
 

 
 

DISSENTING OPINION HAKIM PTUN MAKASAR DALAM MEMUTUS 

SUATU PERKARA PERSPEKTIF SIYASAH SYARIAH 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H) 

Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam  Negeri Alauddin Makassar 

 

 

Oleh: 

RAHMAT KURNIAWAN 

10200118071 

 

 

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  

UNIVERSITAS ISLAM  NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

2022 



 

i 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama     : Rahmat Kurniawan 

NIM     : 10200118058  

Tempat/Tanggal Lahir   : 11 Maret 2000 

Jurusan    : Hukum Tata Negara  

Fakultas     : Syariah dan Hukum  

Alamat     : Jl.Mustafa Dg Bunga, Romang Polong.  

Judul     : Dissenting Opinion Hakim PTUN Makassar 

        dalam memutus perkara perspektif siyasah  

    syar’iah   

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi 

ini benar adalah hasil karya sendiri. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa 

skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dan/atau dibuat orang lain, 

sebagian maupun seluruhnya. Maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh oleh 

karenanya batal demi hukum.  

Makassar, 23 Juni 2022  

Penyusun,  

 

 

Rahmat Kurniawan .  

  



 
 

ii 
 

 
 

  



 
 

iii 
 

KATA PENGANTAR  

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

Alhamdulillah, alhamdulillahi robbil alamin. Pertama dan yang paling 

utama, tak henti-hentinya kita ucapkan puji dan syukur bagi Allah SWT Tuhan 

semesta alam karena berkat rahmat dan karunianya kita masih diberikan 

kesempatan dan kekuatan dan kekuatan terutama bagi penulis hingga sampai 

menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul  “Dissenting Opinion Hakim 

PTUN Makassar Dalam Memutus Perkara Perspektif Siyasah Syar’iah “ 

skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum 

pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah syar’iah) di Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. Taklupa pula kita haturkan salam dan salawat kepada 

baginda Rasulullah SAW, nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan 

hingga ke arah yang terang benderang seperti sekarang ini.  

Penulis dalam setiap langkah penyusunan skripsi ini mengucapkan 

terimakasih yang sebesar besarnya kepada kedua orang tua syang tercinta dan 

terimakasih ayahanda Amrin dan ibunda Nuranti atas jasa, pengajaran dan didikan 

yang luar biasa dari beliau hingga penulis mampu melanjutkan dan menuntut ilmu 

hingga saat ini. Atas segala motivasi dan nasehat selama ini akan penulis pegang 

sampai nanti hingga penulis dapat berguna bagi nusa dan bangsa.  

  



 
 

iv 
 

Penulis juga menyampaikan rasa terimakasih kepada : 

1. Prof. Drs. Hamdan Juhanis, M.A, Ph. D selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Makassar beserta wakil rektor I,II,III, dan IV.  

2. Prof. Dr. Muammar Muhammad Backry Lc, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar beserta wakil 

dekan I,II, dan III. 

3. Prof. Dr. Kurniati S.Ag, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara 

(Siyasah syar’iah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar beserta Sekertaris Jurusan  Dr. Hj. Rahmiati, 

S.Pd.,M.Pd. dan seluruh staf jurusan. 

4.  Dr. Hj. Rahmiati, S.Pd.,M.Pd. dan Basyira Mustarin. MH. Selaku 

Pembimbing I dan Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya 

dalam memberikan petunjuk untuk mengarahkan penulis dengan segala 

integritas keilmuan dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini.  

5. Prof. Dr. Usman M. Ag. dan Dr. Nila sastrawati, M. Si. Selaku Penguji I 

dan Penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran 

dan kritik yang membangun sehingga skripsi ini bernilai mutu yang baik.  

6. Dr. Hamzah Hasan, M.H.I. selaku penasehat akademik dimana beliau 

selalu membimbing penulis dari awal permulaan kuliah sampai dengan 

akhir.  

7. Bapak, Ibu dosen dan seluruh Staf Akademik, Staf Perpustakaan Fakultas 

Syariah Dan Hukum yang telah mendidik dan telah memberikan ilmu baik 

secara formal maupun informal.  



 
 

v 
 

8. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan Kepala Perpustakaan 

Wilayah Kota Makassar yang telah memberikan izin dan fasilitas kepada 

penulis hingga penulis mampu menemukan berbagai sumber buku yang 

mendukung dalam penulisan skripsi ini.  

9.  Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Bapak I Nyoman 

Harnanta, S.H., M.H. dan Wakil Ktua Pengadilan Bapak. R. Basuki 

Santoso, S.H., M.H. seertaris beserta para Staf Pengadilan Tata Usaha 

Negara Makassar yang telah memberikan izin dan kesempatan pada penulis 

untuk melakukan penelitian guna mendukung penyelesaian skripsi ini.  

10. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terutama Ibu  Zarina 

S.H.,M.H. selaku penanggung jawab yang memberikan arahan kepada 

penulis selama penelitian berlansung, Bapak Taufik Pradana S.H.M.H 

bapak Andi Darmawan, S.H.,M.H. yang telah bersedia memberikan 

menjadi informan dalam penelitian ini.  

11.  Kepada Keluarga saya tercinta terkhusus Kakek, Nenek, Paman Dan Tante 

Saya ABD. Halik, Ummi Farida, Harsina, Juna’,Mustandir,  dan Iwan yang 

telah memberikan dukungan dalam penyelesaian perkuliahan dari awal 

sampai akhir.  

12.  Kepada para Sepupu saya Mirnawati, Nina Andriani, Risnawati yang telah 

banyak mendukung saya selama ini.  

13. Sahabat-Sahabat Saya Semasa Sekolah Rifal Wahyudi, Sandi Dwi Mas 

Jaya Kusuma, Jeri Iswandi  Kurniawan Pratama yang telah menemani dan 

mendukung saya selama ini.  



 
 

vi 
 

14. Andi Ery Vebrikahasri S.Farm. yang telah menemani, memberikan suport 

dan telah mendengarkan keluh kesah saya selama proses penyusunan 

Skripsi ini.  

15. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu  

Demikianlah yang penulis dapat sampaikan, penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih banyak kekurangannya untuk itu penulis berharap adanya kritik 

dan saran yang membangun dari para pembaca agar dapat membantu 

menyempurnakan tulisan penulis, kepada Allah dan Rasul penulis memohon 

ampun dari segala salah dan khilaf selama ini.  

Akhir kata, Wabillahi Taufik Walhidayah  

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  

 

Makassar,23 Juni 2023 

 

 

Rahmat kurniawan   

  



 
 

vii 
 

 

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR  ......................................................................................... iii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................  vii 

DAFTAR TABEL  ................................................................................................ ix 

TRANSLITERASI  ................................................................................................ x 

ABSTRAK  .......................................................................................................... xiv 

ABSTRACT ........................................................................................................ xvii 

BAB I PENDAHULUAN  .................................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah  ............................................................................ 1 

B. Rumusan Masalah  ..................................................................................... 5 

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus   .................................................... 5 

D. Kajian Pustaka Terdahulu. ......................................................................... 8 

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  ............................................................... 10 

BAB II TINJAUAN TEORITIS  ....................................................................... 12 

A. Tinjauan Umum Tentang Dissenting Opinion  ......................................... 12 

1. Pengertian Dissenting Opinion  .......................................................... 12 

2. Asal Mula Penerapan Dissenting Opinion  ......................................... 12 

3. Dissenting Opinion Dalam Putusan Hakim  ....................................... 13 

4. Nilai-Nilai Positif Dissenting Opinion  ............................................... 16 

B. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ......................... 18 

1. Pengertian dan Jenis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ............ 18 

2. Ketentuan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ....... 22 

C. Tinjauan Umum Tentang Siyasah Syar’iah .............................................. 23 

1. Pengertian Siyasah Syar’iah  .............................................................. 24 

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar’iah  . 25 

  



 
 

viii 
 

BAB III METODE PENELITIAN  ................................................................... 32 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian  ..................................................................... 32 

1. Jenis Penelitian  ................................................................................... 32 

2. Lokasi Penelitian  ................................................................................ 32 

B. Pendekatan Penelitian  .............................................................................. 33 

C. Sumber Data  ............................................................................................. 34 

D. Metode Pengumpulan Data  ...................................................................... 37 

E. Instrumen Penelitian ................................................................................. 38 

F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data  ................................................... 38 

G. Pengujian Keabsahan Data  ....................................................................... 40 

BAB IV DISSENTING OPINION HAKIM PTUN MAKASSAR DALAM 

MEMUTUS PERKARA PERPEKTIF SIYASAH SYAR’IAH  ....................... 42 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  ........................................................ 42 

B. Konsep Dissenting Opinion Hakim PTUN Makassar Dalam Memutus 

perkara  ...................................................................................................... 46 

C. Kedudukan Dissenting Opinion Dalam Menentukan Suatu 

 Putusan Akhir ........................................................................................... 50 

D. Bentuk Dissenting Opinion Dalam Menentukan Keadilan Persektif 

Siyasah Syar’iah   ..................................................................................... 55 

BAB V PENUTUP  .............................................................................................. 61 

A. Kesimpulan  .............................................................................................. 61 

B. Implikasi  ................................................................................................... 61 

  



 
 

ix 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 3.1 Jumlah Pejabat Struktural PTUN Makassar ......................................... 34 

Tabel 3.2 Sumber Data  ......................................................................................... 35 

Tabel 4.1 Wilayah Hukum PTUN Makassar Provinsi Sulawesi Selatan .............. 44  

Tabel 4.2 Wilayah Hukum PTUN Makassar Pada Provinsi Sulawesi Barat ........ 45 

  



 
 

x 
 

TRANSLITERASI  

A. Transliterasi Arab-Latin 

 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dlihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengantitikdiatas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengantitikdibawah) ح

 Kha kh kadan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengantitikdiatas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin sy esdan ye ش

 ṣad ṣ es (dengantitikdibawah) ص

 ḍad ḍ de (dengantitikdibawah) ض

 ṭa ṭ te (dengantitikdibawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengantitikdibawah) ظ
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 ain ̒ Apostrofterbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ̓̓ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

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

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

( ̓ ). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 fatḥah a A ا َ

 Kasrah i I ا َ

 ḍammah u U ا َ

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 fatḥahdanyā̓̓ ai a dan i يَ 

 fatḥahdanwau au a dan u وَ 

 Contoh: 

 kaifa : كيف

 haula : هو ل

3. Maddah 

 Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakatdan 

Huruf 

Nama Hurufdantanda Nama 

 Fatḥahdanalifatauyā̓̓ ā a dangaris di atas .… ا َ / …يَ 

 Kasrahdanyā Ī i dangaris di atas ي

 ḍammahdanwau ū u dangaris di atas و

Contoh: 

 māta : ما ت

 ramā : رمى

 qīla : قيل

 yamūtu : يمو ت

4. Tāmarbūṭah 

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

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  

 rauḍah al-aṭfāl : رو ضة الا طفا ل

 al-madīnah al-fāḍilah : المدينة الفا ضلة

 al-ḥikmah :  الحكمة

5. Syaddah (Tasydīd) 

  Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : ربنا

 najjainā : نجينا

 al-ḥaqq : الحق

 nu”ima : نعم

 aduwwun‘ : عدو

 Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ؠـــــ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : علي

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عربي

6. Kata Sandang 

  Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 

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

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 

Contoh : 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشمس

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الزالز لة

 al-falsafah : الفلسفة

 al- bilādu : البلاد
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7. Hamzah. 

 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku 

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

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

Contoh : 

 ta’murūna : تامرون

 ’al-nau : النوع

 syai’un : شيء

 umirtu : امرت

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

 Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

 Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-jalālah (الله ) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

دين الله  dīnullāh  با الله   billāh      

Adapun tā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  

في رحمة اللههم   hum fīraḥmatillāh 

10. HurufKapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap dengan huruf awal 
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nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 

 Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

 Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 

 Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 

 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

 Abū Naṣr al-Farābī 

 Al-Gazālī 

 Al-Munqiż min al-Ḋalāl 

 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 

Ḥāmid Abū) 

 

B. DaftarSingkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   : subḥānahūwata’ālā 

saw.   : ṣallallāhu ‘alaihiwasallam 

a.s.   : ‘alaihi al-salām 

H   : Hijrah 

M   : Masehi 

SM   : Sebelum Masehi 

l.   : Lahirtahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   : Wafattahun 

QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR   : Hadis Riwayat 
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ABSTRAK  

NAMA  : Rahmat Kurniawan  

NIM   : 10200118071 

Jurusan  : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah)   

Judul  : Dissenting opinion Hakim PTUN Makassar Dalam Memutus  

    Perkara (Perspektif Siyasah Syar’iyah) 

kedudukan dissenting opinion yang tidak diatur dengan jelas dalam sistem 

perundang-undangan di Indonesia dimana sebagai negara hukum harusnya segala 

tindak tanduk permasalahan yang ada harus diatur dengan jelas dan spesifik dalam 

perundang-undangan. Adapun sub-sub masalah dalam penelitian ini adalah 1) 

Bagaimana konsep Disenting opinion hakim PTUN makasar dalam memutus 

perkara?, 2)Bagaimana kedudukan Dissenting opinion dalam putusan akhir ?, 3) 

Bagaimana bentuk Dissenting opinion dalam menentukan keadilan perspektif 

siyasah syariah ?. 

Penelitian ini merupakan peneleitian kualitatif (field research) dengan 

pendekatan yuridis dan normatif syar’i. Sumber data primer dan sekunder seperti : 

hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, buku-buku 

hukum, arsip perkara Pengadilan tata Usaha Negara, jurnal ilmiah.  

