 

Suatu putusan yang tidak memuat hal-hal tersebut di atas dapat 

menyebabkan batalnya putusan tersebut. Amar putusan pengadilan tata usaha 

Negara dapat berupa:
70

 

a. Gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat tidak hadir pada waktu 

siding tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, walaupun telah 

dipanggil secara patut; atau 

                                                             
69

Nur Aisyah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Cet.1; Yogyakarta, 

Deepublish, 2015), h.68 
70

Nur Aisyah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Cet.1; Yogyakarta, 

Deepublish, 2015), h.68 



 
46 

 

 
 

b. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena adanya suatu eksepsi 

yang diterima oleh majelis hakim; atau 

c. Gugatan dinyatakan ditolak, setelah diperiksa ternyata tidak terbukti; 

atau 

d. Gugatan dinyatakan dikabulkan. 

3. Kekuatan Hukum Putusan 

Menurut R. Wiyono (2005:199) dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 yo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yo Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 tidak ada ketentuan yang mengatur tentang kekuatan 

hukum dari putusan hakim.
71

 

Meskipun demikian, dari kepustakaan Hukum Acara Peradilan Tata 

Usaha Negara (Indroharto, 1993:241-244) dikenal ada beberapa kekuatan 

hukum dari putusan hakim di lingkungan peradilan tata usaha Negara, dimana 

kekuatan hukum dari putusan hakim yang demikian itu dikenal pula di 

kepustakaan hukum acara perdata yaitu:
72

 

a. Kekuatan Pembuktian 

Kekuatan pembuktian dari putusan hakim adalah kekuatan hukum 

yang diberikan kepada suatu putusan hakim dimana dengan putusan tersebut 

telah diperoleh bukti tentang kepastian sesuatu. Putusan hakim merupakan 
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akta otentik sehingga putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna (Pasal 1868 jo Pasal 1870 KUHPerdata). 

b. Kekuatan Mengikat  

Adapun yang dimaksud dengan kekuatan mengikat dari putusan 

hakim adalah kekuatan hukum yang diberikan kepada suatu putusan hakim 

dimana putusan tersebut mengikat pihak yang berkepentingan untuk 

mentaati atau mengindahkannya. 

D. Eksekusi Putusan 

1. Metode Eksekusi/Putusan Yang Dapat Di Eksekusi 

Putusan Pengadilan tata usaha Negara yang dapat dilaksanakan adalah 

putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu suatu putusan yang 

tidak dapat diubah lagi melalui upaya hukum (Pasal 115 UUPTUN).  

Dalam pelaksanaan putusan peradilan tata usaha Negara tidak 

dimungkinkan adanya upaya paksa dengan menggunakan aparat keamanan, 

seperti halnya dalam pelaksanaan putusan peradilan pidana dan peradilan tata 

usaha Negara dimungkinkan adanya campur tangan presiden sebagai kepala 

pemerintahan. Dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan 

bertanggung jawab penuh dalam pembinaan pegawai negeri atau aparatur 

pemerintahan.
73
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2. Rehabilitasi 

Rehabilitasi ini diberikan dengan tujuan untuk memulihkan hak 

penggugat dalam kemampuan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai negeri 

seperti semula dalam dalam hal ini termasuk hak yang menyangkut suatu 

jabatan (pasal 121 UUPTUN).
74

 

Dalam hal haknya menyangkut suatu jabatan dan pada waktu putusan 

pengadilan, jabatan tersebut ternyata telah diisi oleh pejabat lain, maka yang 

bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan lain yang setingkat dengan jabatan 

semula. Disinilah nilai keadilan dapat ditegakkan dan dipulihkan.
75

 

3. Ganti Rugi 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (10) UU No. 5 Tahun 1986 

yang menentukan bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) 

dapat disertai pembebanan ganti rugi.
76

Pembebanan ganti rugi tidak terbatas 

pada putusan pengadilan yang menyangkut kepegawaian yang berisi kewajiban 

melaksanakan rehabilitasi, tetapi juga dapat disertakan pada setiap putusan 

pengadilan, termasuk juga putusan pengadilan yang tidak menyangkut 

kepegawaian yang berisi kewajiban mengindahkan rehabilitasi.
77
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4. Pengawasan Eksekusi Putusan 

Dalam Pasal 119 UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa, kewajiban 

untuk mengawasi eksekusi putusan pengadilan tata usaha Negara yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap adalah ketua pengadilan. Artinya adalah 

ketua pengadilan yang mengadili sengketa tata usaha Negara di tingkat 

pertama. 

Dengan demikian, kepala ketua pengadilan diberikan wewenang 

untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha Negara yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 

ayat (4), (5), dan (6) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU 

No. 51 Tahun 2009.
78

 

E. Wacana Lembaga Eksekutor dalam Ruang lingkup Peradilan 

1. Lembaga Eksekutor Di Peradilan Pidana 

Dalam pasal 270 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) mengatakan bahwa:
79

 

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan 

salinan surat putusan kepadanya”. 

Olehnya itu, lembaga kejaksaan diberikan wewenang penuh dalam 

mengawasi serta mengeksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. Ketentuan-ketentuan yang menguatkan kewenangan 
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lembaga kejaksaan dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 

Tahun 2004 tentang kejaksaan yang menyebutkan bahwa: 

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang 

melaksanakan penetapan dan putusan hakim yang telah berkekuatan 

hukum tetap.” 

2. Lembaga Eksekutor Di Peradilan Perdata 

Berdasarkan pasal 195 HIR/206 RBg maka eksekusi putusan dalam 

ruang lingkup peradilan perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dibawah 

pimpinan ketua pengadilan, dalam hal ini pengadilan meliputi pengadilan 

negeri dan pengadilan agama.Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa yang dapat memaksakan putusan dalam ruang ligkup 

peradilan perdata adalah yakni pengadilan itu sendiri. 

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum 

menyebutkan bahwa tugas-tugas jurusita pengadilan adalah: 

a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua siding 

b. Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman-pengumuman, 

teguran-teguran dan pemberitahuan-pemberitahuan; 

c. Melakukan penyitaan; 

d. Membuat berita acara penyitaan yang salinanya diberikan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan; 

e. Melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) yang dipimpin oleh ketua 

pengadilan; 

f. Membuat berita acara pelaksanaan putusan (eksekusi) yang salinan 

resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; 
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g. Melakukan penawaran pembayaran uang (konsinyasi); serta 

h. Membuat berita acara penawaran pembayaran tunai. 

Dengan mengacu pada poin a dan e dapat kita simpulkan bahwa 

jurusita berwenang mengeksekusi/memaksakan putusan pengadilan apabila 

putusan tersebut tidak diindahkan oleh pihak yang bersangkutan dengan 

dibuktikan oleh persetujuan ketua sidang yang memproses perkara itu. 

3. Lembaga Eksekutor Di Peradilan Tata Usaha Negara 

Dalam hukum acara peradilan tata usaha Negara, istilah eksekusi 

merupakan pinjaman istilah dari peradilan perdata, yang dikenal dengan 

penyebutan “pelaksanaan”.Dalam pelaksanaan putusan peradilan tata usaha 

negara tegas menyatakan bahwa dalam eksekusi putusan PTUN tidak 

dimungkinkan adanya upaya paksa dengan menggunakan aparat keamanan, 

seperti halnya dalam pelaksanaan putusan peradilan pidana dan peradilan 

perdata. Akan tetapi, istimewanya, dalam pelaksanaan putusan peradilan tata 

usaha Negara sangat dimungkinkan adanya campur tangan dari presiden selaku 

kepala pemerintahan. Dalam hal presiden sebagai kepala pemerintahan 

bertanggung jawab penuh dalam pembinaan pegawai negeri/aparatur 

pemerintahan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menaati 

putusan putusan pengadilan sesuai dengan prinsip Negara hukum.
80

 

Tidak adanya lembaga yang berwenang dalam melakukan upaya 

paksa terhadap putusan pengadilan kecuali presiden, maka keberhasilan 
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pelaksanaan putusan itu sangat bergantung pada wibawa pengadilan dan 

kesadaran hukum para pejabat.
81

 Akibatnya presiden selaku kepala 

pemerintahan dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap 

Negara tidak mampu mengurusi satu persatu kasus yang terjadi, olehnya itu, 

banyak pejabat pun yang bersengketa tidak mau mengindahkan putusan 

pengadilan yang memutus perkara tersebut. 

engan disepakatinya hukum sebagi suatu instrumen yang memaksa, 

maka setiap institusi/lembaga hukum berkewajiban untuk melaksanakan setiap 

putusan dari PTUN sebagaimana mestinya.  
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BAB IV 

PEMBENTUKAN LEMBAGA EKSEKUTOR DI LINGKUP PERADILAN 

TATA USAHA NEGARA 

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan 

1. Secara Filosofis 

Eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan didalam undang-undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab X 

pelaksanaan putusan pengadilan, yang menyatakan sebagai berikut:
82

 

Pada Pasal 54 menyatakan bahwa: 

a. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilaksanakan oleh 

jaksa; 

b. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh 

panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan; 

c. Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan 

dan keadilan. 

