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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN 

SINGKATAN Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 
 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ s (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż et (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ s (dengan titik bawah) ص

 ḍad ḍ e (dengan titik bawah) ض



 

 

x 

 

 

 
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 vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monogtong dan vokal rangkap atau diftong. 

 ṭa ṭ e (dengan titik bawah) ط

 ẓa ẓ et (dengan titik bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik‟ 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 ھ

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى



 

 

xi 

 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, tranliterasinya sebagai berikut: 

 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan ؘ◌ ىؙ◌
yā‟ 

Ai a dan i 

 fatḥah dan ´َ◌ وؘ◌
wau 

Au a dan u 

Contoh: 
kaifa: ْفیك   

haula: ڶو   ھْ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 
Contoh: 

māta: َ تَام   

qīla: ِ لَیقْ   

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A            آ

 Kasrah I I ؚا

 ḍammah U U ؙا

akat dan Huruf Nama 
uruf dan 

Tanda 
Nama 

... ىَ◌ ´ I ◌َا ´ … atḥah dan alif atau 
yā‟ 

Ā dan garis di atas 

 kasrah dan yā‟ Ī dan garis di atas ىؚ◌

 ḍammah dan wau Ū dan garis di atas وؙ◌



 

 

xii 

 

yamūtu:َ توُمُْی   

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasinya 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].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 

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

marbūṭahitu ditransliterasinya dengan ha (h).  

Contoh: 

rauḍahal- atfāl: لافط  ْ ْلأا ُةض و   ْ  ر

al- madīnah al- fāḍilah: ةُلضَاِفَلاةُنَیدْمَِلا  

al- ḥikmah: ةمُكَحْلِا  

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 syaddah.  

Contoh:  

rabbanā: اَنبَّر  

najjainā: اَنیجَّْن  

al- ḥaqq: قُّحَلا  

al-ḥaj: ُّجحَلا   

nu‘ima: مَعُِّن   

aduwwun‘: وٌُّدعَ   

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan لا ( alif lam 

ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. 



 

 

xiii 

 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya yang dihubungkan 

dengan garis mendatar (-).  

7. Hamzah  

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

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

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

Contoh: 

ta’murūna: َ نوَْرمُُأت   

umirtu:ُ تُرْمِأ  

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  

Al-‘Ibārātbi‘umūm al-lafẓlābikhuṣūṣal-sabab  

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

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

hamzah.  
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Contoh:  

billāh ½اب   

dīnullāh ِ ِْالله انُید   

10. Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan awal nama diri (orang, tempat, 

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

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

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

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

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

Wa mā Muḥammadun illā rasūl  

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata Mubārakan 

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

Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazālī  

Al-Munqiżminal-Ḍalāl  

 

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:  
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11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
 
swt. = Subhanahu wa Ta’āla 

saw. = shallallāhu ‘alaihi wasallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijriyah  

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4  

HR = Hadis Riwayat 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat  

t.th. = Tanpa tahun 
  

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

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

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid 

(bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū) 
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ABSTRAK 

Nama    :Dedy Riansyah 
Nim    :10200120075 
Judul Skripsi  :Dampak Hilangnya Kewenangan PTUN dalam 

Mengadili Keputusan Fiktif Positif Perspektif Siyasah 
Syar’iyyah (Studi PTUN Kota Makassar) 

 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Dampak Hilangnya 

Kewenangan PTUN dalam Mengadili Keputusan Fiktif Positif Perspektif Siyasah 
Syar’iyyah? Pokok masalah tersebut dirincikan ke dalam beberapa sub masalah, 
yaitu: Bagaimana Eksistensi fiktif negatif pasca hilangnya kewenangan PTUN 
dalam mengadili keputusan fiktif positif di PTUN Makassar?, Bagaimana dampak 
hilangnya kewenangan PTUN dalam mengadili fiktif positif terhadap perubahan 
dinamika hukum dan kepastian hukum perspektif siyasah syar’iyyah? 

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif 
dan normatif syar’i dan. Adapun sumber data penelitian ini adalah Hakim PTUN 
Makassar, Analis Perkara Pengadilan PTUN Makassar, Pegawai badan 
pemerintahan, dan Advokat. Selanjutnya metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data 
dan analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan yaitu; klasifikasi data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil Pembahasan ini menunjukkan bahwa setelah hilangnya kewenangan 
PTUN dalam mengadili keputusan fiktif dihilangkan, menimbulkan pro dan kontra 
dalam pemberlakuan kembali fiktif negatif yang ada pada Undang-undang PTUN, 
namun pada praktiknya di PTUN Makassar tidak membuka peluang agar fiktif 
negatif ini untuk hadir kembali.  

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan pasca hilangnya kewenangan 
PTUN dalam mengadili keputusan fiktif positif di antaranya, Pertama Peningkatan 
potensi maladministrasi oleh Pejabat Pemerintah, hal ini dapat dilihat karena tidak 
adanya pengawasan Lembaga yudisial yaitu PTUN. Kedua, menciptakan 
ketidakpastian hukum, pada dasarnya fiktif positif ini berupa keputusan yang 
bersifat abstrak atau tidak memiliki bentuk keputusan atau penetapan sehingga 
tidak jelas bentuk penegakan fiktif positif yang diatur dalam undang-undang cipta 
kerja yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakannya.  