Hasil penelitian ini adalah 1)Konsep dissenting opinion merupakan pendapat 

berbeda dari hakim yang memiliki suara minoritas, yang terjadi karena pandangan 

serta analisis dari setiap hakim yang berbeda. 2) Kedudukan dissenting opinion 

merupakan yurisprudensi yaitu sebagai literatur atau referensi apabila terdapat 

kasus yang serupa. Kedudukan dissenting opinion tidak diatur dengan jelas 

didalam perundang undangan karena pada dasarnya perbedaan pendapat dianggap 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang ada. 3) Dissenting 

opinion dalam perspektif siyasah syari’ah adalah ijtihad dari hakim atau usaha 

maksimal dalam melahirkan hukum-hukum syariat dari dasar-dasarnya melalui 

pemikiran dan penelitian yang sungguh-sungguh dan mendalam. Dissenting 

opinion sesuai dengan prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan prinsip 

persamaan yang berupaya mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan 

kemafsadatan.  

  

Kata kunci : Dissenting Opinion, Hakim, Siyasah syar’iah  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Negara Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum Sesuai 

dengan Undang Undang Dasar I945 setelah amandemen, pasal 1 ayat (3) 

disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hukum memiliki 

tujuan sebagai pelindung kemaslahatan manusia dan sebagai kemaslahatan 

masyarakat. 1Suatu hukum atau norma dibentuk agar dapat dijalankan semua 

pihak yang dilingkupi oleh terbentuknya hukum tersebut. Oleh sebab itu suatu 

hukum tidak dapat dikatakan hukum apabila tidak ditaati atau tidak dapat 

dilaksanakan. Hukum berkaitan dengan kekuasaan, pada tataran implementasi 

menunjukkan tindakan ketidakadilan yang mewarnai ketidakefektifan pelaksaan 

hukum diakibatkan dari penyalahgunaan kekuasaan untuk memenuhi 

kepentingan para penguasa.  

Perbuatan melanggar nilai morlitas ini bahkan sudah melembaga secara 

struktural.2 Segala aspek peraturan mulai dari yang lebih luas seperti bernegara, 

bermasyarakat, dan yang lebih khusus seperti peradilan adalah bagian penting 

yang tidak pernah terlewatkan dalam Islam. Hukum Islam bertujuan sebagai 

                                                           
1  Neni Nugraini dan Hisbullah “Eksistensi Asas Good Governance dalam Pelaksanaan 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tatanegara Islam.” Jurnal Siyasatuna 

Volume 2, no. 3 (2021): 717-731  
2   Andi Safriani.” Telaah Terhadap Hubungan Hukum Dan Kekuasaan.” Jurnal 

Jurisprudentie Volume 4, no. 2 (2017): 37-45.  
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pelindung kemaslahatan manusia.1 Indonesia merupakan negara yang 

berdasarkan hukum memiliki beberapa prinsip diantaranya memiliki prinsip 

peradilan yang bebas dan tidak memihak serta lepas dari pengaruh kekuasaan 

lain. Struktur kekuasaan kehakiman di indonesia, diatur secara jelas dalam UUD 

1945 pada Bab IX tentang Pasal 24 ayat 1 dijelaskan bahwa "Kekuasaan 

Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggararkan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Isi dari Pasal tersebut sejalan 

dengan prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum yang salah satu ciri clari 

negara hukum adalah adanya penyelenggaraan peradilan yang mandiri dan 

merdeka dalam rangka penegakan hukum dan keadilan 2  

Peran penting seorang hakim dapat dilihat pada undang-undang 

kehakiman. Dimana yang menjadi perubahan yang paling mendasar adalah revisi 

undang undang kehakiman tentang aturan perbedaan pendapat, yang diatur 

dalam Undang-Undang no. 48 tahun 2009  pasal 14 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman yang berbunyi “Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan 

atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.” Dalam Undang-undang tersebut 

menyebutkan bahwa dalam hal sidang pemusyawaratan tidak dapat dicapai 

mufakat bulat pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.3  

                                                           
      1Hamzah Hasan. “Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba.” Al-

Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Volume 1, no. 1 (2012): 149–155. 
2   Basuki Udiyo. “Struktur Lembaga Yudikatif”: Telaah atas Dinamika Kekuasaan 

Kehakiman Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.” Jurnal Cakrawala Hukum Volume 9, 

n0. 2(2017): 67-82. 
3Soepomo. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. (Jakarta: PT Percetakan Penebar 

Swadaya, 2002): 13. 
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Dissenting opinion atau beda pendapat merupakan sebuah pendapat 

berbeda yang dikemukakan oleh salah seorang hakim dalam rapat 

permusyawaratan hakim, namun pendapat tersebut merupakan pendapat yang 

minoritas atau kalah suara, dimana ini merupakan salah satu sarana untuk 

menciptakan keadilan di dalam sebuah putusan sebagaimana yang telah di 

perintahkan di dalam Al-Quran yaitu menegeakkan keadilan untuk mencapai 

kemaslahatan “al-adl” diatur sebanyak 28 kali dan “al-qist” sebanyak 25 kali 

yang menekankan bahwa tidak boleh ada penegakan hukum yang berat sebelah 

dan keadilan harus ditegakkan ditengah-tengah masyarakat. 4 Jika dikaji dalam 

sistem kenegaraan, kekuasaan dan kewenangan yang diperoleh seseorang 

merupakan bentuk pendelegasian dari masyarakat karena menjadi amanah 

tersendiri, maka islam secara jelas mengatur ketidakbolehan bersikap sewenang-

wenang atau abuse oleh para pemegang kekuasaan tersebut. Islam sangat 

melarang perbuatan totaliter dan tidak adil serta perilaku tercela lainnya.5 

Dissenting opinion dalam sistem hukum indonesia merupakan hal yang 

baru karena sistem hukum di indonesia yang lebih condong pada sistem hukum 

eropa continental (civil law) yang tidak mengenal dissenting opinion, sedangkan 

dissenting opinion sendiri berasal dari negara yang menganut sistem hukum 

                                                           
4  Lomba Sultan . “Penegakan Keadilan Hakim Dalam Perspektif Al-Qur’an.” Jurnal Al-

Qadau Volume 1, no. 2 (2014): 48-58. 
5Andi Hastriana, dkk. “Polemic Of Power in Islamic Law Perspective.” al-Risalah Jurnal 

Ilmu Syari’ah Dan Hukum Volume 2, no.2 (2020): 143-155. 
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anglo saxon (common law).1 Dissenting opinion merupakan manifestasi dari 

kebebasan hakim dalam berpendapat. Kebebasan eksistensial hakim bukan 

merupakan kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan yang disertai rasa 

kesadaran dan tanggung jawab sosial sesuai dengan etika, norma, hukum, dan 

kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama 

manusia, serta bangsa dan negara2.  

Kedudukan dissenting opinion diatur dalam undang-undang namun tidak 

spesifik, sehingga menuai pro dan kontra dikalangan akademisi hukum. 

Indonesia yang merupakan negara hukum seharusnya menjunjung tinggi hukum 

yang ada. Kedudukan yang tidak diatur dengan jelas dalam perundang-undangan 

akan menyebabkan kekosongan hukum dan tentunya akan bertentangan dengan 

asas legalitas dimana segala tindak tanduk permasalahan yang ada diindonesia 

harus memiliki aturan hukum yang jelas. Terlebih lagi dissenting opinion yang 

disampaikan oleh hakim hanya akan dijadikan sebagai pelengkap didalam 

putusan, ini dikarenakan tidak adanya aturan yang spesifik mengenai dissenting 

opinion. 

Berdasarkan uraian diatas sangatlah menarik untuk dikaji dan dianalisis 

lebih mendalam mengenai dissenting opinion hakim dalam sebuah putusan 

perkara. Penyusun dalam hal ini terlebih dahulu akan melakukan kajian 

mengenai Bagaimana konsep dissenting opinion hakim PTUN Makassar dalam 

                                                           
1Pontang Moread. Pembentukan hukum melalui putusan pengadilan dalam perkara 

pidana. (Jakarta: Alumni, 2005): 67. 
2Henny Handayani dkk. “Dissenting Opinion Sebagai Bentuk Kebebasan Hakim Dalam 

Membuat Putusan Pengadilan Guna Menemukan Kebenaran Materiil.” Jurnal Mahupiki 

Volume 3. No.1 (2014): 3-26. 
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memutus perkara yang akan ditinjau dari bebearapa pandangan. Selanjutnya 

disusul dengan melihat Bagaimana kedudukan dissenting opinion dalam putusan 

akhir untuk mengetaui hakikat dari dissenting opinion dalam putusan ahkir. serta 

menganalisis bagaimana dissenting opinion melalui perspektif siyasah syari’ah. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menelitinya dan 

menyusunnya ke dalam penulisan hukum yang berjudul Dissenting Opinion 

Hakim PTUN Makassar Dalam Memutus Suatu Perkara Perspektif Siyasah 

Syar’iah.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut maka enelitian ini 

berfokus pada dissenting opinion hakim PTUN Makassar dalam memutus suatu 

perkara maka dapat di rumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep dissenting opinion hakim PTUN Makassar dalam 

memutus perkara  

2. Bagaimana kedudukan dissenting opinion dalam menentukan suatu putusan 

akhir  

3. Bagaimana bentuk dissenting opinion dalam menentukan keadilan perspektif 

siyasah syariah.  

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  
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Untuk menghindari kekeliruan dalam menafsirkan pengertian yang 

terdapat dalam judul proposal skripsi ini. Penulis memberikan batasan kata 

perkata sehingga dapat dengan mudah di pahami, di antaranya sebagai berikut :  

1. Dissenting opinion  

2. Hakim  

3. Pengadilan Tata Usaha Negara 

4. Putusan/memutus  

5. perkara   

6. Siyasah syariah 

2. Deskripsi Fokus  

1. Dissenting opinion  

Dissenting opinion merupakan pendapat berbeda dari hakim yang kalah 

suara atau hakim yang memiliki suara minoritas. Dissenting opinio juga 

dapat di artikan Dissenting Opinion sebagai sebuah opini atau pendapat 

yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju 

dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. 

2. Hakim  

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dan 

memimpin persidangan yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim artinya 

orang yang mengadili perkara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 

hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. 

3. Pengadilan Tata Usaha Negara  
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Pengadilan Tata Usaha Negara Adalah sebuah lembaga peradilan di 

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang bertugas menyelesaikan dan 

memutus sengketa Tata Usaha Negara guna memberikan perlindungan 

kepada masyarakat terhadap kesewenang-wenangan terhadap pemerintah. 

Lebih lanjut mengenai PTUN di atur dalam Undang-Undang No. 51 tahun 

2009. 

4. Putusan/memutus  

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang 

diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau 

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling 

berkepentingan.   

5.  perkara  

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan 

penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 

Perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat 

kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain 

dan Perkara yang tidak mengandung sengketanya/perselisihan di dalamnya.  

6. Siyasah syari’iah  

Siyasah syar’iah adalah adalah hasil keputusan politik berupa kebijakan 

penguasa (ulil amri) dalam menjamin kepentingan, ketertiban dan 

ketentraman agar masyarakat memperoleh kemaslahatan (jalb al-mashalih) 

dan terhindar dari kemudaratan (daf’ al-mafsadah). Siyasah syar’iah dapat 

di definisikan sebagai pengurusan berbagai masalah umat. Siyasah syar’iah 
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dalam penelitian ini dapat di maksudkan melihat kebijakan penguasa dalam 

membentuk Undang-Undang dan pemimplementasiannya sehingga dapat 

memberikan maslahah bagi masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan 

dissenting opinion hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus 

perkara. Maka dari itu judul yang di maksud pada penelitian ini adalah 

menjelaskan tentang bagaimana bentuk dissenting opinion hakim 

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sudut pandang siyasah syar’iah. 

D. Kajian Pustaka Terdahulu  

Dalam penelitian ini peneliti mencari informasi dari beberapa penelitian 

terdahulu sebagai bahan perbandingan dan untuk menetahui kekurangan atau 

kelebihan dari penelitian yang sudah ada selain itu penelitian yang sudah ada 

selain itu, peneliti menggali teori dari berbagai buku, jurnal maupun skripsi dalam 

rangka memperkuat landasan teori dan mendapatkan informasi yang lebih luas. 

Berikut ini beberapa sumber literatur atau penelitian terdahulu yang masih relevan 

dengan penelitian yang dibahas dalam penitian ini diantaranya sebai berikut. :  

1. Jerry Mario Laluyan tahun 2015 yang di terbitkan oleh  ejournal.unsrat.ac.id 

tentang” Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif 

Indonesia “  merupakan penelitian yang tujuannya untuk mengetahui 

bagaimana landasan hukum dari Dissenting Opinion  di Indonesia dan 

bagaimana praktik Dissenting Opinion dalam putusan majelis hakim pada 

pengadilan di indonesia. 3Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

saya, yaitu sama sama membahas tentang bagaimana dasar hukum Dissenting 

                                                           
3 Jery Mario Laluyan,  "Dissenting opinion putusan pengadilan dalam hukum positif 

Indonesia." Lex et Societatis Volume 3. No. 9. (2015): 70-77. 
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Opinion akan tetapi juga terdapat perbedaan dimana pada penelitian ini 

membahas lebih mendalam tentang dasar hukum serta bagaimana kedudukan 

Dissenting Opinion di Indonesia.  

2. Penelitian yang di lakukan Feby Indriani Maling pada tahun 2012 tentang  

Dissenting Opinion Dalam Putusan Pengadilan.  Membahas tentang tujuan 

prinsip Dissenting Opinion dalam putusan pengadilan agar putusan yang 

diambil tersebut benar-benar sesuai dengan hasil kesepakatan atau 

musyawarah dari hakim majelis.4 Penelitian ini memiliki beberapa kemiripan 

dengan penelitian saya, yaitu sama sama berlandaskan pada pasal 14 UU No. 

48 Tahun 2009 pasal tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “setiap 

hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap 

perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan”. Akan tetapi pada penelitian terdahulu dan penelitian saya memiliki 

pembahasan yang berbeda, yaitu peneliti terdahulu membahas tujuan prinsip 

Dissenting Opinion dalam putusan pengadilan agar putusan yang diambil 

tersebut benar-benar sesuai dengan hasil kesepakatan atau musyawarah dari 

hakim majelis. Sedangkan pada penelitan saya lebih mengarah pada 

bagaimana kedudukan Dissenting Opinion di Indonesia. 