Pada Pasal 55 menyatakan bahwa: 

a. Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
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b. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman diatas dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan hanya dapat dilakukan 

terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Untuk putusan pengadilan tata usaha Negara secara expressis verbis tercantum 

dalam pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 seperti berikut: 

“Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

yang dapat dilaksanakan”. 

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan 

kehakiman ternyata tidak menentukan siapa yang menjalankan putusan 

pengadilan tata usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang 

diatur hanyalah pelaksana dari putusan dalam perkara pidana dan perkara perdata 

di pengadilan negeri (umum). Demikian pula didalam undang-undang nomor 5 

tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara tidak diatur sama sekali secara 

expressis verbis. 

Jika diperhatikan isi ketentuan pasal 116 ayat (1), (2), dan (3) Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara, tidak semua putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara memerlukan pelaksanaan atau eksekusi, putusan 

pengadilan tata usaha Negara yang memerlukan pelaksanaan atau eksekusi adalah 
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putusan yang memuat suatu kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 

97 ayat (9) huruf b dan huruf c sebagai berikut: 

 Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa: 

a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau 

b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan 

menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau  

c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan 

pada pasal 3. 

Ketentuan yang dimaksud pada pasal 97 pasal 3 huruf c adalah sebagai 

berikut: 

a. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan 

keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut 

disamakan dengan keputusan tata usaha negara. 

b. Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan 

keputusan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dala peraturan 

perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata 

usaha negara tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan yang 

dimaksud. 

c. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak 

menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka 

setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, 
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badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah 

mengeluarkan keputusan penolakan. 

Putusan pengadilan tata usaha negara yang memuat suatu kewajiban 

untuk mencabut dan disertai untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara inilah 

yang dapat disamakan dengan putusan yang bersifat comdemnatoir menghukum 

untuk berbuat sesuatu yang memerlukan pelaksanaan atau eksekusi. Berbeda 

dengan terhadap putusan tata usaha negara yang hanya memuat kewajiban untuk 

mencabut saja keputusan tata usaha negara tanpa dibebani kewajiban untuk 

menerbitkan keputusan tata usaha negara tidak memerlukan pelaksanaan atau 

eksekusi. Dengan memperhatikan pelaksanaan putusan sebagaimana diuraikan 

diatas, maka secara de jure putusan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha 

negara tidak memerlukan pelaksanaan atau eksekusi oleh karena tidak diatur di 

dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Tetapi secara de facto di dasarkan 

atas kebutuhan dalam praktek memerlukan pelaksanaan atau eksekusi oleh karena 

badan atau pejabat tata usaha negara tidak seluruhnya mematuhi secara sukarela 

berdasarkan suatu kewajiban hukum untuk melaksanakan putusan penundaan 

pelaksanaan keputusan tata usaha negara. 

2. Secara Sosiologis 

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat dikatakan lagi 

sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, 
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hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu kewajiban 

yang harus dilaksanakan.
83

 

Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak 

mampu mewujudkan sendiri janji-janji, larangan, perintah yang terkandung dalam 

peraturan, keputusan dan putusan pengadilan (vonnis). Oleh sebab itu, untuk 

mewujudkan norma-norma hukum kedalam kenyataan dibutuhkan lah yang 

namanya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan titik sentral dari 

seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, 

pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum 

pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang 

mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah 

disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata 

dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum 

legalistik-formalis. 

Keadaan penegakan hukum di Indonesia sulit dilihat secara sederhana, 

berbagai aspek sosial politik yang sifatnya saling mempengaruhi ikut menambah 

kompleksitas pengamatan efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor lain yang 

tak bisa dipisahkan dalam memahami efektiftas hukum di masyarakat khususnya 

di Indonesia adalah seperti kondisi demografi yakni jumlah penduduk yang kian 

memadai dan menempati posisi terbesar keempat di dunia, bentang geografis yang 

luas dan beragam, heterogenitas suku dan budaya, transisi masyarakat agraris 
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menuju masyarakat industri Modern, sehingga dalam proses pergulatan Bangsa 

Indonesia untuk menegakan hukum dan demokrasi, akibatnya tantangan dan 

kendala yang dihadapi memang tidaklah selalu sederhana. Kondisi terkini 

penegakan hukum Indonesia tidak bisa juga dipisahkan dari akumulasi persoalan 

yang selama ini kait mengkait satu sama lain, namun perlahan tapi pasti terus 

diperjuangkan agar ditemukan jalan keluarnya. 

Upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya untuk menjaga 

agar keberadaan hukum yang diakui di dalam suatu masyarakat dapat tetap 

ditegakkan. Upaya tersebut pada dasarnya harus menjamin agar setiap warga 

negara mematuhi hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan 

hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di 

sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang 

dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, jadi tidak bisa dipisahkan begitu 

saja antara penegakan hukum dan pembuatan hukum, sebab keberhasilan 

penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh produk hukum yang dibuat.
84

 

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada 

ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi 

apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma 

di dalam kaidahkaidah yang bersimpang siur dan pada perilaku tidak terarah yang 

mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan 
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bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-

undangan Kenyataannya di Indonesia juga sebagai pelaksanaan keputusan-

keputusan hakim. Dari pengertian-pengertian tersebut mempunyai kelemahan-

kelemahan apabila pelaksanaan tersebut justru mengganggu kedamaian di dalam 

pergaulan hidup. Penegakan Hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang 

berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan 

masyarakatnya. Oleh karena itu dalam membicarakan masalahnya kita sebaiknya 

tidak mengabaikan pembicaraan mengenai struktur masyarakat yang ada 

dibelakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai 

kecendrungan-kecendrungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur 

masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa 

penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, 

maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat 

dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal. Berarti di sini masyarakat 

adalah salah satu faktor yang mempengaruhi adanya penegakan hukum itu dapat 

berjalan apa tidak disamping faktor-faktor lain. Berdasarkan penjelasan-

penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa masalah 

pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang 

mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, 

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. 

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
85
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a. Faktor hukumnya sendiri. 

Hukum yang dibahas ini akan dibatasi pada undang-undangnya saja. 

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang 

kemungkinan disebabkan oleh: 

1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang yang 

mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.  

2) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk 

menempatkan undang-undang. 

3) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan 

kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. 

b. Faktor penegak hukum 

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 

Secara sosiologis, maka setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan 

(status) dan peranan (role). Permasalahan yang timbul dari faktor penegakan 

hukum yaitu penerapan peran penegakan hukum. Halangan yang memerlukan 

penanggulangan tersebut adalah antara lain: 

1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak 

lain dengan siapa dia berinteraksi; 

2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi; 

3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, 

sehingga sangat sulit untuk membuat suatu proyeksi; 
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4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan 

tertentu, terutama kebutuhan material; 

5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan 

konservatisme. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak 

mungkin penegakan akan berlangsung dengan lancar dan mencapai tujuan. 

Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup, dan seterusnya. 

d. Faktor masyarakat 

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 

Pendapat masyarakat mengenai hukum ikut mempengaruhi penegakan hukum 

dengan kepatuhan hukum. Salah satu pendapat masyarakat yaitu mengenai arti 

hukum yang dianggap identik dengan petugas (penegak sebagai pribadi). 