3. Ahmad Mahmul pada tahun 2017 tentang  “Analisa Yuridis Terhadap 

Dissenting Opinion Pada putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Repoblik 

Indonesia” yang membahas Eksistensi Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga 

pemegang kekuasaan kehakiman yang independen, ditentukan di dalam Pasal 

                                                           
4 Feby Indriani Maling, Dissenting Opinion Dalam Putusan Pengadilan, (Disertasi: 

Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, Surabaya. 2010) h 65. 



10 
 

 

24 C Ayat (1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Dalam memutuskan suatu permohonan, jika tidak tercapai kata musyawarah 

maka putusan diambil melalui voting atau suara terbanyak. Hakim Konstitusi 

yang berbeda pendapat tetap dimuat dalam putusan yang sering disebut 

Dissenting Opinion.5 Pada penelitian ini terdabat beberapa kemiripan dimana 

pada penelitian terdahulu dan penelitian ini sama sama membahas tentang 

eksistensi  Dissenting Opinion dalam sisem paradilan di indonesia.  Akan 

tetapi juga terdapat perbedaan, yaitu pada penelitian ini membahas tentang 

bagaimana bentuk  Dissenting Opinion dalam sudut pandang siyasah syar’iah. 

Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian terdahulu, baik dari 

landasan, eksistensi, maupun aturan yang di pergunakan. Akan tetapi pada 

penelitian terdahulu tidak di jelaskan secara spesifik mengenai konsep, serta 

bentuk  Dissenting Opinion  dalam sudut pandang siyasah syar’iah.  

E. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Disenting Opinion hakim PTUN 

makasar dalam memutus perkara. 

2. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum Dissenting Opinion dalam 

menentukan suatu putusan akhir . 

3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk Dissenting Opinion dalam menentukan 

keadilan perspektif siyasah syar’iah. 

                                                           
       5  Ahmad Mahmul Lubis. "Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Pada 

Putusan HakimMahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Faculty of Law, Bung Hatta 

University Volume 8. No. 1 (2017): 144-158. 
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Adapun manfaat dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

 Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pada 

umumnya dan khususnya perkembangan hukum tata negara di indonesia 

serta dapat menambah literatur dan bahan informasi ilmiah yang dapat di 

gunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut . 

2. Secara praktis 

Dengan adanya penulisan skripsi ini di harapkan dapat meningkatkan 

kemampuan penulis di bidang hukum yang akan berguna sebagai bekal 

untuk terjung di masyarakat nantinya. Serta hasil penelitian ini di harapkan 

dapat menjadi masukan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagi lembaga 

peradilan yang berwewenang dalam mengeluarkan putusan dan meninjau 

pelaksanaan putusan TUN sehingga dapat meningkatkan kinerja Pengadilan 

Tata Usaha Negara kedepannya. Penelitian ini juga di harapkan dapat 

menjadi bahan evaluasi PTUN dalam meningkatkan kualitas peradilan 

terutama pada dissenting opinion dalam putusan hakim.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS  

 

A. Tinjauan Umum Tentang Dissenting Opinion 

1. Pengertian Dissenting Opinion  

 Menurut Bagir Manan, Dissenting opinion merupakan pranata yang 

membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan.1 

Dissenting opinion juga merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang 

diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, 

merupakan satu kesatuan dengan putusan itu, karena hakim itu kalah suara atau 

merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim.  

 Pendapat yang serupa juga di kemukakan oleh Pontang Moread, dia 

mendefinisikan Dissenting Opinion sebagai sebuah opini atau pendapat yang 

oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (dissagre) dengan 

keputusan yang di ambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.2  

2. Asal Mula Penerapan Dissenting Opinion  

 Dissenting opinion itu sendiri berasal dan lebih sering digunakan di 

Negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon seperti Amerika 

Serikat dan kerajaan Inggris. Pada sistem hukum tersebut dissenting opinion 

digunakan jika terjadi perbedaan pendapat antara seorang hakim dengan hakim 

lain yang putusannya bersifat mayoritas Pendapat hakim yang berbeda dengan 

                                                           
1 Bagir Manan, Dissenting Opinion dalam sistem peradilan Indonesia (Jakarta : Varia 

Peradilan, 2014 )h. 13 
2 Pontang Moread, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Praktek 

Pidana Bandung : PT Alumni, 2015), h. 111 
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putusan tersebut akan ikut dilampirkan dalam putusan dan menjadi dissenting 

opinion.1 Di Amerika Serikat yang menjadi perdebatan oleh para hakim adalah 

kasus yang diperiksa. Hal tersebut dimaksudkan agar terciptanya suatu hukum 

baru karena secara prinsip para hakim tersebut berpegang teguh pada pemikiran 

“ judge made law” dimana para hakim tersebut dituntut untuk senantiasa dapat 

menjawab dan memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan-

permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Umumnya dissenting opinion juga 

ditemukan di Negara- negara yang bertradisi common law di mana lebih dari 

satu hakim mengadili perkara. Tetapi, sejumlah Negara yang menganut tradisi 

hukum kontinental telah memperbolehkan dissenting opinion oleh hakim, 

terutama di pengadilan yang lebih tinggi.2 

3. Dissenting Opinion Dalam Putusan Hakim  

Dissenting opinion adalah perbedaan pendapat tentang amar putusan 

hukum dalam suatu kasus tertentu, manfaatnya adalah untuk meruntut fakta 

hukum ( lex factum) yang keliru diterapkan dalam suatu putusan hakim 

Pengadilan, hal mana dipandang perlu untuk ditangguhkan sementara, diuji 

materil atau dibatalkan apabila putusan belum mempunyai kekuatan hukum 

tetap, jadi ketika ada pendapat yang berbeda ( dissenting opinion) dari salah satu 

hakim tapi putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka 

menjadikan putusan itu harus ditangguhkan sementara, diuji materilnya atau 

dibatalkan.3  

                                                           
1R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pres, 2016, 71  
2Peter De Cruz , Perbandingan Sistem Hukum Coomon Law, Civil Law dan Socialist 

Law, Bandung: Nusa Media, 2017, 68.  
3H.F. Abraham Amos, Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis Dan Empirisme, Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2014, h. 17  
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Dissenting opinion merupakan pendapat yang berbeda secara substantive 

sehingga menghasilkan amar yang berbeda. Misalnya, mayoritas hakim menolak 

permohonan yang bersangkutan, tetapi hakim minoritas mengabulkan 

permohonan yang bersangkutan, atau mayoritas hakim mengabulkan, sedangkan 

minoritas hakim menyatakan tidak dapat menerima permohonan. atau mayoritas 

hakim menyatakan tidak dapat menerima permohonan, tetapi hakim minoritas 

menolak permohonan yang bersangkutan. Putusan Mahkamah Agung Konstitusi 

memang hanya mengenal tiga alternatif putusan, yaitu mengabulkan, menolak dan 

menyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). Jika kesimpulan hakim 

minoritas untuk salah satu dari ketiga pilihan itu berbeda dari 

kesimpulan hakim mayoritas, maka pendapat hakim minoritas yang 

berbeda itu disebut dissenting opinion.4 

 Namun demikian, jika kesimpulan akhirnya sama, tetapi argumen 

yang diajukan berbeda, maka hal itu tidak disebut sebagai dissenting opinion 

melainkan concurrent opinion atau consenting opinion. Terkadang ada dua 

argumen yang memang saling bertentangan dan tidak saling melengkapi. Akan 

tetapi, kesimpulan akhirnya sama, yaitu sama- sama mengabulkan, sama-sama 

menolak, ataupun sama-sama menyatakan tidak dapat menerima permohonan 

yang bersangkutan. Dalam hal demikian ini, pendapat hakim minoritas yang 

berbeda dari pendapat mayoritas juga dapat dimuat dalam putusan sepertihalnya 

dissenting opinion. 

 Terdapat 3 ketentuan dalam dissenting opinion menurut kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 tahun 1981). Pertama, pada azasnya 

                                                           
4Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Sinar Grafika, 

2012,199. 
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setiap putusan itu adalah diambil dengan musyawarah. Dalam hukum acara 

peradian Islam, musyawarah merupakan bagian dari pada pengetahuan hakim 

dalam menganalisa bukti-bukti dan saksi-saksi. Kedua, putusan diambil dengan 

suara terbanyak, dalam penjelasan ini apabila hakim lebih dari satu orang, maka 

apabila terjadi perbedaan yang wajib diambil adalah suara terbanyak (vooting). 

Ketiga, jika ketentuan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan 

suara terbanyak tidak dapat dipenuhi maka diambil putusan yang lebih 

menguntungkan bagi terdakwa, maka diambillah putusan yang paling ringan dan 

tidak memberatkan bagi terdakwa/tergugat.5 

 Dissenting opinion biasanya dimuat dalam bagian akhir putusan setelah 

putusan mayoritas. Filosofi adanya hukum dissenting opinion adalah untuk 

memberikan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan dari para hakim 

yang memutus perkara. Seperti diketahui mayoritas perkara pengadilan diputus 

oleh sebuah majelis yang terdiri dari tiga orang hakim atau lebih. Pencantuman 

dissenting opinion juga berdampak kepada peningkatan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) peradilan, terutama para hakim melalui alasan dan uraian yang 

tercantum dalam dissenting opinion, masyarakat terutama para ahli dan para 

peminat hukum dapat menilai kualitas keilmuan dan keluasan wawasan hakim 

yang bersangkutan khusus bagi peradilan agama. Mengingat sebagian besar 

hukum materiil masih bersumber kepada fiqih yang erat dengan perbedaan-

perbedaan pendapat, serta menguatnya tuntutan peradaban yang mengehendaki 

penafsiran kembali ajaran-ajaran agama. Maka, pencantuman dissenting opinion 

                                                           
5Rosyidah, Liyatur (2014) Analisis Yuridis Terhadap Dissenting opinion Terhadap 

Dissenting Opinion Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat: Studi Putusan Nomor 

0164/PDT.G/2014/PA.MLG, unisa.ac.id, 2014, h.25. 
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akan memberikan kepuasan moral bagi para hakim untuk dapat bertanggung 

jawab secara individual dan sekaligus tantangan bagi mereka untuk terus menerus 

meningkatkan diri.6 

4. Nilai-Nilai Positif Dissenting Opinion  

 Sebelum memasukkan dissenting opinion dalam Peraturan Perundang-

undangan kita terlebih dahulu harus mengetahui adakah nilai- nilai positif atau 

manfaat yang dapat kita peroleh dari penggunaan dissenting opinion yang dapat 

digunakan oleh masyarakat untuk mengontrol Hakim. Nilai-nilai positif yang bisa 

diambil dari pelaksanaan dissenting opinion, yaitu.7 

a. Dapat diketahui pendapat hakim yang berbobot, dalam upaya hukum banding 

atau kasasi akan menjadi pertimbangan pendapat hakim dalam majelis tingkat 

pertama yang sejalan dengan putusan banding atau kasasi tersebut. 

b. Sebagai indikator untuk menentukan jenjang karir hakim, karena dari sinilah 

dapat dijadikan pijakan bersama dalam standar penentuan pangkat dan 

jabatan sehingga untuk mengukur prestasi hakim tidak hanya dilihat dari segi 

usia dan etos kerja semata. Akan tetapi juga 

c. Dengan dissenting opinion dapat diketahui apakah putusan hakim tersebut 

sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat.  

d. Dissenting opinion juga dapat dipakai untuk mengatur apakah suatu peraturan 

perundang-undangan cukup responsif.  

e. Dissenting opinion merupakan perwujudan nyata kebebasan individual 

hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama 

                                                           
6Muhammad Said,problematika Dan Penerapan Syariat Islam dalam Undang-

Undang,(Jakarta: Gaung Persada, 2014), h. 60  
7Bagir Manan.Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia. varia 

peradilan ,2014, h. 15-16  
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hakim. hal ini, sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, 

yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus 

perkara.  

f. Dissenting opinion mencerminkan jaminan hak berbeda pendapat setiap 

hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam kerangka yang lebih 

luas. Dissenting opinion mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan 

memutus perkara.  

g. Dissenting opinion merupakan instrumen meningkatkan tanggung jawab 

individual hakim, melalui hal ini diharapkan hakim lebih mendalami perkara 

yang ia tangani sehingga hakim tersebut bertanggung jawab secara individual 

baik secara moral ataupun sesuai dengan hati nuraninya terhadap setiap 

putusan yang mewajibkan memberikan pendapat pada setiap perkara yang 

diperiksa dan diputus. 

h. Dissenting opinion merupakan instrumen meningkatkan kualitas dan 

wawasan hakim, melalui dissenting opinion setiap hakim diwajibkan 

mempelajari dan mendalami setiap perkara yang diperiksa dan akan diputus 

karena setiap perkara ada kemungkinan mengandung fakta- fakta dan hukum 

yang kompleks.  

i. Dissenting opinion merupakan instrumen menjamin dan meningkatkan mutu 

putusan. Kemungkinan menghadapi dissenting opinion, setiap anggota 

majelis akan berusaha menyusun dasar dan pertimbangan hukum baik secara 

normatif, uraian, serta dasar-dasar dan pertimbangan sosiologi yang memadai.  

j. Dissenting opinion merupakan instrumen perkembangan ilmu hukum. Ilmu 

hukum berkembang melalui beberapa cara yaitu: perkembangan filsafat 
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hukum, teori hukum, dan aturan-aturan hukum. Dissenting opinion akan 

memperkaya bahan kajian hakim baik menyangkut muatan filsafat, teori atau 

doktrin, maupun kaidah- kaidah hukum baru yang dibentuk oleh hakim.  

k. Nilai-nilai positif tersebut di atas baru dapat diwujudkan jika kebijakan untuk 

memberlakukan dissenting opinion tersebut didukung juga dengan adanya 

kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan, 

karena jika tidak maka dissenting opinion tidak dapat dilaksanakan oleh 

masyarakat karena masyarakat tidak dapat mengetahui dan menilai pendapat 

hakim yang berbeda dengan putusan. 