Pendapat tersebut menyebabkan masyarakat akan mematuhi hukum jika ada 

petugas. 

e. Faktor kebudayaan 

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa 

manusia di dalam pergaulan hidup. Hukum harus dibuat sesuai dengan kondisi 

masyarakat yang tidak boleh bertentangan dengan kebudayaan yang hidup di 
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masyarakat. Kebudayaan yang berkembang di Indonesia sangat beragam. Setiap 

daerah terdiri dari suku bangsa dengan bahasa dan adat istiadat yang berbeda 

dengan suku bangsa di daerah lain. Kemajemukan ini berpengaruh terhadap 

usaha penegakan hukum di Indonesia. Ketentuan yang diatur dalam suatu 

peraturan perundang-undangan dapat berlaku bagi suatu daerah tapi belum tentu 

bisa dilaksanakan di daerah lain.  

3. Secara Historis 

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat tiga pilar 

kekuasaan, yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Kehakiman). 

Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 

1945 (Perubahan) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, ditegaskan bahwa 

Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 

tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan 

peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan 

dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk 

mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram 

serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan 

menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara 

aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan 
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terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) menjadi bukti bahwa 

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, 

kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 

14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi, 

salah satunya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  yang berkedudukan 

di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah 

Kabupaten/Kota.
86

 

B. Hambatan Pelaksanaan Putusan PTUN 

Hambatan pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara diuraikan 

sebagai berikut:
87

 

1. Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang 

berfungsi untuk melaksanakan putusan PTUN 

Berbeda dengan peradilan umum yang memiliki lembaga paksa, yakni 

eksekusi real yang dilakukan oleh kepaniteraan di bawah pimpinan ketua 

pengadilan untuk perkara perdata (pasal 195 s.d. Pasal 208 HIR dan Pasal 1033 

Rv), dan ada jaksa sebagai eksekutor putusan pidana (pasal 270 KUHAP); 

peradilan militer yang mempunyai oditur militer yang berkewajiban untuk 

mengeksekusi putusan hakim militer; serta peradilan agama, menurut ketentuan 

pasal 95, 98, dan 103 UU No. 7 Tahun 1989 sudah dapat melaksanakan secara 

paksa (eksekusi) atas penetapan dan putusannya termasuk melaksanakan segala 
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macam bentuk sita (beslag). Sedangkan pada peradilan tata usaha negara, tidak 

ada lembaga paksa secara khusus yang dimiliki sebagai lembaga eksekutorial. 

Untuk itu, tidak heran jika banyak putusan yang tidak dilaksanakan oleh badan 

atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. 

2. Minimnya tingkat kesadaran pejabat TUN dalam menaati putusan pengadilan 

TUN 

Adanya kepentingan / interest pribadi pejabat eksistensi keputusan TUN 

yang diterbitkannya dan lemahnya tingkat kesadaran hukum Badan atau Pejabat 

TUN adalah sangat besar pengaruhnya terhadap dipatuhi atau tidaknya putusan 

Hakim Peratun, karena secara normatif eksekusi putusan Hakim Peratun lebih 

menyandarkan pada kerelaan Pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakannya 

(floating execution). Dengan hanya menyandarkan pada kerelaan, tentu banyak 

pejabat yang tidak rela bila harus memenuhi putusan, sehingga memilih untuk 

tidak mematuhi putusan. 

3. Tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan 

PTUN 

Seperti yang kita ketahui, ketentuan mengenai eksekusi putusan PTUN 

telah dimuat dalam pasal 116 UU No. 5 th 1986 jo UU No. 9 th 2004 jo UU No. 

51 th 2009, yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat meminta atasan pejabat 

TUN yang bersangkutan atau bahkan presiden untuk „memaksa‟ tergugat 

melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini tentu saja tidak dibolehkan terjadi 

sering – sering karena apabila presiden terlalu sering campur tangan dalam 

urusan pemaksaan pelaksanaan putusan PTUN maka dikhawatirkan presiden 
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akan kehilangan wibawa sebagai kepala Pemerintahan. Oleh karena itu 

diperlukan sebuah revisi terhadap uu atau peraturan pelaksana yang mengatur 

secara detail pelaksanaan putusan PTUN dan akibatnya bila tidak dipatuhi 

sehingga di kemudian hari putusan PTUN dengan mudah dapat dilaksanakan. 

Kendala lain yang sering terjadi dalam proses pelaksanaan putusan 

pengadilan, yaitu sebagai berikut.
88

 

1. Hambatan dalam upaya paksa dengan menggunakan uang paksa (dwangsom) 

Dalam Pasal 116 ayat (4) UU No. 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa 

dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, ia dikenakan upaya paksa dan/atau sanksi 

administratif. 

Dwangsom atau uang paksa adalah pembayaran sejumlah uang yang 

dibayar sekaligus atau dengan cara diangsur kepada orang atau ahli warisnya, 

atau hukum badan perdata yang dibebankan tergugat (badan/pejabat tata saha 

negara) karena tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang 

telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan hal tersebut 

menimbulkan kerugian material terhadap orang atau badan hukum perdata. 

Beban pembayaran uang paksa yang menjadi permasalahan bahwa secara teori, 

seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya, ia sedang melaksanakan 

peran negara. Oleh karena itu, jika dalam menjalankan peran atau tugas, ia 

mengakibatkan kerugian orang atau masyarakat sepanjang tugas-tugas tersebut 
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dilaksanakan menurut hukum, kerugian dibebankan kepada negara karena 

tergolong “kesalahan dinas”. Hal ini berbeda dengan ketika seorang pejabat tidak 

mematuhi putusan hakim (yang dapat disamakan dengan tidak mematuhi 

hukum), saat itu justru ia tidak sedang menjalankan peran negara (karena secara 

ideal, menjalankan peran negara adalah melaksanakan ketentuan hukum). Oleh 

karena itu, resiko dari ketidakpatuhan terhadap hukum tidak dapat dibebankan 

kepada keuangan negara, tetapi harus ditanggung secara pribadi dari orang yang 

sedang menjabat karena hal tersebut adalah “kesalahan pribadi”. Hal ini sejalan 

dengan teori “kesalahan” yang dikembangkan dari yurisprudensi counsil d’etat 

yang membedakan antara kesalahan dinas (faute de serve) dan kesalahan pribadi 

(faute personalle). 

Dalam pasal 116 ayat (3) dan (4) UU No. 51 Tahun 2009 dinyatakan 

bahwa dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian 

setelah 90 hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak diindahkan, maka 

penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan 

putusan itu. Selanjutnya, dalam ayat (4) diatur bahwa dalam hal tergugat tidak 

bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum teta, 

terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa berupa pembayaran 

sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. 

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan 

pembayaran uang paksa dilakukan sejak saat berakhirnya masa peneguran atau 
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perintah dari ketua pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 116 ayat (3) UU No. 51 tahun 2009. Akan tetapi, dalam UU PTUN tidak 

diatur mengenai limit waktu pelaksanaan putusan pengadilan sehingga sering 

menimbulkan kerancuan dalam implementasinya. Hal inilah yang menjadi 

hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal upaya paksa dalam 

bentuk pembayaran uang tersebut. Oleh karena itu, dalam praktiknya, 

pelaksanaan upaya paksa dengan dwangsom atau uang paksa ini belum dapat 

dilaksanakan dengan optimal karena aturan pelaksanaan mengenai dwangsom 

tersebut belum ada. 

2. Hambatan Upaya Paksa Berupa sanksi Administratif 

Sanksi administratif merupakan sanksi yang dapat dikenakan pada 

pejabat TUN yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan tata usaha 

negara. Sanksi administratif yang dapat diberikan berdasarkan PP No. 30 tahun 

1980 tentang disiplin pegawai negeri. Adapun hukuman disiplin berupa: 

a. Penurunan pangkat; 

b. Pembebasan dari jabatan; 

c. Pemberhentian dengan hormat; 

d. Pemberhentian tidak dengan hormat. 

Sanksi administratif berupa pembebasan dari jabatan adalah paling tepat 

karena saat ia tidak mematuhi putusan PTUN, saat itu ia tidak menggunakan 

kewenangan jabatannya. Perintah penjatuhan sanksi administratif ditujukan 

kepada pejabat yang berwenang untuk menghukum pejabat TUN. Namun, 



 
68 

 

 
 

apabila pejabat TUN adalah gubernur dan bupati karena sesuai dengan UU 

otonomi daerah secara hierarki ia tidak mempunyai atasan sebagai pejabat yang 

berwenang untuk menghukum, hakim dapat memilih pengenaan uang paksa 

(dwangsom). Padahal aturan pelaksanaan mengenai uang paksa itu belum ada 

sehingga masih menggantung. 

Di samping itu, apabila pejabat TUN diwajibkan untuk merehabilitasi 

kedudukan, harkat dan martabat penggugat, salinan putusan dikirim kepada 

pejabat TUN yang dibebani kewajiban untuk melaksanakan rehabilitasi dalam 

waktu 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Dalam praktiknya, hal ini tidak mudah, yaitu bagi pihak administrasi, 

misalnya apabila jabatan yang ditinggalkan telah ada yang menggantikan, hal ini 

akan menimbulkan permasalahan yang saling terkait. Dalam kondisi semacam 

ini, pejabat TUN tidak dapat melakukan rehabilitasi dengan sempurna karena 

berubahnya keadaan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk 

keadaan seperti ini, pejabat TUN wajib memberitahukan kepada penggugat dan 

ketua pengadilan yang berwenang. Dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan, 

penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua PTUN agar tergugat 

dibebani kewajiban pembayaran sejumlah uang atau kompensasi lain yang 

diinginkan. Masalahnya adalah apakah ada anggaran untuk ganti rugi? Hal ini 

masih belm jelas aturannya sehingga hal tersebut menjadi hambatan juga dalam 

pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara. 

3. Hambatan Eksekusi Putusan Disebabkan Amar Putusan 
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Amar atau diktum (ketetapan) adalah upaya dalam musyawarah hakim 

yang diputuskan secara final oleh Pengadilan. Diktum merupakan putusan 

Pengadilan yang sebenarnya dianggap sebagai titik akhir terpenting bagi para 

pihak yang bersengketa. Pada diktum inilah letak puncak tertinggi dari seluruh 

proses persidangan yang telah berjalan. Amar atau diktum putusan merupakan 

jawaban terhadap petitum dari gugatan Penggugat. Isi atau amar putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara, pada intinya adalah:  

a. Gugatan dinyatakan ditolak, 

b. Gugatan dikabulkan, 

c. Gugatan tidak diterima, 

d. Gugatan gugur.  

Dalam hal gugatan dikabulkan, hakim dapat membebankan suatu 

kewajiban kepada Tergugat. Kewajiban yang dibebankan atau dilaksanakan oleh 

Tergugat atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah: 

a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 97 ayat (9) huruf a), 

b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara dan Penerbitan Keputusan Tata 

Usaha Negara baru (Pasal 97 ayat (9) huruf b), 

c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan 

Pasal 3 (Pasal 97 ayat (9) huruf c), 

d. Dapat disertai pembebanan ganti rugi dan dalam sengketa kepegawaian 

disertai kewajiban rehabilitasi dan kompensasi. 
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Berdasarkan pada uraian tersebut, maka amar putusan pada Pengadilan 

Tata Usaha Negara yang mengabulkan gugatan hanya dibatasi sebagaimana yang 

ditentukan dalam Pasal 97 ayat (8) sampai dengan ayat (10) Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1986 dan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian atau seluruhnya; 

b. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara (menyebutkan 

Keputusan Tata Usaha Negara) yang dikeluarkan Tergugat; 

c. Mewajibkan Tergugat (menyebutkan kewajiban yang dibebankan kepada 

Tergugat); 

d. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara. 

Menurut Husban, kesalahan dalam amar putusan dilakukan oleh hakim 

dalam memutus dan menetapkan amar putusan yang mengabulkan gugatan 

keluar dari apa yang telah ditentukan dalam Pasal 97 ayat (8) sampai dengan ayat 

(10) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, sehingga sulit untuk 

dilakukannya pelaksanaan eksekusi (Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara 

Semarang). 

1. Hambatan Eksekusi Putusan Disebabkan Pejabat Tata Usaha Negara adalah 

Kepala Daerah yang Kedudukannya Sebagai Pejabat Politik. 

Kepala Daerah bukanlah jabatan karier, oleh karena itu terhadap kepala 

daerah tidak berlaku ketentuan hukum disiplin yang berlaku bagi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS). Hubungan hirarkis efektif apabila berkaitan dengan pengenaan 

sanksi dalam hubungan hirarkis. Sebagai pejabat politik, seharusnya pelaksanaan 
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eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara melibatkan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga kontrol untuk dikenakan sanksi. Dalam 

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan 

pelaporan kepada Lembaga Perwakilan Rakyat dalam rangka fungsi pengawasan 

telah dicantumkan, akan tetapi permasalahannya tidak selesai sampai di situ, 

bagaimana bila pejabat politik tersebut masih tidak melaksanakan putusan. Oleh 

karena itu agar lebih efektif putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap 

pejabat politik ini dilaksanakan, teknis pelaksanaan dan tata cara sanksi 

administrasi apa saja yang diberikan harus segera diterbitkan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

2. Hambatan Eksekusi Putusan Disebabkan Pejabat Tata Usaha Negara yang 

Digugat Adalah Pejabat yang Menerima Kewenangan Delegasi Semu. 

Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang 

menjelaskan bahwa: 

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan 

keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan 

kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”. 

Sejak diterapkannya otonomi daerah, seorang Kepala Dinas dalam 

menandatangani suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tidak lagi atas nama 

Kepala Daerah tetapi langsung Kepala Dinas yang bersangkutan. Dengan 

demikian apabila terjadi sengketa Tata Usaha Negara, yang menjadi tergugat 

adalah Kepala Dinas yang bersangkutan. Andai kata gugatan dikabulkan, 

mungkinkah Kepala Dinas yang bersangkutan melaksanakan putusan Pengadilan 
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Tata Usaha Negara tanpa persetujuan Kepala Daerah. Hal inilah yang dimaksud 

dengan delegasi semu dalam hubungan antara Kepala Daerah dan Kepala Dinas. 

Delegasi semu itu pun merupakan salah satu hambatan selama ini dalam 

pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Pejabat 

Tata Usaha Negara Daerah, khususnya Kepala Dinas. Setelah disahkannya 

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Presiden 

sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi yang menerima laporan 

ketidaktaatan Tergugat melaksanakan putusan dapat memerintahkan Pejabat Tata 

Usaha Negara untuk melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara, 

sehingga diharapkan kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan putusan 

Peradilan Tata Usaha Negara dapat diatasi. Dari penulisan segi faktor hukum, 

maka terlihat jelas dalam praktek penerapan hukum pada ketentuan Pasal 116 

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 di lapangan ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan karena 

aturan yang ditentukan secara normatif itu sendiri tidak jelas atau masih belum 

lengkap, karena masih harus dan diperlukannya peraturan pelaksana lebih lanjut 

(lihat dalam ayat (7) Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009). 

Selain itu faktor penegakan hukumnya dalam hal ini Hakim juga 

memainkan peranan penting, apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, 

tetapi kualitas Hakim kurang baik, pastilah dalam pelaksanaannya terdapat 

permasalahan. Masalah peningkatan mutu dan kualitas merupakan salah satu 

kendala yang dialami berbagai lembaga, tetapi khusus bagi aparat yang 
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melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak pencari keadilan (dalam hal 

ini hakim melalui putusannya) seharusnya mendapat perhatian penting. Budaya 

hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara juga turut mempengaruhi, karena pejabat 

itu sendiri tidak mempunyai kesadaran hukum untuk merealisir atau 

melaksanakan kewajiban yang diperintahkan dalam putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara, padahal ia harus memiliki perikelakuan baik dan taat hukum yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai apa yang harus 

dilakukan, dan apa yang dilarang bagi seorang Pejabat Pemerintah. Hal yang 

perlu dicatat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah suatu lembaga 

peradilan yang dibentuk dan berfungsi untuk menghukum Pejabat Tata Usaha 

Negara sebagai Tergugat, tetapi berfungsi sebagai lembaga yang diberi 

wewenang untuk menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang 

disengketakan. Berbeda halnya dalam pelaksanaan eksekusi pada sengketa 

perdata di mana Pengadilan dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan perdata 

sifatnya lebih aktif dan dominan yang kadang-kadang dapat dilaksanakan dengan 

cara paksa dengan bantuan aparat keamanan jika pihak yang kalah tidak 

melakukan isi putusan secara sukarela.
89

 