 

B. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Tata Usaha Negara 

1. Pengertian dan Jenis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  

 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 mendefinisikan Peradilan Tata Usaha 

Negara adalah suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 

keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. 8 Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan ata 

Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai 

pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.9 Dasar 

hukum utama pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terdiri dari 

tiga instrumen, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2004 (perubahan pertama dari UU No. 5 Tahun 1986) dan 

                                                           
8Republik Indonesia “Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata 

Usaha Negara” Dalam Budi Sastra Pandjaitan. Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara 

(Medan CV. Manhaji, 2016). h.11,  
9 Fajlurahman Jurdi, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Yogyakarta: Rangkang 

Education, 2015), h.47. 
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Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (perubahan kedua dari UU No. 5 Tahun 

1986). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha 

negara adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara 

sebagai bentuk penyelesaian akhir pada proses beracara di pengadilan untuk 

mencapai tujuan berupa menyelesaikan sengketa antara pejabat Tata Usaha 

Negara dengan masyarakat atau badan hukum perdata. 

 Secara umum jenis putusan terdiri atas 2 jenis yaitu putusan akhir dan 

putusan sela atau putusan bukan akhir (dapat dilihat pada pasal 113 dan 124 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). 

Salah satu syarat suatu putusan berkekuatan hukum tetap ialah hakim 

mengucapkan isi putusan di persidangan dan disaksikan oleh para pihak yang 

bersengketa. Bagi hukum acara PTUN, putusan-putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap meliputi:10 

1. Putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang 

sudah tidak dapat dimintakan upaya hukum banding.  

2. Putusan pengadilan tinggi (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) yang 

dimintakan kasasi.  

3. Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. 

 Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara secara umum, dikenal 3 

macam putusan,yaitu:11 

1. Putusan yang bersifat pembebanan (condemnatoir) adalah salah satu jenis 

putusan yang bersifat menghukum dengan cara memberikan sebuah 

                                                           
10 Zairin Harahap, Hukum Acara Tata Usaha Negara Edisi Revisi (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008), h.143. 
11Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Raja 

Ghalia Indonesia,2005), h.132.  
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pembebanan kepada tergugat. Pembebanan ini dapat berupa tergugat 

memiliki tanggung jawab untuk membatalkan putusan yang telah digugat, 

tergugat memiliki beban untuk membayar ganti rugi kepada penggugat atau 

tergugat wajib melakukan rehabilitasi. (Pasal 97 ayat 9 butir / huruf a,b,c, 

Pasal 97 ayat 10 dan 11).  

2. Putusan declaratoir adalah putusan yang bersifat menerangkan dan 

menetapkan suatu keadaan hukum yang sah. Putusan ini dapat berbentuk 

penetapan di mana gugatan dinyatakan tidak diterima, penetapan perkara 

diperiksa dengan acara cepat, penetapan yang berisi penggabungan atau 

pemisahan suatu perkara dan sebagainya.  

3. Putusan konstitutif ialah putusan yang dapat memastikan suatu keadaan 

hukum, baik dengan menghilangkan atau menciptakan suatu keadaan hukum 

baru. 

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

2004 mengkualifikasikan 4 jenis putusan, yaitu12  

a. Putusan pokok, yaitu putusan final yang menyatakan suatu KTUN yang 

disengketakan batal atau tidak. (berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2004).  

b. Putusan tambahan yaitu putusan yang harus dipenuhi setelah putusan pokok, 

putusan tambahan ini berupa memenuhi kewajiban seperti mencabut 

keputusan administrasi negara yang disengketakan, menerbitkan Keputusan 

                                                           
12  Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah 

(Jakarta: Alumni,2004), h.3. 
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Tata Usaha Negara yang baru dan menerbitkan keputusan dalam hal objek 

gugatan keputusan fiktif negatif.  

c. Putusan Remedial (pemulihan atau pengulangan) yaitu untuk memulihkan 

akibat yang telah ditimbulkan dikarenakan keputusan pemerintah tersebut, 

namun terlebih dahulu keputusan dinyatakan batal atau tidak oleh putusan 

pengadilan. Putusan ini berbentuk ganti kerugian dan rehabilitasi.  

d. Putusan penguat atau pengefektifan yaitu jenis putusan di mana memberikan 

pemaksaan kepada tergugat agar putusan condemnatoir segera dilaksanakan. 

Jenis putusan ini yaitu: 

1. pembebanan membayar uang paksa dengan nominal tertentu; 

2.  Penetapan Sanksi administratif; 

3. Mengumumkan putusan pada media massa cetak;  

4. Melaporkan tindakan pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan 

tersebut pada Presiden guna memberikan perintah kepada si pejabat untuk 

segera melaksanakan putusan pengadilan; 

5. Mengajukannya kepada DPR untuk melakukan pengawasan.  

e. Putusan akhir ialah jenis putusan yang dikeluarkan hakim dan bersifat 

mengakhiri suatu perkara atau sengketa. 

2. Ketentuan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. 

 Sebelum suatu putusan di keluarkan oleh Pengadilan pasti memiliki 

ketentuan berkaitan dengan pelaksanaannya begitu pula Pengadilan Tata Usaha 

Negara, Ketentuan Pelaksanaannya dapat di jumpai dalam penjelasan pasal 116 
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Undang-Undang No.51 Tahun 2009 dan pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 di antaranya:13 

a. Apabila peninjauan terhadap sengketa telah selesai maka kedua pihak 

memiliki kesempatan mengajukan kesimpulan.  

b. Seusai masing-masing pihak mengajukan kesimpulannya, hakim persidangan 

dapat menunda persidangan untuk melakukan perundingan bersama dengan 

majelis hakim berkaitan dengan penetapan putusan sengketa.  

c. Hakim akan mengusahakan penetapan putusan mendapatkan hasil mufakat 

namun jika telah diusahakan dan tidak tercapai maka dapat berlaku beberapa 

aturan sebagai berikut: 

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak.  

2. Apabila ketentuan (1) tersebut juga tidak dihasilkan putusan, maka 

musyawarah ditunda sampai musyawarah berikutnya.  

3. Apabila dalam musyawarah berikutnya tidak dapat diambil putusan 

dengan suara terbanyak, maka suara terakhir, diletakan pada hakim Ketua 

Majelis yang menentukan.  

4. Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang 

yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus 

diberitahukan kepada kedua belah pihak. 

d. Putusan pengadilan dapat berbentuk:  

1. Gugatan ditolak terjadi ketika pemeriksaan gugatan, si penggugat tidak 

terbukti dirugikan atas tindakan tergugat. 

                                                           
13 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara,(jakarta: 

Raja Ghalia Indonesia,,2005), h. 133  
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2. Gugatan diterima, hal ini mengartikan gugatan terbukti menyalahi 

peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan 

yang baik.  

3. Gugatan tidak dapat diterima, yaitu ketika gugatan yang diajukan tidak 

memenuhi syarat gugatan baik secara formil maupun materil yang telah 

ditentukan. Penggugat bisa membuat gugatan baru jika terjadi hal seperti 

ini.  

4. Gugatan dinyatakan gugur, terjadi ketika penggugat ataupun kuasanya 

tidak hadir pada waktu sidang yang telah dijadwalkan oleh pengadilan 

walaupun telah dipanggil secara patut dengan disertai alasan yang tidak 

jelas. 

e. Apabila gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan dapat berisi 

kewajiban yang dibebankan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang 

tergugat.  

f. Kewajiban tersebut dapat meliputi: Pencabutan keputusan Tata Usaha Negara 

yang bersangkutan; atau Pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang 

bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau 

Menerbitkan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 (KTUN fiktif 

negatif).  

g.  Pembebanan ganti kerugian juga dapat disertakan.  

h. Jika menyangkut pada sengketa kepegawaian, maka di samping kewajiban 

sebagaimana tersebut di atas, dapat pula disertai pemberian rehabilitasi 

(pemulihan penggugat pada harkat, martabat dan posisi semula). 

C. Tinjauan Umum Tentang Siyasah Syar’iah 
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1. Pengertian Siyasah Syar’iah. 

 Siyasah Syar’iyyah ialah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang 

berfokus pada penataan urusan masyarakat dan negara melalui berbagai 

berbagai jenis hukum dan peraturan yang disusun oleh penguasa negara atau 

pemimpin negara yang sesuai dengan syariat Islam guna menciptakan maslahat 

bagi masyarakat.14 Menurut Usman Jafar Siyāsah Syar’iyyah adalah 

kewenangan membentuk aturan, hukum dan kebijakan yang berhubungan 

dengan pengurusan kepentingan negara dan masyarakat guna menciptakan 

kemaslahatan bersama terletak pada penguasa atau ulil amri.15 Makna dari 

Siyasah Syar’iyyah merupakan kebijakan pemimpin yang tidak hanya 

mengutamakan kemaslahatan warga negara namun juga tetap memperhatikan 

petunjuk dan batasan syariat. Batasan dan petunjuk syariat dalam siyasah ini 

berupa: (1) dalil-dalil kully dari al-qur'an maupun al-hadits (2) maqâshid 

syari'ah 3) semangat ajaran Islam (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.16  

 Terkait dengan kemaslahatan maka hal ini berhubungan dengan Maslahah 

mursalah dan maqâshid syari'ah. Menurut Abd Wahab Al-Khallaf Maslahah 

mursalah ialah maslahah yang tidak ada dalil syara' datang untuk 

mengakuinya atau menolaknya.  

 Secara umum maslahah mursalah ialah manfaat atau faedah pada 

kehidupan manusia menurut akal sehat yang tidak disebutkan secara langsung 

dalam nash dan tidak pula bertentangan bahkan sejalan dengan tujuan syariat 

                                                           
14 Syekh Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993), h.123. 
15 Usman Jafar, Fiqh Siyasah: Telaah Atas Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran 

Ketatanegaraan Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.48. 
16 Abu Nash Al Faraby, As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham 

(Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), h. 99-100. 
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dan maqashid al-syariah. Sedangkan Ibnu Asyur mendefinisikan maqashid al-

syariah sebagai sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau 

kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu 

(pribadi). 17 Sejalan dengan pengertian dari hukum Islam itu sendiri yaitu 

hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya 

didunia dan akhirat. Allah membuat hukum dengan mengedepankan 

kebajikan.18  

 Dikarenakan kita sadari seutuhnya bahwa target dari persyarikatan hukum 

adalah untuk mewujudkan dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia dalam 

berbagai aspek kehidupannya terutama persoalan duniawi agar terhindar dari 

segala bentuk perbuatan yang dapat membawa manusia kepada 

kemudharatan.19 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa Siyasah 

Syar’iyyah merupakan hukum ketatanegaraan sesuai dengan syariat Islam yang 

bertujuan untuk mencari manfaat atau kemaslahatan yang merupakan cita- cita 

utama dari syara’ bukan hanya berdasar pada keinginan dan hawa nafsu 

manusia saja. 

2.  Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar’iah. 

 Dalam sejarah islam, peradilan (al-qadha) merupakan suatu hal yang sudah 

lama didirikan karena merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia, jika 

                                                           
17 Mukhsin Nyak Umar,Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan 

Pembaharuan Hukum Islam )(Aceh:Turats,2017), h.153 
18  Muchammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta:Lab Hukum FH 

UMY,2015), h.2 
19Romli.SA, Muqaranah Mazahib Fil Ushul (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 158  
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tidak ada lembaga peradilan maka tatanan masyarakat menjadi kacau. Hadirnya 

lembaga peradilan adalah bentuk penegakan hukum yang adil tanpa pandang 

bulu. Bahkan dalam al-Qur'an sendiri perintah untuk menegakkan keadilan "al-

adl" diatur sebanyak 28 kali dan "al-qist" sebanyak 25 kali yang menekankan 

bahwa tidak boleh ada penegakan hukum yang berat sebelah dan keadilan 

harus ditegakkan di tengah-tengah masyarakat.20 Penegakan hukum untuk 

mencapai keadilan dan mencegah kemungkaran dalam hubungan antara 

pemerintah dan masyarakat merupakan fungsi dari Pengadilan Tata Usaha 

Negara yang telah di konsep dalam islam melalui al-qur’an dan al-hadist.hal ini 

dapat di lihat pada firman Allah di dalam QS. Al-imran /30: 104 

ةٌ يَّدْعُوْنَ اِّلَى الْخَيْرِّ وَيَأمُْرُوْنَ بِّالْ  نْكُمْ امَُّ ىِٕكَ  ۗنِّ الْمُنْكَرِّ يَنْهَوْنَ عَ وَ رُوْفِّ مَعْ وَلْتكَُنْ م ِّ
هُمُ الْمُفْلِّحُوْنَ   وَاوُل ٰۤ

١٠٤ 

Artinya  

“ Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 

mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”21 

 Makruf adalah segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama serta 

bermanfaat untuk kebaikan individu dan masyarakat. Mungkar adalah setiap 

keburukan yang dilarang oleh agama serta merusak kehidupan individu dan 

masyarakat.22 

   

                                                           
20Lomba Sultan, "Penegakan Keadilan Hakim dalam perspektif Al-Qur'an", Al-

Qadau,Vol. 1 No. 2 (2014),h. 48 <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i2.639> 

(Diakses 29 Desember 2021).  
21 QS. Al-imran /30: 104 
22 Tafsir kementrian agama ,2019, No. 111  
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Menghindari perbuatan zalim melalui sarana Peradilan Tata Usaha Negara 

dapat di lihat dalam salah satu hadist yaitu:  

عْ فبَِّقَلْبِّ  عْ فبَِّلِّسَانِّهِّ فَإِّنْ لَمْ يسَْتطَِّ هِّ فَإِّنْ لَمْ يسَْتطَِّ نْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيغُيَ ِّرْهُ بِّيَدِّ ضْعَفُ هِّ وَذلَِّكَ أَ مَنْ رَأىَ مِّ

يمَان :ِ  الإِّ  

 

Terjemahan : 

 Dari Abu Sa‟id Al-Khudri radhiyallahu „anhu, ia berkata, “Aku 

mendengar Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

“Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan 

tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, 

ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya 

iman.” (HR. Muslim)23  

Luasnya ruang lingkup ajaran Islam sudah sepatutnya menjadi landasan 

penting pembinaan dan pembaharuan hukum di Indonesia, hal ini juga 

didukung dengan melihat bahwa negara Indonesia adalah negara dengan 

penduduk mayoritas Islam maka dari itu nilai-nilai Islami dapat menjiwai 

jalannya pelaksanaan bernegara utamanya dalam lingkup peradilan. Peranan 

PTUN yang harus berhadapan dengan era modernisasi seperti sekarang ini 

maka perlu dilandasi dengan jiwa yang kokoh dan salah satunya adalah ajaran 

Islam di mana Islam tetap memperhatikan aspek hukum dan kemaslahatan bagi 

masyarakat. Perlu dipertimbangkan landasan Islami dalam menentukan sebuah 

keputusan dan membuat sebuah peraturan perundang-undangan. Hal tersebut 

diharapkan sebagai upaya dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat 

sehingga sikap enggan melaksanakan putusan pengadilan dapat terhindarkan. 