Hal tersebut, akan sangat berbeda jika saja Pejabat Tata Usaha Negara 

yang tidak mau tunduk dan tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara, dikategorikan sebagai delik pidana, sehingga seorang Pejabat Tata 

Usaha Negara yang tidak tunduk terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara, dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Sebagai salah satu pilar 
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negara hukum, Peradilan Tata Usaha Negara menjalankan peran sebagai lembaga 

kontrol (external control) terhadap sikap tindak Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara, akan tetapi apabila pejabat itu sendiri tidak mau mengindahkan atau 

mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena lebih mempertahankan 

arogansinya maka jelas sekali merupakan hambatan atau kendala yang besar atas 

eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara. Pada akhirnya kewibawaan suatu 

Pengadilan Tata Usaha Negara terletak pada para Pejabat Tata Usaha Negara itu 

sendiri untuk secara sukarela dan sadar mentati putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara, dan dalam kematangan yang demikian itulah pengawasan dari segi 

hukum (judicial control) dapat terlaksana dengan efektif, dan dengan demikian 

pula dapat menjamin kepastian hukum dari segi perlindungan hukum bagi rakyat 

dikaitkan dengan hakikat dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia.
90

 

C. Ruang Lingkup Pelaksanaan Putusan PTUN 

Philipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul Pengantar hukum 

adminisitrasi Indonesia menjelaskan bahwa hukum acara peradilan tata usaha 

negara (PTUN) dibedakan atas:
91

 

1. Hukum Acara Materiil yang meliputi: 

a. Kompetensi absolut dan kompetensi relatif 

b. Hak gugat 

c. Tenggang waktu menggugat 
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d. Alasan menggugat 

e. Alat bukti 

2. Hukum Acara Formal (hukum acara dalam arti sempit) berupa langkah-

langkah atau tahapan yang terbagi atas:
92

 

a. Acara biasa 

Philipus menjelaskan bahwa pemeriksaan dengan acara biasa diawali 

dengan pemeriksaan persiapan. Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa 

dengan tiga orang hakim. 

Adapun tahapan penanganan sengketa yang dijelaskan secara rinci 

oleh philipus dalam acara biasa yakni: 

1) Prosedur dismissal 

Pemeriksaan administratif untuk menetapkan apakah suatu gugatan dapat 

diterima atau tidak dapat diterima. 

2) Pemeriksaan persiapan 

Tahap ini dimaksudkan untuk melengkapi gugatan yang kemudian kurang 

jelas. 

3) Pemeriksaan disidang pengadilan 

b. Acara Cepat 

Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan apabila terdapat 

kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan 
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dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat 

memohon kepada pengadilan agar pemeriksaan sengketa dipercepat. 

Pemeriksaan dengan acara cepat dengan hakim seorang diri (tunggal). 

Dalam jangka waktu 14 hari (empat belas hari) setelah diterimanya 

permohonan pemeriksaan acara cepat, ketua pengadilan wajib mengeluarkan 

penetapan tentang dikabulkannya atau tidak permohonan tersebut. Olehnya 

itu, terkait dengan penetapan tersebut yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan, 

maka tidak dapat digunakan upaya hukum. 

Dalam hal permohonan pemeriksaan dengan acara cepat dikabulkan, 

ketua pengadilan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya 

penetapan menentukan hari, tempat, dan waktu siding tanpa melalui prosedur 

pemeriksaan persiapan. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi 

kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 (empat belas) 

hari. 

c. Acara Singkat 

Pemeriksaan dengan acara singkat dilakukan terhadap perlawanan. 

Perlawanan yang dimaksud tersebut diajukan terhadap penetapan dari 

prosedur dismissal dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah 

penetapan dikeluarkan. 

Pemeriksaan singkat dilakukan karena adanya perlawanan penggugat 

terkait dengan gugatannya yang tidak diterima atau tidak berdasar. Dalam hal 

perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan tersebut 
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batal demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, serta 

diselesaikan menurut acara biasa. Terkait dengan putusan mengenai 

perlawanan itu tidak juga dapat digunakan upaya hukum. 

D. Gagasan Lembaga Eksekutor Di PTUN 

1. Latar Belakang 

Penyebab/indikasi perlunya dibentuk suatu lembaga eksekutor dalam 

eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara adalah antara lain: 

a. Pejabat TUN tidak melaksanakan putusan 

Seperti yang kita lihat, bahwa masih banyak dari pejabat TUN yang 

masih acuh terhadap putusan dari PTUN itu sendiri. Hal inilah yang 

kemudian menjadi problem dalam sistem peradilan kita. Sebab keberhasilan 

dari putusan PTUN itu sendiri bergantung pada wibawa hakim dan kesadaran 

hukum para pejabat TUN,
93

 seperti yang dikatakan rozali Abdullah dalam 

bukunya hukum acara peradilan tata usaha negara. 

Dalam data yang dirilis oleh media mainstream Jatim Times.com 

pada tanggal 28 Februari 2020, ratusan putusan PTUN yang terbengkalai 6 

tahun tak dilaksanakan. Oleh karena itu, mengacu pada data dan fakta diatas 

dapat kita simpulkan bahwa tingkat kepatuhan pejabat terhadap hukum masih 

rendah, khususnya pada kepatuhan terhadap keputusan pengadilan tata usaha 

negara itu sendiri. Akibatnya kepatuhan pejabat di Indonesia terhadap 
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putusan PTUN ternyata memiliki rekam jejak tak baik. Seperti yang kita 

ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka sepatutnya 

penegakan hukum itu kemudian berjalan dengan baik serta masyarakatnya 

patuh terhadap hukum itu. Kembali pada data yang dirilis oleh media 

tersebut, tercatat banyak perkara dalam periode 2008-2013 lalu hingga 2019 

terkait dengan putusan PTUN tak dilaksanakan. Begitu pula dengan perkara 

Oesman Sapta Odang tertanggal 22 Maret 2019, para pejabat juga tak 

melaksanakannya. Sekiranya sekitar 6 tahun, berbagai putusan PTUN dengan 

jumlah 276 kasus, hanya 15 putusan yang dilaksanakan. Sisanya, setara 95 

persen atau 261 putusan PTUN tak dilaksanakan. Hal ini dilansir dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Istiwibowo (pernah menjabat sebagai hakim 

TUN) di PTUN Jakarta.
94

 

Kondisi itu tentunya menjadi catatan buruk atas kepatuhan pejabat 

dan eksektorialnya di negara kita. Padahal ada beberapa ketentuan yang telah 

di tuangkan terkait dengan mekanisme sanksi yang diberikan sebagai upaya 

paksa bagi pejabat yang tak melaksanakan putusan PTUN itu sama sekali 

tidak memberikan efek positif terhadap sistem peradilan kita khususnya pada 

peradilan TUN yang sangat mengharapkan preseden baik dalam sistem 

penegakan hukum di Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum yang 

dicita-citakan bersama. 