                                                           

23 Muh Gufron Hidayatullah. "Konsep 'Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Al-Qur'an 

Perspective Muffassirin dan Fuqaha." Jurnal al- 'Adalah Vol. 23 No.1 (April 2020), h.8.. 

(Diakses 11 Desember 2021) 
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 Dilihat dari kacamata ketatanegaraan Islam, pada masa Nabi Adam as 

terdapat sebuah peradilan di mana Nabi Adam menjadi hakim guna mengakhiri 

pertikaian antara kedua anaknya yang bernama Qabil dan Habil. Namun, 

bentuk peradilan saat itu berbeda dengan lembaga peradilan yang saat ini 

dikenal meskipun begitu terdapat kesamaan yaitu untuk menyelesaikan 

sengketa.24 Lembaga tersebut bernama wilayatul mazhalim pada masa Bani 

Umayyah, di mana Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah pada saat itu, 

wilayatul mazhalim memiliki kesamaan dengan PTUN yang ada di Indonesia 

terkhusus jika ditinjau dari fungsi pokoknya, yaitu untuk menyelesaikan 

sengketa yang karena kebijakan penguasa merugikan masyarakat. Pengadilan 

ini dikenal memiliki kewenangan dalam memeriksa kasus yang menyangkut 

penganiayaan pemerintah, penguasa dan kesewenang-wenangannya terhadap 

rakyat.25Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pengaturan pelaksanaan 

peradilan mulai ditata dengan baik seperti membangun penjara, mengangkat 

hakim dan sejumlah khalifah untuk mempermudah penyelesaian sengketa dan 

tetap berlandaskan Al-Qur’an, Sunnah dan Qiyas.26 

Peradilan Al-Mazhalim memiliki kewenangan di antaranya :27 

a. Melakukan pemeriksaan sikap dan tingkah laku pejabat dan keluarganya 

agar mencegah terjadinya pelanggaran yang bisa saja mereka lakukan, dan 

tetap menjaga agar mereka senantiasa bertindak jujur.  

                                                           
24Siti Fatwah, Kusnadi Umar, 'Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar’Iyyah‟', Jurnal Siyasatuna, Vol 2 No. 3 

(2020),h.590.  
25 Lomba Sultan "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia", 

Jurnal Al-Ulum, Vol.13 No.2 (Desember 2013), h.446 
26 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Ed. 5; 

Jakarta: UI-Press, 1990), h. 38-39. 
27Alaiddin Kotto,et al., Sejarah Peradilan Islam (Ed.1-2; Jakarta: Rajawali Press, 2012), 

h.133.  
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b. Melakukan pemeriksaan dalam rangka melihat apabila terjadi kecurangan 

para pegawai pemerintahan saat itu, dan memeriksa apakah terjadi 

pengambilan dana umum negara.  

c. Melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang memiliki tanggung jawab 

mengelola keuangan negara,  

d. Memeriksa secara cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf dan 

kepentingan umum lainnya.  

e. Melakukan pengembalian terhadap hak masyarakat yang diambil oleh 

aparat negara.  

 Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan 

para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, 

tetap dianggap sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah 

agar dialah yang memutuskan tindak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang 

yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan qadhi al– 

mazhalim.28 

 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili perkara yang dilakukan 

oleh pejabat Tata Usaha Negara terhadap masyarakatnya utamanya dalam 

mengeluarkan suatu keputusan yang merugikan atau tindakan yang sewenang- 

wenang. Apabila dikaji pada sistem kenegaraan, kekuasaan yang diperoleh 

seseorang merupakan bentuk pendelegasian dari masyarakat oleh karena 

menjadi amanah tersendiri maka Islam secara jelas mengatur ketidakbolehan 

bersikap sewenang-wenang atau abuse oleh para pemegang kekuasaan 

                                                           
28Imam Amrusi Jaelani, et.al., Hukum Tata Negara Islam (Cet. I; Surabaya: Mitra Media 

Nusantara, 2013), h. 34.  
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tersebut.29 Oleh karena Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana pada 

UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 maka setiap bentuk pelanggaran termasuk dalam hal 

ini yang dilakukan oleh pejabat selaku pemerintah wajib diberi sanksi dan 

hukuman untuk lebih lanjut diadili melalui PTUN, hal ini seharusnya dapat 

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan sebagaimana 

tujuan dan fungsi utama dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri. 

Berbagai macam konsep beracara diterapkan untuk mempermudah masyarakat 

dalam hal ini mencapai maslahat yang dikenal dalam konsep siyasah syar'iyyah 

salah satunya dalam upaya eksekusi yang tercantum pada pasal 116 Undang-

Undang No.51 Tahun 2009, konsep dalam pasal ini mengandung upaya paksa 

untuk mempermudah penggugat memperjuangkan hak-hak mereka yang hilang 

sebagai akibat tindakan dari pejabat TUN. 

 Dalam menjalankan pemerintahan, pejabat dapat mengambil tindakan 

administratif dan harus tetap berlandas pada peraturan perundang-undangan, 

tidak jarang dalam mengambil kebijakan atau tindakan tersebut tidak 

memuaskan beberapa pihak sehingga orang mencari jalan untuk mencapai 

keadilan, akibat kewenangan pejabat dalam hal administrasi ini seringkali 

menyimpang dari peraturan yang berlaku dan dampaknya merugikan 

masyarakat. Kenyataan menunjukkan harapan yang terkandung dalam 

penegakan hukum belum sepenuhnya dapat diraih karena terkadang ada 

beberapa tindakan yang terjadi untuk memberikan perlindungan terhadap 

                                                           
29 Andi Hastriana, Kurniati, dkk, „Polemics Of Power in Islamic Law Perspective‟, Al- 

Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum,Vol. 20 No. 2 (November 2020), h. 146 
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kepentingan suatu kelompok atau orang tertentu. 30 Oleh karena itu, Islam 

sebagai agama rahmatan lil alamin hadir memberikan arahan untuk melarang 

tindakan zalim penguasa kepada masyarakatnya. Dan melalui Pengadilan Tata 

Usaha Negara diharapkan para pejabat yang sewenang-wenang dalam 

mengeluarkan putusan dapat di adili dan di eksekusi. 

                                                           
30 Muammar Salam, Adriana Mustafa, "Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh 

Pemerintah Kota Makassar", Jurnal Siyasatuna Vol. 3 No. 1 (Januari 2021), h. 117 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini termasuk kedalam bidang riset hukum dan 

menggunakan jenis penelitian kualitatif (Field Research Kualitatif) yaitu 

penelitian yang berfokus untuk meneliti suatu fenomena atau gejala tertentu di 

lapangan, penelitian ini mengkaji tentang efektivitas eksekusi upaya paksa di 

pengadilan Tata Usaha Negara Makassar perspektif Siyasah Syar'iyyah 

kemudian mengutamakan pada kemampuan peneliti secara langsung dalam 

mengumpulkan data-data dilapangan. Penelitian kualitatif dapat dirancang 

untuk memberikan sumbangan teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah 

sosial, dan tindakan.1  

 Tujuan Penelitian ini termasuk kedalam penelitian verifikatif dan 

deskriptif. Penelitian verifikatif yaitu menguji kebenaran atas fakta atau prinsip 

atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Penelitian verifikatif ini 

adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil 

penelitian sebelumnya sehingga diperoleh hasil atau data baru yang 

memperkuat teori atau hasil penelitian sebelumnya. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian 

yang terjadi pada saat sekarang. 

2. Lokasi penelitian. 

                                                           
1 M. Djunaidi Ghony, Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2012), h.25. 



33 
 

 
 

Peneliti akan memfokuskan penelitian pada Pengadilan Tata Usaha Negara 

Makassar yang terletak di Jl. Raya Pendidikan No. 1 Makassar 90222, 

Sulawesi Selatan. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dipilih berlandas 

pada pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi “PTUN berkedudukan di 

Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi 

Kotamadya atau Kabupaten”. Karena Makassar merupakan ibu kota provinsi 

Sulawesi Selatan. Selain itu, Makassar juga menjadi pusat kekuasaan politik, 

pemerintahan dan peradilan di  kawasan Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 jenis pendekatan diantaranya 

sebagai berikut:  

1. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dimana penelitian berusaha 

melihat implementasi suatu pemberlakuan ketentuan hukum normatif pada 

setiap peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat dengan kata lain 

penelitian ini berusaha melihat kenyataan yang ada. Dalam penelitian ini 

pendekatan yuridis digunakan dengan melihat langsung di lapangan 

mengenai permasalahan yang sebenarnya terjadi lalu kemudian 

dihubungkan dengan undang-undang atau teori hukum yang ada.1 

berdasarkan pendekatan tersebut peneliti mengkaji dengan melihat masalah 

Dissenting opinion di Pengadilan Tata Usaha Negara kemudian 

mengaitkannya dengan teori hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara atau 

Undang-Undang mengenai Peradilan Tata Usaha Negara atau Undang-

                                                           
1 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum ( Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h.75 
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Undang yang mengatur tentang perbedaan pendapat oleh hakim dalam 

Pengadilan Tata Usaha Negara. 

2. Pendekatan normatif syar’i yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang 

didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur'an, al- Hadis, 

kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah 

permasalahan. 

C. Sumber Data 

Penelitian kualitatif umumnya tidak mengenal istilah populasi akan tetapi 

dikenal dengan situasi social, dikarenakan alasan praktis, maka penelitian ini 

akan melakukan penelitian di bagian tertentu saja sesuai dengan yang di 

butuhkan oleh peneliti, karena terbatasasnya waktu yang di gunakan dan 

mempertimbangkan ketersediaan waktu yang di miliki oleh informan. 

No 

Daftar Pejabat Struktural pada Pengadilan Tata 

Usaha Negara 

Keterangan 

1 Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan 2 Orang 

2 Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 1 Orang 

3 Panitera  Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 8 Orang 

4 Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 15 Orang 

 Jumlah 26 Orang 

Table 3.1  

Jumlah Pejabat Struktural PTUN Makassar  
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Oleh karena penelitian ini secara umum menggunakan narasumber dalam 

kaitannya dengan wawancara untuk pengumpulan data, maka peneliti 

menguraikan jumlah Pejabat Struktural pada Pengadilan Tata Usaha Negara 

Makassar yang berkaitan lansung dengan penelitian.  

Berdasarkan data tersebut di atas maka karena itu yang menjadi informan 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut.  

No Daftar Informan Keterangan 

1 Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara 3 

2 Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  2 

 Jumlah 5 

Tabel 3.2 
Sumber Data  

Subjek  yang menjadi sumber data adalah Hakim Pengadilan Tata 

Usaha Negara Makassar dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara 

Makassar. Peneliti membagi informan dalam penelitian ini ke dalam 

informan kunci dan informan pendulkung, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Informan kunci merupakan sumber informasi utama yang berkaitan 

lansung dengan masalah yang sedang di teliti. Informan kunci dalam 

penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang 

berkaitan lansung dengan penjatuhan putusan.  

2. Informan pendukung merupakan sumber informasi yang akan 

mendukung informasi kunci. Informan pendukung dalam penelitian 
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ini adalah orang yang berkaitan dengan data mengenai putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara.  Informan pendukung dalam penelitian 

ini adalah Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 

Informan yang dipilih tentunya berdasarkan pertibangan  mengenai 

ketersediaan waktu informan dan pengetahuan informan mengenai 

masalah yang akan di teliti, informan ini dapat berkurang ataupun 

bertambah tergantung seberapa banyaknya data yang diperoleh setelah 

melakukan penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini sumber data yang 

di butuhkan antara lain.: 

1. Data Primer  

Data Primer merupakan data yang di ambil secara lansung oleh peneliti 

tanpa memalui perantara dengan cara mengumpulkan hasil wawancara 

yang di lakukan di kantor Pengadilan Tata Usaha negara Makassar. Jalan 

Raya Pendidikan No. 1, Tidung, Kec, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan  dengan cara interview langsung di lapangan dengan mengadakan 

Wawancara.  Pada penelitian ini tidak membatasi responden karena orang 

yang berada dalam ruang lingkup pengadilan tentunya memiliki 

pengetahuan tentang hukum.  

2. Data Sekunder   

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui 

media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, 

bukti yangt elah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang 
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tidak dipubllikasikan secara umum. Data sekunder dari penelitian ini 

diperoleh dari instansi terkait (literatur, dokumen, dan lain-lain). 

D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian lapangan (Field Research) membutuhkan pengalaman peneliti 

dalam menyelidiki suatu fenomena, gejala dan konflik yang terjadi antara 

persoalan masyarakat dengan hukum. Peneliti menggunakan 3 Metode 

pengumpulan data yaitu: 

1. Wawancara (Interview) ialah bentuk interaksi dengan memberikan 

pertanyaan kepada narasumber selaku pemberi informasi, yang dilakukan 

antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Wawancara menjadi 

salah satu teknik dalam mengumpulkan data jika peneliti ingin melakukan 

studi guna menemukan langsung permasalahan yang harus diteliti, selain itu 

juga bertujuan untukmengetahui informasi dari informan yang lebih dalam.2 

Peneliti dalam hal ini akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan 

metode wawancara untuk mengumpulkan informasi dengan pejabat 

struktural, staf Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. 

2. Observasi merupakan sebuah metode dengan cara mengamati suatu objek 

yang akan diteliti oleh peneliti, dapat dilakukan secara langsung maupun 

tidak langsung. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati alur pelaksanaan 

putusan perkara TUN oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan 

mengamati pelaksanaan mekanisme eksekusi dan upaya paksa di lingkup 

Peradilan Tata Usaha Negara Makassar. 

                                                           
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta 

2013), h.137. 
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3. Dokumen adalah kumpulan data dan fakta yang berbentuk surat tertulis atau 

tercetak. Rata-rata berupa laporan, kumpulan surat, foto dan sebagainya. 

Peneliti dalam hal ini mengumpulkan data dengan menggunakan dokumen 

berupa arsip atau dokumen lain yang mendukung proses penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian atau alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data. 

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan diantaranya sebagai 

berikut:  

1. Peneliti (Human Research) adalah instrumen utama dimana peneliti 

melakukan pengamatan, bertanya, meminta, mengambil dan mengolah 

data. Peneliti sebagai pencatat informasi yang disampaikan oleh informan 

dan alat untuk mengorganisasi proses wawancara, menyusun daftar 

pertanyaan wawancara, observasi serta menganalisis dan menafsirkan data 

di lapangan secara langsung.  

2. Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam 

melakukan proses wawancara terhadap informan guna mengumpulkan 

informasi dan data yang tepat dalam penelitian.  

3. Alat perekam suara, alat tulis kantor atau ATK dan alat komunikasi 

sebagai penunjang kelengkapan alat dalam melakukan penelitian.  

F. Tekhnik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data   

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yaitu menafsirkan dan menguraikan data yang ada 
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bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Metode ini berfungsi untuk 

menguraikan dan menjabarkan informasi kualitatif bersamaan dengan 

menggambarkan masalah yang sedang diteliti. Pengolahan data dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Reduksi data adalah proses penyederhanaan, pengelompokan, 

pengklasifikasian,dan eliminasi data (membuang data yang tidak perlu). 

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dari beberapa arsip 

putusan dan wawancara dikelompokkan kemudian disaring sehingga 

menyisakan data yang sesuai dengan penelitian. 

b. Display data atau penyajian data yakni kegiatan saat sekumpulan data 

disusun secara sistematis. Setelah data dikelompokkan maka data 

berupa wawancara dan arsip putusan kemudian disajikan dalam bentuk 

catatan atau teks naratif dan bagan agar lebih mudah dipahami. 

c. Verifikasi data dan kesimpulan adalah tahap akhir dalam teknik 

pengolahan data. Hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah melihat 

hasil reduksi data dan penyajian data kemudian mencari hubungan atau 

pengaruh data tersebut dengan tujuan penelitian lalu ditariklah 

kesimpulan sehingga menjawab masalah yang diteliti. Terakhir, 

verifikasi dengan memberikan penilaian terhadap kesesuaian data 

dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis agar lebih 

tepat dan objektif. 
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2. Analisis Data 

Proses menganalisis data dalam penelitian kualitatif, dapat dilakukan ketika 

pengumpulan data berlangsung dan seusai pengumpulan data dalam waktu 

tertentu. Ketika wawancara, peneliti sudah memiliki kesempatan melakukan 

analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Metode yang digunakan 

adalah menggunakan metode deduktif yaitu menganalisis dengan menarik 

kesimpulan yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Peneliti dalam hal ini akan melakukan pengujian keabsahan data jika 

mungkin ada data yang tidak dan/atau kurang tepat yaitu dengan melakukan uji 

kebenaran dengan menggunakan uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan, menggunakan bahan referensi serta uji triangulasi). Uji 

Triangulasi dapat berupa triangulasi waktu yaitu penambahan waktu peneliti 

selama berada di wilayah yang diteliti guna memastikan tidak ada data yang 

kurang atau salah, triangulasi metode yaitu dilakukan dengan cara 

membandingkan data atau informasi dengan cara yang berbeda atau dengan 

orang yang berbeda, Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran 

informan tertentu melalui berbagai metode atau sumber perolehan data 
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BAB IV 

DISSENTING OPINIONHAKIM PTUN MAKASSAR DALAM MEMUTUS 

SUATU PERKARA PERSPEKTIF SIYASAH SYARIAH 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk atas Keputusan Presiden RI Nomor 

52 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990 yang merupakan salah satu dari 5 (Lima) 

PTUN yang pertama kali terbentuk di Indonesia bersama dengan PTUN Medan, 

PTUN Jakarta, PTUN Palembang dan PTUN Surabaya. Kantor PTUN Makassar 

sendiri disahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada saat itu, Bapak Ismail Saleh, 

S.H pada 26 Desember 1992. Kini kantor PTUN Makassar terletak di Jl. Raya 

Pendidikan No.1, Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi 

Selatan, Kode pos 90222.  

Lokasinya sekitar 20 km atau 40 menit dari Bandara Internasional Sultan 

Hasanuddin menuju ke arah barat menggunakan akses jalan tol, melalui Jalan 

Andi Pangerang Pettarani (jalan protokol), menuju pertigaan Jalan Raya 

Pendidikan di samping Gedung Phinisi Kampus Universitas Negeri Makassar/ 

UNM belok ke kiri sejauh 100 m. Kantor ini dibangun dengan luas lahan 3500 

m2, luas bangunan 1.350 m2 dengan batas utara (jalan raya Pendidikan), timur 

(Komplek Perumahan), selatan (Kantor Telkom) dan barat (lahan kosong). Lahan 

ini memiliki hak pakai dengan sertifikat No. 146, gambar Situasi No. 5418 

tanggal 12 September 1991, Luas 3.500 m², awalnya tercantum atas nama 

Departemen Kehakiman RI kemudian dibalik nama menjadi atas nama Pengadilan 

Tata Usaha Negara Makassar.   
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Terdapat dua gedung di kantor PTUN Makassar di antaranya ialah gedung 

induk dan gedung tambahan. Gedung induk dapat dipakai untuk ruang untuk 

tamu/pengunjung sidang), ruang sidang utama dan ruang sidang II ( pemeriksaan 

persiapan), ruang ketua, ruang wakil ketua, ruang hakim, ruang panitera 

sekretaris, ruang wakil panitera dan wakil sekretaris, ruang panitera muda perkara, 

ruang panitera muda hukum, ruang sub bagian keuangan, dan ruang IT (komputer/ 

server website). Lalu gedung tambahan memiliki 2 lantai, lantai atas digunakan 

untuk ruang panitera pengganti, dan lantai bawah ruang sub bagian umum dan sub 

bagian kepegawaian. Pada area belakang terdapat musholla, perpustakaan, kantin, 

gudang, dan tempat parkir kendaraan pegawai. PTUN Makassar sekarang ini 

diketuai oleh bapak I Nyoman Harnanta,S.H., M.H. dan wakil ketua pengadilan 

bapak R. Basuki Santoso, S.H., M.H. Wilayah hukum PTUN Makassar ialah 

provinsi Sulawesi Selatan dan provinsi Sulawesi Barat. Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) Makassar termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara (PT-TUN) Makassar, dan PTUN lainnya yaitu:  

a. PTUN Makassar ( sejak tanggal 14 Januari 1991),  

b. PTUN Palu (sejak tanggal 29 Oktober 1998),  

c. PTUN Manado (sejak tanggal 19 Desember 1997 ),   

d. PTUN Kendari (sejak tanggal 29 Oktober 1998 ),  

e. PTUN Ambon (sejak tanggal 7 Oktober 1997 ),   

f. PTUN Jayapura (sejak tanggal 9 Desember 1993 ). 
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Adapun wilayah hukum PTUN Makassar meliputi wilayah Administratif 

Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 3 (tiga) kota dan 21 (dua puluh satu) 

kabupaten.1  

Kota Makassar Kab. Bulukumba   Kab.Sidenreng 

Rappang (sidrap) 

Kota palopo Kab. Enrekang   Kab. Sinjai  

Kota Pare-Pare Kab. Gowa  Kab. Luwu Utara 

Kab. Bantaeng   Kab. Maros  Kab. Soppeng   

Kab. Barru  Kab. Kep. Selayar  Kab. Pinrang  

Kab. Bone  Kab. Pangka Jene 

kepulauan (pangkep) 

Kab. Takalar   

Kab. Jeneponto  Kab. Tanah Toraja  Kab. Toraja Utara 

Kab. Luwu Timur  Kab. Luwu  Kab. Wajo  

Tabel wilayah 4.1 Wilayah Hukum PTUN Makassar Sulawesi Selatan 

  

                                                           
1 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, "Peta Wilayah Hukum", Situs Resmi PTUN 

Makassar. http://ptun-makassar.go.id/peta-wilayah-hukum/ (11 Desember 2021) 
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Provinsi sulawesi barat terdiri atas 5 kabupaten di antaranya sebagai berikut:  

 

Tabel 4.2 Wilayah Hukum PTUN Makassar Pada Provinsi Sulawesi Barat  

Visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengacu pada visi 

dan misi Badan Peradilan yang telah di tetapkan oleh Mahkamah Agung RI dalam 

rapat kerja nasional tahun 2009 di palembang, yaitu visi “ Terwujudnya Badan 

Peradilan Indonesia yang Agung” serta misi menjaga kemandirian badan 

pengadilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan dan 

meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.  

Maka dari itu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hadir sebagai badan 

peradiln yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dimana dimana kekuasaan ini 

adalah dibawah lingkup kekuasaan Mahkamah Agung guna menyelenggarakan 

peradilan untuk menegeakkan hukum dan menjunjung tingggi nilai nilai keadilan. 

Penegakan hukum dan keadilan ini adalah bagian dari perlindungan hukum bagi 

rakyat atas perbuatan hukum publik dan oleh pejabat administrasi negara yang 

melanggar hukum.2 

                                                           
       2Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,”Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara 

Makassar”,Situs Resmi PTUN Makassar, http://ptun-makassar.go.id/visi-dan-misi-pengadilan-tata-

usaha-negara-makassar/ (11 Desember 2021) 

Kab. Mamasa Kab. Mamuju 

Kab. Polewali Mandar(Polman) Kab. Majene 

Kab. Mamuju Utara  
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A. Konsep Disssenting Dpinion Hakim PTUN Makassar Dalam Memutus 

Suatu Perkara  

Perbedaan pendapat diantara hakim semata-mata karena perbedaan 

pandangan dalam menerapkan hukum melalui kewenangan yang diberikan 

terhadap Mahkamah Konstitusi. Menurut Radbruch putusan hakim yang ideal 

adalah apabila mengandung unsur-unsur Gerechtigkeit (keadilan), 

Zweckmassigkeit (kemanfaatan), dan Rechtssicherheit (kepastian hukum) secara 

proporsional.3 Dalam putusan hakim terdapat tiga jenis gugatan yaitu gugatan 

diterima, gugatan ditolak, dan gugatan tidak dapat diterima.  

Andi Darmawan Hakim Pengadilan Tatausaha Negara Makassar wawancara 

tentang konsep dissenting opinion : 

“setiap hakim berhak untuk memberikan pendapat serta keputusan terhadap 

gugatan dalam persidangan. Apabila salah satu hakim menyampaikan 

pendapat yang berbeda (menyatakan gugatan di tolak) dari mayoritas 

hakim(menyatakan guagtan di terima)  maka terjadilah yang namanya 

dissenting opinion. “4 

Esensi Dissenting opinion merupakan bentuk dari penolakan anggota majelis 

hakim terhadap putusan yang disepakati oleh mayoritas hakim, pada prakteknya 

ada beberapa kemungkinan yang bisa ditemukan yaitu : yang pertama, Perbedaan 

mulai dari dasar dasar pertimbangan sampai pada putusan. Kemudian yang ke 

dua, Perbedaan pada dasar dasar pertimbangan tetapi tidak ada perbedaan pada 

                                                           
3 Muhamad Rusdi. “Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap 

Kesadaran Hukum Masyarakat.” Widya Pranata Hukum Jurnal Volume 1. no. 1 (2019): 89-

107. 
4 Andi Darmawan, Hakim Pengadilan Tatausaha Negara, wawancara Konsep Dissenting 

Opinion, Makassar, 16 November 2022. 
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putusan. Dan yang ke tiga, Ada persamaan pertimbangan tapi memiliki putusan 

yang berbeda. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bebrapa pemikir hukum. 

Menurut Bagir Manan dissenting opinion adalah pranata yang membenarkan 

perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan5 Menurut Artidjo 

Alkosar dissenting opinion merupakan perbedaan pendapat hakim dengan hakim 

yang lain.6 Sedangkan menurut Pontang Moerad dissenting opinion merupakan 

opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang 

tidak setuju (disagree) dengan putusan yang diambil oleh mayoritas anggota 

majelis hakim.7 Menurut pendapat Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan 

tersebut yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori ratio 

decidendi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori 

kebijaksaaan. 

Adapun pendapat yang serupa di kemukan oleh Taufik Pradana, Hakim 

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. tentang dissenting opinion: 

“dissenting opinion adalah sebuah perbedaan pendapat yang terjadi 

diantara majelis hakim, namun pendapat tersebut merupakan pendapat 

minoritas atau kalah suara:”8 

Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa dissenting opinion 

merupakan perbedaan pendapat di antara para hakim yang kalah suara atau 

memiliki suara minoritas. 

                                                           
5  Bagir Manan, Dissenting opinion, (Jakarta: IKAHI, 2006): 11. 
6 Artidjo Alkosar, Dissenting Opinion (jakarta: Kompas, 2003): 33. 
7 Pontang Moerad. Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara, 

(Bandung: Alumni, 2005): 11. 
8 Taufik Pradana,  Hakim Pengadilan Tatausaha Negara, wawancara, Makassar, 16 

November 2022. 
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Dalam proses pembuatan putusan, hakim harus mempertimbangkan segala 

aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin 

dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah 

keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral 

(moral justice), dan keadilan masyarakat (social justice). 