Hukum sebuah tatanan paksa begitulah yang dinyatakan hans kelsen 

dalam bukunya yang berjudul teori hukum murni. Artinya bahwa tatanan itu 
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bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu 

yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Hukum yang 

merupakan tatanan pemaksa bagi perilaku manusia juga berarti bahwa 

tatanan itu memerintahkan perilaku manusia tertentu dengan menerapkan 

tindakan paksa untuk perilaku yang sebaliknya. Tindakan paksa ini ditujukan 

terhadap individu yang menjalin hubungan sosial dengan si pelaku. Hal itu 

berarti, tatanan pemaksa memberi kuasa kepada individu tertentu untuk 

melakukan tindakan paksa sebagai sanksi terhadap individu lain. Sanksi yang 

ditetapkan oleh tatanan hukum adalah sanksi yang bersifat imanen secara 

sosial (yang berbeda dari transendental), disamping itu, sanksi-sanksi itu 

diorganisir secara sosial, (tidak sekedar diungkapkan dalam sikap kesetujuan 

atau ketidaksetujuan).
95

 

Menurut argument para kritikus, bahwa hukum kehilangan 

kemampuannya untuk mendisiplinkan para pejabat dan memaksakan 

kepatuhan pada hukum. Jadi, pengikut aktivis Warren Court telah 

diperingatkan oleh justifikasi yang lemah dan otoritas yang semakin 

berkurang dari putusan-putusan yang dibuat oleh pengadilan yang tidak sabar 

dengan hambatan yang timbul dari pemanfaatan celah hukum (legal artifice) 

yang dilakukannya. Mereka mengeluhkan “kecenderungan generalisasi yang 

berlebihan, tidak dihormatinya preseden, bahkan preseden-preseden yang 

baru dihasilkan, ketidakjelasan opini yang tidak diperlukan, kurangnya 

keterbukaan, keengganan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan upaya 
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penemuan fakta, interpretasi hukum secara sembarangan dan tidak adanya 

netralitas dan objektifitas”. Dengan menempatkan doktrin dibawah hasil atau 

dampak sosial yang diinginkan, pengadilan telah muncul untuk mendorong 

atau meningkatkan sinisme tentang “filosofi voting berdasarkan kepentingan” 

dari suatu ajudikasi, yang menimbulkan keragu-raguan mengenai “apakah 

ada atau apakah mungkin ada suatu hal yang dapat membedakan hukum dari 

politik.” Diskresi yang tidak dievaluasi dianggap sebagai benda asing di 

dalam tatanan hukum, bukan hanya karena hal ini dapat memberikan 

kebebasan bagi “9 orang tua” (para hakim agung) agar dapat menciptakan 

hukum sesuai keinginan mereka, namun, yang lebih penting lagi, karena 

lembaga-lembaga hukum dibuat sangat rentan terhadap berbagai tekanan di 

dalam lingkungan politik. Tatanan hukum yang terlalu terbuka akan 

kehilangan kemampuannya untuk mengendalikan peran kekuasaan di dalam 

masyarakat; ia mundur ke represi.
96

 

Memang ada ketegangan antara keterbukaan dan kepatuhan 

terhadap hukum, dan ketegangan memunculkan masalah sentral dalam 

perkembangan hukum. Dilema ini bukanlah sesuatu yang unik bagi hukum: 

semua institusi mengalami konflik antara integritas dan keterbukaan. 

Integritas dilindungi ketika sebuah institusi mempunyai komitmen yang kuat 

pada suatu misi khusus atau dapat dibuat akuntabel pada misi tersebut oleh 

control eksternal. Namun, institusi-institusi yang mempunyai komitmen 

tersebut menyatu dengan berbagai sudut pandang dan pola kerja mereka 
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sendiri; mereka akan kehilangan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. 

Kesiapan untuk memelihara akuntabilitas dapat dilakukan ketika kinerja 

dapat diukur dengan standar-standar yang pasti; pada saat yang bersamaan, 

tuntutan akan akuntabilitas mendorong ketidakpastian dan upaya pencarian 

tempat berlindung bagi birokrasi dimana beberapa tanggung jawab diartikan 

secara sempit dan mudah dipenuhi. 

Hukum represif, hukum otonom dan hukum responsive dapat 

dipahami sebagai tiga respon terhadap dilema yang ada antara integritas dan 

ketebukaan. Tanda-tanda dari hukum yang represif adalah adaptasi pasif dan 

oportunistik dari institusi-institusi hukum terhadap lingkungan sosial dan 

politik. Hukum otonom merupakan reaksi yang menentang terhadap 

keterbukaan yang serampangan. Kegiatan atau perhatian utamanya adalah 

bagaimana menjaga integritas institusional. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

hukum mengisolasi dirinya, mempersempit tanggung jawabnya, dan 

menerima formalism yang buta demi mencapai sebuah integritas.
97

 

b. Mengulur-ulur Waktu 

Penyebab/indikasi lain perlunya dibentuk lembaga eksekutor yakni 

mengulur-ulur waktu. Sebab ketika upaya-upaya pemberian sanksi yang 

diberikan kepada tergugat yang tertuang pada UU No. 5 Tahun 1986 tentang 

PTUN itu memakan waktu yang cukup lama, sebab dengan waktu yang 

cukup lama itu kemudian bisa saja menciderai hak-hak dari si penggugat 
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contoh kecilnya dalam sengketa tanah. Apabila seorang penggugat 

melakukan gugatan terhadap sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak tergugat 

dan amar putusan yang dikeluarkan oleh PTUN itu menyatakan bahwa 

sertifikat itu cacat demi hukum. Maka seharusnya tergugat mengindahkan 

putusan pada saat amar putusan itu dibacakan. Akan tetapi nyatanya tergugat 

sama sekali enggan untuk mengindahkan putusan tersebut sekalipun upaya 

pemaksaan itu diberikan. Nah, inilah yang dimaksud mengulur-ulur waktu 

pelaksanaan yang bisa saja menciderai hak-hak dari si penggugat. 

Berdasarkan pada nilai keadilan hans kelsen yang mengawali analisisnya 

dengan berangkat dari premis bahwa keadilan mendapatkan relevansinya 

sebagai norma moral dalam hubugan antarmanusia. Artinya perbuatan 

menciderai hak orang lain memperoleh nilai tidak-adilnya dari norma yang 

menyatakan bahwa perbuatan menciderai hak orang lain adalah perbuatan 

yang tidak adil.
98

 Oleh sebab itu, keadilan yang merupakan cita-cita 

dibentuknya suatu lembaga PTUN itu masih belum terimplementasikan 

nilainya secara efektif dan efisien. Persoalan keadilan atau kepuasan memang 

bukan hal yang sedehana, seperti mudahnya membalikkan telapak tangan. 

Keadilan dan kepuasan adalah masalah kejujuran dan kemunafikan manusia. 

Bila kita menghendaki terwujudnya keadilan, maka syarat utamanya adalah 
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adanya kejujuran pada si tergugat serta aparat penegak hukum yang 

menangani masalah tersebut.
99

 

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penguluran waktu 

oleh tergugat dalam mengindahkan suatu putusan adalah yakni minimnya 

tingkat kepatuhan pejabat/badan TUN yang ada di Indonesia. Seperti yang 

kita ketahui, kepatuhan seringkali diisyaratkan  sebagai ketundukan pada 

otoritas dan bukan sekadar mengikuti perintah-perintah yang ditopang oleh 

ancaman. Sekalipun demikian, tidak mudah untuk mengatakan, bahkan pada 

kasus perintah tunggal yang diberikan secara tatap muka oleh satu orang 

kepada seseorang yang lainnya, hubungan apa yang persisnya ada diantara 

pemberian perintah dan pelaksanaan tindakan tertentu agar yang tersebut 

terakhir bisa disebut sebagai wujud dari kepatuhan. Misalnya, adakah 

relevansi fakta bila orang yang diperintah tersebut jelas-jelas akan melakukan 

hal yang persis sama tanpa ada perintah apa pun? Kesulitan-kesulitan ini 

amat pelik dalam kasus hukum, dimana terdapat larangan untuk tidak 

melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya tidak pernah terbayang untuk 

dilakukan oleh kebanyakan orang. Sampai kesulitan-kesulitan ini dipecahkan, 

segenap ide mengenai “kebiasaan umum untuk patuh” kepada hukum sebuah 

negara akan tetap agak kabur. Bagaimanapun juga, untuk tujuan kita 

sekarang kita bisa mengandaikan satu kasus amat sederhana yang bisa 
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digunakan untuk menerapkan kata-kata „kebiasaan‟ dan „kepatuhan‟ dengan 

cukup jelas. 