 Dissenting Opinion itu sendiri lebih sering digunakan di negara-negara 

yang menganut Sistem Hukum Anglo Saxon seperti Amerika Serikat dan Inggris. 

Pada Sistem Hukum tersebut dissenting opinion digunakan jika terjadi perbedaan 

pendapat antara seorang Hakim dengan Hakim lain yang putusannya bersifat 

mayoritas. Pendapat Hakim yang berbeda dengan putusan tersebut akan ikut 

dilampirkan dalam putusan dan menjadi dissenting opinion. Di Amerika Serikat 

yang menjadi perdebatan oleh para hakim adalah kasus yang diperiksa. Hal 

tersebut dimaksudkan agar terciptanya suatu hukum baru karena secara prinsip 

para hakim tersebut berpegang teguh pada pemikiran “Judge Made Law”. Dimana 

para hakim tersebut dituntut untuk senantiasa dapat menjawab dan memberikan 

kepastian hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam 

masyarakat.  

Seiring dengan perkembangan zaman, dimana muncul banyak sekali kasus-

kasus yang menuntut kecermatan dari para hakim dalam memutus suatu perkara 

maka di Indonesia diterapkan juga penggunaan dissenting opinion. Selain itu, 

penerapan dissenting opinion tersebut juga dilatarbelakangi oleh sebuah 

pemikiran sederhana yang menyatakan bahwa sebuah putusan itu baru bisa 

disebut adil apabila setiap hakim bisa menggunakan haknya untuk 
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mengungkapkan pandangannya secara bebas, terbuka dan jujur dengan tentunya 

menggunakan pertimbangan hukum, sampai dihasilkan satu putusan yang bersifat 

kolektif. Di Indonesia istilah dissenting opinion mulai mencuat dikarenakan 

kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Mahkamah Agung.9 

Terdapat enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses 

pembuatan putusan hakim, yaitu : Pertama, Mengidentifikasi fakta-fakta untuk 

menghasilkan suatu struktur kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim 

sebagai kasus yang riil terjadi. Ke dua, Menghubungkan struktur kasus tersebut 

dengan sumber hukum yang relevan sehingga ia dapat menetapkan perbuatan 

hukum dalam peristilahan yuridis. Ke tiga, Menyeleksi sumber hukum dan aturan 

hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung 

didalam aturan hukum itu (the policies underlying those rule), sehingga dihasilkan 

struktur aturan yang koheren. Empat, Menghubungan struktur aturan dengan 

struktur kasus. Ke lima, Mencari alternatif penyelesaian yang memungkinkan. Ke 

enam, Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian 

diformulasikan sebagai putusan akhir.10 Menurut Mackenzie ada beberapa teori 

atau pendekatan tersebut yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan 

intuisi, teori ratio decidendi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan 

pengalaman, teori kebijaksaaan.11  

                                                           
9 Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah. Perbedaan Pendapat Dalam Putusan 

Pengadilan. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011): 35. 
10 Arif Hidayat. “Penemuan hukum melalui penafsiran hakim dalam putusan pengadilan.” 

Jurnal Pandecta Research Law Journal Volume 8. no. 2 (2013): 154-168. 
11 Moelyatno dan Ahmad Rifai. Asas-Asas Hukum Pidana, (dalam) Penemuan Hukum 

Oleh hakim dalam Persfektif Hukum Progresif. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011): 102-113. 
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Taufik Pradana, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara wawancara mengenai 

lahirnya konsep dissenting opinion: 

“Dissenting opinion terjadi karena setiap hakim memiliki pandangan serta 

analisis yang berbeda-beda terhadap perkara yang sedang ditangani. 

Analisis yang berbeda tentunya akan menghasilkan putusan yang berda.”12 

Kebebasan hakim dalam menentukan aliran penemuan hukum, metode, 

penalaran serta aspek yang harus dimuat dalam pertimbangan putusan dapat 

menimbulkan padangan yang berbeda oleh majelis hakim. Hal inilah yang dapat 

memicu terjadinya Dissenting opinion dalam putusan hakim. 

B. Kedudukan Dissenting opinion Dalam Menentukan Suatu Putusan Akhir  

Setiap pejabat pemerintahan diberikan kewenangan untuk melakukan 

tindakan administratif, namun harus tetap berlandas pada hirarki perundang-

undangan. Namun tidak jarang dalam mengambil kebijakan atau tindakan tersebut 

tidak memuaskan beberapa pihak, akibat kewenangan pejabat dalam hal 

administrasi ini seringkali menyimpang dari peraturan yang berlaku dan 

dampaknya merugikan masyarakat. Kenyataan menunjukkan harapan yang 

terkandung dalam penegakan sepenuhnya dapat diraih karena terkadang ada 

beberapa tindakan yang terjadi untuk memberikan perlindungan terhadap 

kepentingan suatu kelompok atau orang tertentu.13 

                                                           
12 Taufik Pradana, Hakim Pengadilan Tatausaha Negara, Wawancara Tentang Lahirnya 

konsep dissenting Opinion, Makassar, 16 November 2022. 
13 Muammar Salam dan Adriana Mustafa. “Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh 

Pemerintah Kota Makassar.” Jurnal Siyasatuna Volume 2, no. 1 (2021): 117-124. 
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Dianutnya dissenting opinion dalam hukum Indonesia dimaksudkan untuk 

pelaksanaan asas transparansi dalam penyelesaian perkara. Dissenting opinion 

perlu diterapkan. Penulisan pendapat hakim yang berbeda dengan putusan itu 

perlu dilakukan pada putusan, karena bisa menjadi cara masyarakat mengontrol 

hakim. Berdasarkan opini tersebut, masyarakat bisa mengetahui dasar hukum 

suatu putusan majelis hakim, termasuk kemungkinan ada kejanggalan dibalik 

putusan. 14 

Pemberlakuan dissenting opinion, sejalan dengan semangat keterbukaan, jika 

pembacaan putusan majelis hakim bersifat terbuka, sudah semestinya proses 

pembentukan putusan itu pun terbuka. Penerapan dissenting opinion bukan 

sekadar perlu sebagai sarana mengontrol hakim, tetapi juga untuk pengembangan 

pendidikan hukum. Setelah mengetahui adanya perbedaan pendapat diantara 

hakim anggota majelis hakim, kalangan akademik bisa melakukan kajian dengan 

pencantuman pendapat hakim tersebut, karena hak masyarakat untuk 

mendapatkan informasi secara optimal harus diberikan. Akses masyarakat untuk 

mendapatkan putusan pengadilan sebaiknya juga ditingkatkan, meskipun 

dissenting opinion diterapkan tetapi jika masyarakat tetap kesulitan mendapatkan 

salinan putusan pengadilan seperti saat ini maka kebijakan tersebut tak berarti 

karena masyarakat tetap saja kesulitan mengetahui pendapat hakim yang berbeda.  

Pada masa sebelum dimuatnya ketentuan dissenting opinion dalam perkara 

kepailitan, maka hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan majelis 

                                                           
14 Hangga Prajatama. “Kedudukan Dissenting opinion sebagai upaya kebebasan hakim 

untuk mencari keadilan di Indonesia.” Jurnal Hukum UNS Volume 2. no. 1 (2014):41-50. 
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hakim tidak dapat mengemukakan pendapatnya dalam putusan sehingga 

masyarakat tidak akan pernah tahu apakah ada perbedaan pendapat atau tidak. 

Ketika ada perbedaan pendapat, maka perbedaan tersebut tidak dimuat dalam 

putusan melainkan hanya ada dalam catatan pengadilan dan diadministrasikan 

dalam Buku II MA yang berisi pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi 

pengadilan.15 

Permasalahan timbul ketika adanya keberatan, pencari keadilan, tanpa 

mengetahui latar belakang putusan, mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan 

kembali, padahal semestinya pencari keadilan dan masyarakat boleh mengetahui 

pendapat hakim terhadap isi putusan yang dijatuhkan tersebut, untuk itu 

Dissenting opinion perlu diatur sehingga masyarakat mengetahui adanya 

perbedaan pendapat pada majelis hakim atas putusan itu. Ini bisa menjadi jalan 

masyarakat mengontrol hakim karena pendapat yang terasa janggal dari hakim 

pada putusan itu bisa mengidentifikasikan ada faktor lain dari pendapat hakim 

tersebut.  

sistem dissenting opinion pada berkas putusan patut diterapkan, sebagai 

wujud transparansi informasi didunia peradilan kasasi diMahkamah Agung. 

Dipihak lain, masyarakat sepatutnya mau dan mampu menghargai apapun putusan 

yang diambil Majelis hakim, dan tidak perlu bersikap reaktif misalnya dengan 

                                                           
15 Wiwie Heryani. “Analisis Hukum Empiris Terhadap Dissenting Opinion Dalam 

Putusan Hakim.” Jurnal Penelitian Hukum Volume 1. no. 2 (2012): 261-279. 
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membuat pandangan bersifat menyudutkan, yang tidak ada dasar hukumnya, 

kecuali menemukan kejanggalan pada putusan tersebut.  

Filosofi adanya dissenting opinion adalah untuk memberikan akuntabilitas 

kepada masyarakat pencari keadilan (justiabelen) dari para hakim yang memutus 

perkara. Penyelesaian perkara kepailitan harus diselesaikan oleh hakim dalam 

bentuk majelis sehingga dalam keputusan akhir tidak tertutup kemungkinan 

adanya perbedaan pendapat diantara majelis hakim. Secara yuridis jika terjadi 

perbedaan pendapat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Hal ini 

kadangkala mengakibatkan hakim yang mempunyai integritas tinggi kalah dalam 

voting, sehingga untuk itu disediakan sarana untuk mengungkapkan perbedaan 

pendapatnya yang disertai dengan argumentasi yuridis dan merupakan satu 

kesatuan dengan putusan hakim. Bagi masyarakat, dissenting opinion ini penting 

untuk memantau pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menangani perkara.  

Zarina hakim Pengadilan Tatausaha Negara wawancara tentang pentingnya 

dissenting opinion : 

“dissenting opinion bisa dikatakan sebagai pisau analisis bagi seorang hakim 

karena dengan adanya aturan mengenai dissenting opinion hakim tidak lagi 

punya intervensi dari hakim hakim yang senior”16 

Secara umum definisi Dissenting opinion itu suatu perbedaan pendapat hakim 

dengan hakim lain.  Perbedaan pendapat hakim seharusnya diketahui oleh publik 

sesuai dengan prinsip sidang yang terbuka untuk umum. Sebaiknya pendapat 

hakim itu semuanya masuk ke dalam putusan, baik yang setuju maupun tidak 

                                                           
16 Zarina, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, wawancara tentang Pentingnya 

Dissenting Opinion, Makassar, 16 November 2022.  
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setuju dengan putusan itu karena jika dissenting opinion tak diterapkan, dalam 

putusan kesimpulan saja yang tampak. Dissenting opinion memang belum berlaku 

sepenuhnya, karena sistemnya belum memungkinkan. Kasus putusan Joko 

Sugiarto Tjandra (terdakwa skandal Bank Bali perbedaan pendapat hakim itu 

muncul, karena majelis hakim setuju putusan ini diharapkan bisa menjadi awal 

penerapan dissenting opinion, namun ini tidak bisa begitu saja dianggap berlaku 

untuk umum, karena aturannya belum memungkinkan.  

Sandi panitera muda Pengadilan Tata Usaha Negara Wawancara tentang arsip 

perkara yang memuat dissenting opinion : 

”apabila terdapat perbedaan pendapat di antara hakim dalam rapat 

pengambilan keputusan, maka pendapat yang berbeda itu tetap di muat 

dalam putusan akhir dan akan dibacakan saat pembacaan putusan. Ini 

bertujuan agar semua orang tau tentang putusan tersebut dan untuk 

menciptakan sebuah peradilan yang sehat seuai dengan ketentuan Undang-

Undang no.5 pasal 97 dan 113 tentang dissenting opinion di Pengadilan 

Tatausaha Negara.”17   

 Adanya dissenting opinion ini membuat masyarakat kini mempunyai 

harapan baru putusan pengadilan akan lebih berkualitas. Sebab, hakim tak bisa 

lagi menyembunyikan pikirannya dalam putusan, dengan menganalisis putusan 

itu, masyarakat dengan mudah akan dapat menemukan mana hakim yang sudah 

terkontaminasi dan yang masih murni dengan pendapat hukum yang 

mengedepankan rasa keadilan. Dissenting opinion juga akan mendorong hakim 

                                                           
17 Sandi, panitera muda Pengadilan Tata Usaha Negara Wawancara tentang arsip perkara 

yang memuat dissenting opinion, Makassar, 24 November 2022 
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lain mempunyai pilihan dalam menentukan putusan dalam perkara yang sama. Ini 

akan mendorong lahirnya yurisprudensi yang lebih bersifat tetap. 

C. Bentuk Dissenting Opinion Dalam Menentukan Keadilan Perspektif 

Siyasah Syari’ah 

Kata siyasah menurut kalangan ahli Bahasa Arab berasal dari akar kata sasa-

yasusu-siyasatan, berarti mengatur, memerintah atau melarang. Siyasah adalah 

suatu aktifitas yang dilakukan seseorang, sekelompok masyarakat, atau negara 

guna memperbaiki keadaan yang buruk menjadi baik, dan yang baik menjadi lebih 

baik. Di kalangan ulama Fikih, siyasah biasa diartikan sebagai interaksi yang 

dilakukan oleh seorang pemimpin secara evolusioner untuk mencapai satu 

kemaslahatan, sungguhpun tidak diperkuat oleh ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis. 

Menurut Menurut Ibnu Nujaim, siyasah syariyyah adalah suatu tindakan atau 

kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang 

dipandangnya baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang terperinci yang 

mengaturnya.” 

Datangnya islam sebagai agama yang sempurna, memberikan begitu banyak 

dampak, tidak hanya dalam memperbaiki akidah dan akhlak manusia, akan tetapi 

juga ikut membangun tatanan sosial dan politik bahkan pemerintah dalam 

masyarakat.18 Dalam ketatanegaraan Islam, menegaskan bahwa sangat tidak 

                                                           
18 Rahmawati B, dkk. “peran pemerintah desa terhadap upaya pemulihan akibat bencana 

alam perspektif fikih siyasah”, Jurnal Siyasatuna Volume 3, no. 2 (2022): 393-402. 
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dibenarkan adanya diskriminasi dalam bidang hukum, dimana setiap orang 

memiliki kedudukan yang sama tanpa dibedakan dari segi sosialnya.19 

Setiap pengambilan putusan dalam islam harus sesuai dengan bukti dan saksi 

serta tidak terlepas dari hukum yang di atur oleh Allah SWT sebagaimana 

firmannya dalam Q.S. Al-Maidah ayat 44: 

يْنَ هَ  لَّذِّ يْنَ اسَْلمَُوْا لِّ نوُْرٌٌۚ يحَْكُمُ بِّهَا النَّبِّيُّوْنَ الَّذِّ ىةَ فِّيْهَا هُدىً وَّ بّٰنِّيُّوْنَ اِّنَّآ انَْزَلْنَا التَّوْر  ادوُْا وَالرَّ

ِّ وَكَانوُْا عَلَيْهِّ شُ وَالْاحَْبَارُ بِّمَا اسْتحُْ  ت بِّ اللّّٰٰ نْ كِّ ءٌَۚ فلََا تخَْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِّ وَلَا فِّظُوْا مِّ هَداَٰۤ

فِّرُوْنَ  ىِٕكَ هُمُ الْك 
ُ فَاوُل ٰۤ يْلًا ۗوَمَنْ لَّمْ يحَْكُمْ بِّمَآ انَْزَلَ اللّّٰٰ تِّيْ ثمََناً قلَِّ ي  ٤٤تشَْترَُوْا بِّا   

 

Terjemahan: 

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan 

cahaya. Dengannya para nabi, yang berserah diri (kepada Allah), memberi putusan 

atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para nabi dan ulama-ulama mereka 

(juga memberi putusan) sebab mereka diperintahkan (oleh Allah untuk) menjaga 

kitab Allah dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, 

janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Janganlah 

kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak 

memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka 

itulah orang-orang kafir”.20 

 

Dalam buku M. Tahir Azhary, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-

prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Madinah 

dan Masa Kini, menyebutkan bahwa dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah 

terkandung sembilan prinsip negara hukum yaitu, prinsip kekuasaan, prinsip 

musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan 

                                                           
19 Andi Zalika Nidasoliah dan Rahmiati. “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas 

Netral pada Pemilihan Gubernur di Kota Makassar Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” Jurnal 

Siyasatuna Volume 2 no. 1 (2021): 13-27.  
20Q.S Al-Maidah ayat 44  
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perlindungan, prinsip pengadilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahtraan, 

dan prinsip ketaatan rakyat.21 Dari perspektif siyasah syari’ah, penulis hanya 

menggunakan beberapa prinsip diantaranya adalah prinsip keadilan, prinsip 

musyawarah dan prinsip persamaan. 

Pertama, Prinsip keadilan menurut Ibnu Katsir bahwa Allah SWT 

memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin agar menegakkan 

keadilan dan janganlah mereka bergeming dari keadilan itu barang sedikitpun, 

jangan pula mereka mundur dari menegakkan keadilan. Prinsip ini sesuai dengan 

tujuan dari dissenting opinion yang kemudian harus menjadi pertimbangan yang 

paling utama ketika berbeda pendapat tentang suatu perkara dan juga dengan 

prinsip keadilan dalam dissenting opinion masyarakat memiliki harapan untuk 

mencapai keadilan yang lebih berkualitas. 

Dissenting Opinion dapat dipersamakan dengan proses ijtidah karena setiap 

hakim atau mujtahid tentunya akan bersungguh sungguh untuk menegakkan 

hukum, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, dimana dalam prosesnya 

akan ditemukan pendapat yang berbeda dalam penafsiran hukumnya. Sebagai  

mana hadist Rasulullah SAW: 

 ُ ِّ صَلَّى اللَّّٰ عَ رَسُولَ اللَّّٰ : أنََّهُ سَمِّ و بْنِّ الْعَاصِّ  : عَليَْهِّ وَسَلَّمَ يقَوُلُ عَنْ عَمْرِّ

، مُ فَاجْتهََدَ ثمَُّ أصََابَ فلََهُ أجَْرَانِّ جْرٌ أخَْطَأَ فلََهُ أَ ثمَُّ مَ فَاجْتهََدَ وَإِّذاَ حَكَ  إِّذاَ حَكَمَ الْحَاكِّ . 

Artinya : 

“Dari ‘Amr ibnul ‘Ash bahwa Rasulullah SAW. Bersabda “apabila 

seseorang hakim berijtihad lalu dia benar dalam ijtihadnya, maka dia 

                                                           
21  Muhammad Tahir Azhary. Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan 

Hukum Islam. (Jakarta: Prenada Media, 2015): 29. 
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mendapatkan dua pahala,. Dan apabila dia berijtihad akan tetapi salah 

dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala.” 22 

  

Kedua, prinsip musyawarah merupakan suatu forum tukar fikiran, gagasan 

dan ide termasuk saran-saran yang diajukan dalam proses pemecahan masalah dan 

juga untuk menghindari dominasi dan kesewenang-wenangan individu, 

sebagaimana dalam Q.S Al-imran ayat 159: 

ِّ لِّنْتَ لهَُمْ ٌۚ وَلَوْ كُنْتَ فظًَّا نَ اللّّٰٰ نْ حَوْلِّكَ ۖ لْقلَْبِّ لَا يْظَ اغَلِّ  فَبِّمَا رَحْمَةٍ م ِّ وْا مِّ اعْفُ عَنْهُمْ فَ نْفَضُّ

رْهُمْ فِّى الْامَْرٌِّۚ فَاِّذاَ عَزَمْتَ  ِّ عَ كَّلْ توََ فَ وَاسْتغَْفِّرْ لهَُمْ وَشَاوِّ بُّ الْ  ۗلىَ اللّّٰٰ َ يحُِّ لِّيْنَ  اِّنَّ اللّّٰٰ  مُتوََك ِّ

Terjemah Kemenag 2019 

 “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati 

kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). 

Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” 

 

Prinsip musyawarah sama dengan proses ijtihad yang merupakan kesepakatan 

para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-

Qur'an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi. Adalah keputusan bersama 

yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan 

dan disepakati. Hasil dari ijma adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama 

dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat.  

Dissenting opinion disamakan dengan proses ijtihad dalam islam sama-sama 

memusyawarahkan perbedaan pendapat terhadap sesuatu dan kemudian 

dirundingkan dan disepakati secara bersama. Maka dissenting opinion sesuai 

dengan prinsip musyawarah dalam islam yang juga disebut ijtihad karena semua 

                                                           
          22 H.R. AL-Bukhori muslim:6089, Ensiklopedi kitab 9 
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pendapat hakim ditampung tanpa terkecuali dan dijadikan bahan rundingan dan 

disepakati. 

Ketiga, prinsip persamaan dalam Islam disebut alwusawa adalah sikap yang 

memandang seimbang, sejajar, sama rata antar sesama manusia. Dalam demokrasi 

Islam, almusawa berhimpitan dengan nilai assyura (musyawarah) dan al'adalah 

(keadilan). Prinsip persamaan dalam dissenting opinion, hakim harus bisa netral 

terhadap perbedaan pendapat para hakim dan kemudian mengedepankan keadilan 

dalam putasan. 

 Beberapa prinsip dalam siyasah syari’ah sejalan dengan konsep-konsep 

dissenting opinion yang berupaya mendatangkan kemaslahatan dan 

menghilangkan kemafsadatan. Dalam islam Prinsip keadilan, prinsip musyawarah 

dan prinsip persamaan harus menjadi isntrumen utama dalam perdebatan tentang 

suatu perkara demi tercapainya peradilan yang bersih dan adil.  

  



 
 

60 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian di Pengadilan Tata Usaha Makassar dapat disimpulkan 

bahwa:  

1. Konsep dissenting opinion merupakan pendapat berbeda dari hakim 

yang memiliki suara minoritas, yang terjadi karena pandangan serta 

analisis dari setiap hakim yang berbeda.  

2. Kedudukan dissenting opinion merupakan yurisprudensi yaitu sebgai 

literatur atau referensi apabila terdapat kasus yang serupa. Kedudukan 

dissenting opinion tidak diatur dengan jelas didalam perundang 

undangan karena pada dasarnya perbedaan pendapat dianggap tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang ada.  

3. Bentuk Dissenting opinion dalam perspektif siyasah syari’ah merupakan 

ijtihad dari hakim Yaitu usaha yang dilakukan dengan maksimal dalam 

melahirkan hukum-hukum syariat dari dasar-dasarnya melalui pemikiran 

dan penelitian yang sungguh-sungguh dan mendalam.  Kemudian 

dengan menggunakan prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan prinsip 

persamaan yang berupaya mendatangkan kemaslahatan dan 

menghilangkan kemafsadatan.  
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B. Implikasi  

1. Dalam hal penerapan dissenting opinion di Pengadilan Tata Usaha Negara 

masih sangatlah kurang. Dari berbagai konsep tentang dissenting opinion  

hanya beberapa hakim yang  menerapkan konsep tersebut, ini di karenakan 

kurangnya perkarang yang ada di lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara 

serta kurangnya hakim yang memahami tentang bagaimana pentingnya 

dissenting opinion dalam sebuah putusan perkara.   

2. Tidak adanya aturan yang mengatur secara spesifik tentang dissenting 

opinion menyebabkan hakim enggan melakukan beda pendapat,  karena di 

anggap akan berdampak pada hubungan emosional yang telah terbangun di 

antara hakim tersebut. hakim yang lain akan beranggapan bahwa hakim 

seorang hakim yang melakukan dissenting opinion telah merasa lebih 

menguasai perkara/kasus yang sedang ditangani.  

3. Sebagai upaya menciptakan kemaslahatan seperti yang di terangkan dalam 

tinjauan siyasah syar’iyah bukan hanya dari segi teori namun juga dari segi 

implementasi maka dissenting opinion di lingkungan pengadilan PTUN 

Makassar agar lebih di kembangkan dan di terapkan penuh dengan 

keseriusan oleh pihak pengadilan terkhusus oleh hakim sehingga 

dissenting opinion tidak hanya di anggap sebagai pelengkap di dalam 

sebuah putusan namun juga dapat menjadi sebuah jawaban bagi 

masyarakat yang haus akan keadilan. 
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2. Dissenting Opinion pertama kali di terapkan di negara yang menganut 

sistem hukum angeloxason bagaimana bisa Dissenting Opinion di terapkan 

di negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental? 

3. Apa tujuan dari Dissenting Opinion? 
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4. Apakah Dissenting opinion pernah terjadi di PTUN Makassar? 

5. Apakah ada aturan yang mengatur secara spesifik tentang Dissenting 

Opinion? 

6. Bagaimana konsep anda tentang Dissenting Opinion? 

7. Apakah hasil dari Dissenting Opinion dapat dijadikan sebagai putusan 

akhir? 

8. Apakah Dissentiong Opinion dapat mempengaruhi putusan akhir? 

9. Ada berapa cara dalam melakukan Dissenting Opinion? 

10. Kapan Dissenting Opinion dapat dilakukan? 

11. Apa kelemahan Dissenting Opinion? 

12. Bagaimana kedudukan Dissenting di Indonesia? 

13. Apakah pertimbangan hakim atau Dissenting Opinion hakim dalam putusan 

PTUN yang ditolak seluruhnya bisa dijadikan dasar hukum atau rujukan 
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14. Bagaimana ketentuan hukum Dissenting Opinion dalam putusan PTUN? 

15. Apakah dampak dari Dissenting Opinion?  

Informan/Narasumber 3 

Nama    : Sandi S.H.  

Jabatan   : Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar  

Waktu Wawancara  : kamis 28 November 2022 

1. Apakah di Pengadilan Tata Usaha Negara Pernah Terjadi Dissenting 

Opinion ? 

2. Apa tujuan dan manfaat dari dissenting opinion ? 
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3. Apakah dalam waktu 3-5 tahun terakhir dissenting opinion pernah terjadi 

di Pengadilan Tata Usaha Negara ? 

4. Kasus atau perkara apa saja yang di dalamnya memuat Putusan dissenting 

opinion ? 

5. Dalam kurun waktu 3-5 tahun terakhir putusan hakim yang memuat 

dissenting opinion ada berapa yang memiliki kekuatan hukum tetap ? 

6. Apakan dissenting opinion dapat di jadikan putusan akhir ? 
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RIWAYAT HIDUP  

 

Rahmat Kurniawan , lahir di Bulukumba pada 

tanggal 11 Maret 2000. Anak pertama dari 2 

bersaudara, anak dari pasangan Bapak Amrin dan 

Ibu Anti. Penulis memiliki hobby Traveling. 

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) 

di SDN 348 Doajang dan tamat pada tahun 2012, 

selanjutnya saya melanjutkan pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Di SMP Negeri 2 Bulukumba dan tamat pada 

tahun 2015, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang 

Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Bulukumba dan tamat pada 

tahun 2018, dan Alhamdulillah pada tahun yang sama pula penulis 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan 

Hukum.  

  Penulis sangat merasa bersyukur atas rahmat dan kasih sayang 

Allah SWT serta doa restu dan dukungan penuh orang tua, keluarga besar, dan 

teman-teman karena berkat doa dan dukungan serta motivasi yang diberikan 

sehingga saya ada di tahap ini. Penulis akan selalu bersemangat untuk 

memberikan persembahan terbaik untuk orang-orang sekitar terkhususnya 

orang tua saya.  
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