Kita akan mengandaikan bahwa ada sejumlah penduduk yang 

tinggal disebuah kawasan yang disana  seseorang raja absolut (Rex) bertahta 

untuk waktu yang amat lama: ia mengontrol orang-orangnya dengan 

perintah-perintah umum yang ditopang oleh ancaman yang menghendaki 

mereka untuk melakukan berbagai hal yang agaknya tidak akan mereka 

kerjakan tanpa perintah tersebut, dan untuk tidak melakukan hal-hal yang 

kiranya akan mereka lakukan tanpa perintah tersebut; meskipun ada masalah 

pada tahun-tahun awal kekuasaannya, setelah itu keadaan berlangsung lancar 

dan, secara umum orang-orang mematuhinya. Karena apa yang diperintahkan 

oleh Rex seringkali terasa berat, dan godaan untuk tidak patuh serta resiko 

hukumannya juga amat besar, maka sulit untuk dibayangkan bahwa 

kepatuhan mereka itu merupakan suatu „kebiasaan‟ atau „habitual‟ dalam 

pengertian kata yang utuh atau yang paling lazim. Olehnya itu, kekuatan 

doktrin semacam ini tersebut bersikeras bahwa kepatuhan secara kebiasaan 

kepada perintah-perintah yang ditopang oleh ancaman sebagai fondasi sistem 

hukum itulah yang mendorong kita untuk berpikir secara realistis mengenai 

aspek yang relatif pasif dari gejala kompleks yang kita sebut sebagai 

eksistensi sistem hukum ini.
100
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Nah, berkaca pada kasus diatas maka kepatuhan haruslah ada dalam 

diri setiap individu dan masyarakat. Sebab kepatuhan merupakan salah satu 

aspek yang mendorong perkembangan hukum yang produktif dan inovatif. 

2. Tujuan 

Tujuan dari dibentuknya lembaga eksekutor ini ialah salah satunya 

bertujuan untuk mengimplementasikan tujuan dari dibentuknya lembaga PTUN 

itu sendiri. Yakni untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang 

sejahtera, aman tenteram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga 

masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, 

selaras, serta seimbang antara aparatur dibidang tata usaha negara dengan para 

warga masyarakat. Oleh karena itu hadirnya lembaga PTUN inilah yang 

kemudian menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian, serta hak asasi manusia 

(HAM).
101

 

Menggaris bawahi kata kepastian hukum diatas yang menjadi cita-

cita/tujuan dari hukum itu sendiri, maka sejatinya, melihat realitas sekarang 

bahwa mekanisme-mekanisme ataupun ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh 

pemerintah yang dituangkan dalam UU khususnya pada UU PTUN itu belum 

sepenuhnya memberikan efek positif terhadap penegakan hukum pada lembaga 

PTUN itu sendiri. Adanya kekosongan hukum inilah yang kemudian 

memberikan corak kepenagakan hukum yang buruk pada lembaga PTUN dan 

terjadi ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) atau ketidakpastian peraturan 
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perundang-undangan dimasyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada 

kekacauan hukum (rechtsverwarring).
102

 Dimana sudah kita ketahui bersama 

bahwa masih ada pejabat ataupun badan yang masih enggan atau acuh untuk 

melaksanakan putusan dari PTUN. Maka dari itu tujuan prima dari dibentuknya 

lembaga eksekutor ini ialah untuk mengisi kekosongan hukum yang berdampak 

pada efektivitas dari proses peradilan di PTUN terkhusus pada ruang lingkup 

eksekutorial dari putusan PTUN. 

Adapun solusi apabila terjadi kekosongan hukum sebagaimana telah 

diungkapkan sebelumnya, bahwa perkembangan masyarakat selalu lebih cepat 

dari perkembangan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-

undangan sebenarnya dibuat sebagai panduan bersikap bagi masyarakat yang 

dapat menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Hukum yang 

stabil dapat menjadi ukuran yang pasti di masyarakat, namun hukum yang jalan 

ditempat pada kenyataannya akan menjadi hukum yang usang dan tertinggal jauh 

oleh perkembangan masyarakat. Untuk itu, sangat diperlukan suatu hukum yang 

stabil dan fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan masyarakat.
103

 

3. Perbandingan 

Di dalam eksekusi putusan PTUN. Rozali Abdullah tegas menyatakan 

bahwa dalam eksekusi putusan PTUN tidak dimungkinkan adanya upaya paksa 

dengan menggunakan aparat keamanan. Istimewanya presiden selaku kepala 
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pemerintahan dimungkinkan campur tangan dalam pelaksanaan putusan 

PTUN.
104

 

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 

1945. Kekuasaan Pemerintahan tersebut menunjuk pada salah satu cabang 

kekuasaan dari konsep trias politica yang merupakan lembaga Negara. Lembaga 

Kepresidenan ini mempunyai kedudukan yang sama dengan cabang kekuasaan 

lainnya sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga Negara lainnya 

dalam koridor UUD 1945 sebagai wujud pelaksanaan prinsip check and balances. 

Presiden sebagai lembaga eksekutif  ataupun kepala negara serta kepala 

pemerintahan yang diberikan kewenangan dalam memaksakan putusan PTUN itu 

belum sepenuhnya memberikan efek yang baik dalam pelaksanaan putusan dari 

PTUN itu sendiri. Melihat dari ketentuan yang telah diatur pada pasal 116 ayat 6 

UU PTUN Tahun 1986 itu tidak diatur sama sekali bagaimana mekanisme 

pelaksanaan serta pengawasan yang dilakukan oleh presiden dalam 

mengeksekusi suatu putusan PTUN. Serta melihat juga dari sisi sifat dari 

kewenangan presiden yakni bersifat imperatif (perintah) dan otoritatif yang 

dimana hanya diberikan kewenangan “berhak” bukan suatu “kewajiban”. Karena 

sama sekali tidak diatur dalam UUD 1945 tentang kekuasaan presiden dalam 

mengeksekusi suatu putusan pengadilan khususnya pada putusan PTUN. Nah, 

jikalau presiden hanya berhak mengeksekusi suatu putusan dari PTUN, maka itu 

sangat lemah, sebab haknya untuk mengeksekusi putusan bisa saja dia lakukan, 

serta haknya pula jika ia tidak melakukan eksekusi pada putusan PTUN itu. Hal 
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ini cenderung bersifat politis. Oleh karena itu, dengan adanya kelemahan pada 

presiden sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi 

pada putusan PTUN, maka dari itu, inilah yang menjadi poin penting perlunya 

dibentuk lembaga eksekutor dalam ruang lingkup eksekusi putusan PTUN. Sebab 

lembaga eksekutor yang di tawarkan oleh penulis yakni lembaga yang diberikan 

kewenangan dan berkewajiban penuh untuk mengawasi serta melaksanakan 

eksekusi paksa dari putusan PTUN, agar nilai-nilai kepastian hukum itu lahir 

kembali dalam sistem peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
89 

 

 
 

Perbandingan Eksekusi 

Menurut Ketentuan Pada Pasal 116 Undang-Undang PERATUN 

Undang-Undang No. 5 

Tahun 1986 

Undang-Undang No. 9 

Tahun 2004 

Undang-Undang No. 

51 Tahun 2009 

- Salinan putusan yang 

telah berkekuatan 

hukum tetap, 

dikirimkan kepada 

para pihak dengan 

surat tercatat 

selambatnya dalam 

waktu 14 hari; 

- Setelah 4 bulan sejak 

putusan pengadilan 

yang telah 

berkekuatan hukum 

dikirimkan, dalam 

hal Tergugat 

ditetapkan kewajiban 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

Pasal 97 ayat (9) 

huruf a, maka KTUN 

yang disengketakan 

itu tidak mempunyai 

kekuatan hukum 

lagi; 

- Apabila Tergugat 

ditetapkan 

melaksanakan 

kewajiban 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

Pasal 97 ayat (9) 

huruf b dan c, 

ternyata setelah 3 

bulan kewajiban 

tersebut tidak 

dilaksanakan, maka 

- Sama dengan 

mekanisme 

sebagaimana ayat 

(1), (2) dan (3) 

Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 

1986; 

- Dalam hal Tergugat 

tidak bersedia 

melaksanakan 

putusan pengadilan 

yang telah 

berkekuatan hukum 

tetap, terhadap 

pejabat bersangkutan 

dikenakan upaya 

paksa berupa 

pembayaran 

sejumlah uang paksa 

atau sanksi 

administratif; 

- Bila upaya paksa 

atau sanksi 

administrasi juga 

tidak dilaksanakan, 

maka pejabat yang 

tidak melaksanakan 

putusan diumumkan 

pada media massa 

cetak setempat. 

- Ayat (1) sama 

dengan Undang-

undang Nomor 5 

Tahun 1986 dan 

Undangundang 

Nomor 9 Tahun 

2004; 

- Setelah 60 hari 

kerja sejak putusan 

pengadilan yang 

telah berkekuatan 

hukum tetap 

diterima, dalam hal 

Tergugat ditetapkan 

kewajiban 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

Pasal 97 ayat (9) 

huruf a, maka 

KTUN yang 

disengketakan itu 

tidak mempunyai 

kekuatan hukum 

lagi; 

- Apabila tergugat 

ditetapkan 

melaksanakan 

kewajiban 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

Pasal 97 ayat (9) 

huruf b dan c, 

ternyata setelah 90 

hari kerja kewajiban 

tersebut tidak 
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penggugat 

mengajukan 

permohonan kepada 

Ketua Pengadilan 

agar memerintahkan 

Tergugat 

melaksanakan 

putusan; 

- Jika Tergugat tetap 

tidak mau 

melaksanakannya, 

Ketua Pengadilan 

mengajukan hal ini 

kepada instansi 

atasan Tergugat 

menurut jenjang 

jabatan;  Dalam 

waktu 2 bulan 

setelah menerima 

pemberitahuan dari 

Ketua Pengadilan, 

instansi atasan, harus 

sudah 

memerintahkan 

pejabat sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 

(3) untuk 

melaksanakan 

putusan pengadilan 

tersebut; 

- Dalam hal instansi 

atasan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 

(4), tidak 

mengindahkan 

ketentuan 

sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 

(5), maka Ketua 

Pengadilan 

dilaksanakan, maka 

penggugat 

mengajukan 

permohonan kepada 

Ketua Pengadilan 

agar memerintahkan 

Tergugat 

melaksanakan 

putusan; 

- Jika Tergugat tetap 

tidak mau 

melaksanakannya, 

terhadap pejabat 

yang bersangkutan 

dikenakan upaya 

paksa berupa 

pembayaran 

sejumlah uang 

paksa dan/ atau 

sanksi administratif; 

- Bila upaya paksa 

atau sanksi 

administrasi juga 

tidak dilaksanakan, 

maka di umumkan 

pada media massa 

cetak setempat; 

- Selain itu, ketua 

pengadilan harus 

mengajukan hal ini 

kepada Presiden 

sebagai pemegang 

kekuasaan 

pemerintah tertinggi 

untuk 

memerintahkan 

pejabat tersebut 

melaksanakan 

putusan pengadilan, 

dan kepada lembaga 
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mengajukan hal ini 

kepada Presiden 

sebagai pemegang 

kekuasaan 

pemerintahan 

tertinggi untuk 

memerintahkan 

pejabat tersebut 

melaksanakan 

putusan pengadilan. 

perwakilan rakyat 

untuk menjalankan 

fungsi pengawasan; 

- Mengenai besaran 

uang paksa, jenis 

sanksi administratif 

dan tata cara 

pelaksanaan 

pembayaran uang 

paksa dan/ atau 

sanksi administratif 

diatur dengan 

peraturan 

perundang-undang 

–an. 

 

E. Ide Lembaga Eksekutor 

1. Batasan Kewenangan 

Kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan suatu 

tindakan/perilaku dengan batas-batas tertentu serta diakui oleh individu lain 

dalam suatu kelompok. Sedangkan menurut KBBI kewenangan adalah kekuasaan 

membuat suatu keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada 

orang lain.
105

 Oleh karena itu, dengan adanya batas-batas tertentu dalam 

kewenangan seseorang, maka seseorang yang diberikan wewenang tersebut tidak 
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serta merta bebas melakukan apapun terhadap suatu kewenangan yang diberikan 

itu. 

Kewenangan yang seharusnya diberikan oleh lembaga eksekutor yang 

ditawarkan adalah bukan merupakan hak akan tetapi suatu kewajiban dalam 

melaksanakan suatu putusan PTUN yang berlandaskan pada suatu ketentuan 

perundang-undangan yang dibentuk sebagai landasan dari pembentukan lembaga 

eksekutor ini. Baik itu dari segi pelaksanaan putusan maupun dari segi 

pengawasan putusan. 

a. Pelaksanaan 

Lembaga eksekutor berkewajiban untuk mengeksekusi setiap putusan 

dari PTUN yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
106

 

b. Pengawasan 

Lembaga Eksekutor berkewajiban untuk mengawasi setiap pelaksanaan 

putusan dari PTUN. Artinya lembaga eksekutor harus mengawasi putusan yang 

berkekuatan hukum tetap itu sampai betul-betul pihak tergugat mengindahkan 

putusan itu. 

Adapun bentuk kewenangan dari lembaga yang ditawarkan ini  yakni 

bentuk kewenangannya atribusi, bukan delegasi. 
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2. Tugas dan Fungsi Lembaga Eksekutor 

Lembaga Eksekutor ini harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 

lembaga yang berwenang untuk melaksanakan setiap putusan dari PTUN, serta 

mengawasi proses pelaksanaan putusan tersebut secara merdeka, terlepas dari 

intervensi kekuasaan pemerintah dan intervensi kekuasaan lainnya. 

3. Kedudukan Secara Kelembagaan 

Lembaga Eksekutor harus berada pada naungan lembaga eksekutif agar 

prinsip checks and balances itu terimplementasikan dan terhindar dari pemusatan 

kekuasaan yang dapat mengarah pada kesewenang-wenangan seperti halnya 

lembaga kejaksaan, dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , sebab 

lembaga yang ditawarkan ini memiliki tugas untuk mengeksekusi serta 

mengawasi jalannya proses pelaksanaan putusan dari PTUN demi terciptanya 

penegakan hukum yang kompatibel di Indonesia yang dilandasi dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan lembaga eksekutor 

dalam eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pengkajian pustaka yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka penulis dapat mengambil inferensi dari skripsi ini bahwa: 

1. Seharusnya pelaksanaan dari putusan pengadilan tata usaha negara yang 

berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sesuai dengan ketentuan 

pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  itu dilaksanakan oleh 

badan/pejabat tata usaha negara akan tetapi sama sekali badan/pejabat tata 

usaha negara tersebut masih acuh untuk melaksanakan putusan tersebut. 

Presiden selaku kepala pemerintahan yang diberikan wewenang untuk 

mengeksekusi setiap putusan dari PTUN sesuai dengan ketentuan pasal 

116 ayat (5) itu masih belum cukup efektif dalam mengeksekusi serta 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tata 

usaha negara sehingga sangatlah logis bahwa ada kekosongan hukum 

dalam proses pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara tersebut. 

Olehnya itu, penulis memberikan suatu tawaran untuk membentuk suatu 

lembaga eksekutor dalam mengeksekusi setiap putusan pengadilan tata 

usaha negara yang berkewajiban untuk memkasakan serta mengawasi 

pelaksanaan setiap putusan dari pengadilan tata usaha negara yang ada di 

Indonesia. 
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2. Batasan kewenangan dari lembaga eksekutor ini ialah untuk memenuhi 

suatu kewajiban dalam memaksakan serta mengawasi setiap putusan dari 

pengadilan tata usaha negara yang ada di Indonesia. Dan tujuan dari 

lembaga eksekutor ini dibentuk agar meningkatkan daya guna terhadap 

upaya pemaksaan dan pengawasan dari pelaksanaan setiap putusan dari 

pengadilan tata usaha negara yang berpedoman pada asas kepastian hukum 

dan proporsionalitas. 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah melakukan pengkajian komprehensif terhadap masalah 

pelaksanaan putusan dari pengadilan tata usaha negara. Selanjutnya penulis 

memberikan beberapa poin penting yang bisa dijadikan pertimbangan perlunya 

dibentuk suatu lembaga eksekutor dalam eksekusi putusan pengadilan tata usaha 

negara. 

1. Perlunya dibentuk lembaga eksekutor dalam mengeksekusi setiap putusan 

dari pengadilan tata usaha negara yang berkewajiban untuk memaksakan 

serta mengawasi setiap putusan tersebut apakah putusan itu diindahkan 

oleh pejabat/badan tata usaha negara atau tidak. 

2. Perlunya putusan dari setiap pengadilan tata usaha negara tersebut 

dilaksanakan oleh pejabat/badan tata usaha negara setelah amar putusan itu 

telah dibacakan oleh hakim agar kepastian hukum sebagai cita-cita dari 

tujuan hukum itu terwujud. 
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