Implikasi dari Penelitian bisa terlihat pada hubungan antara lembaga 
pemerintah dan otoritas peradilan yang dapat mengurangi risiko penyalahgunaan 
keputusan. Serta temuan penelitian dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan 
reformasi hukum administrasi, termasuk pemulihan kewenangan PTUN atau 
pembentukan mekanisme alternatif untuk memastikan keadilan dan keabsahan 
keputusan administratif serta pemerintah segera membentuk Undang-undang yang 
baru terkait Pengadilan Tata Usaha Negara dan mencabut Undang-undang Nomor 
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan pada prinsip hukum, 

prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat dari UUD 1945 yang menyatakan bahwa 

"Indonesia merupakan negara hukum." Oleh karena itu, dalam kehidupan 

berkelompok, kita diwajibkan untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku. 

Sajidpto Rahardjo, seorang pakar hukum, mengemukakan pandangan 

hukum progresif yang menyatakan bahwa "Hukum ada untuk kepentingan manusia, 

bukan sebaliknya, manusia yang harus tunduk pada hukum." Dalam konsep ini, 

hukum berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih 

inklusif, yaitu kesejahteraan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, 

jika terdapat masalah dalam sistem hukum, yang perlu diperbaiki adalah undang-

undang dan struktur hukumnya, bukan mengharuskan manusia untuk tunduk pada 

sistem hukum yang bermasalah.1 

Hukum memiliki beragam komponen yang terbagi berdasarkan bidang 

kompetensinya. Terdapat hukum privat yang mengatur hubungan individu dengan 

individu lainnya, dan ada juga hukum publik yang mengatur hubungan negara dan 

warga negara. 

Prinsip Negara hukum sejajar dengan prinsip kedaulatan rakyat, di mana 

rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara. Kedaulatan rakyat 

ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan 

bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sesuai dengan undang–

undang dasar ini." Rakyat adalah pelaksana utama kedaulatan tertinggi, oleh karena 

itu, dalam pelaksanaan pemerintahan, perlu berfokus pada kepentingan dan 

keinginan rakyat. Dalam hal ini, penting agar memahami bahwa pembagian 

kekuasaan antara lembaga-lembaga negara harus dilakukan dengan seimbang untuk 

mencapai keseimbangan kekuasaan dan saling mengontrol (check and balance). 

 
1 M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan 

Relevansi Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum”, Undang: Jurnal Hukum 1 No. 1 (2018): h. 166 
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Pemisahan kekuasaan ini sejalan dengan prinsip Trias Politika 

Montesquieu, yang pada prinsipnya terbagi ke dalam 3 kekuasaan negara, yaitu: 

kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan 

kehakiman memiliki kedudukan yang independen untuk menjalankan fungsi 

peradilan dan memastikan penerapan hukum dan keadilan. 2 Sebagaimana yang 

tercantum dalam Pasal 24 ayat 2 UUD 1945:  

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi.” 3 
 
Dalam menjalankan tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman, sebagaimana 

diatur dalam Bagian IX UUD 1945, disebutkan bahwa ruang lingkup kewenangan 

mencakup tiga lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah 

Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Mahkamah Agung menjadi puncak 

dari lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi atas empat jenis peradilan, yaitu 

peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha 

negara. Untuk menjamin kemandirian lembaga peradilan, organisasi, administrasi, 

dan keuangan keempat badan peradilan ini digabungkan dalam satu atap, yaitu 

Mahkamah Agung.4 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah salah satu dari empat badan 

peradilan yang diatur dalam lingkup kekuasaan kehakiman. PTUN memiliki 6 

fungsi utama dalam menjalankan perannya sebagai lembaga peradilan. Di 

antaranya, yang pertama adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan 

menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya UU No. 5 Tahun 1986, UU 

No. 9 Tahun 2004, UU No. 51 Tahun 2009, serta peraturan lainnya yang 

 
2 Kariadi, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945: Saat Ini Dan Esok”, Justisi 6 No.2 (2020): h. 100 
3 Spyendik Bernadus Blegur, “Asas-Asas Hukum Utama Dalam Hukum Acara Peradilan 

Tata Usaha Negara”, Jurnal Hukum Peratun 5 No.1 (2022): h.40 
4 Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, “Peranan Mahkamah Agung Dalam 

Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman” Nommensen Journal Of Legal 
Opinion 2 No.2 (2021): h.205 
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dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua adalah menangani 

sengketa tata usaha negara yang berwenang di PTUN dan Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara (PTTUN). Ketiga, berupaya meningkatkan kualitas dan 

profesionalitas Hakim PTUN. Keempat, PTUN bertujuan dalam meningkatkan 

kepercayaan masyarakat dalam Lembaga peradilan  dan memperkuat martabat 

lembaga tersebut. Fungsi kelima adalah memperkuat pemahaman dan 

penyelenggaraan organisasi serta tata kerja PTUN berdasarkan ketentuan yang 

diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terakhir, 

sebagai fungsi keenam, PTUN berupaya meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan dalam bidang hukum terutama terkait persoalan administrasi peradilan 

tata usaha negara bagi calon hakim. 5 

PTUN memiliki peran ganda, di satu sisi bertujuan untuk melindungi 

masyarakat dari tindakan pemerintah yang tidak wajar atau tidak sesuai, serta untuk 

menjaga agar pejabat administrasi publik dapat menyelenggarakan administrasi 

publik dan pemerintahan yang baik, adil, dan sesuai dengan hukum. 

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan salah satu objek yang 

menjadi sumber sengketa dalam proses peradilan tata usaha negara, terutama dalam 

konteks hubungan pemerintah dan masyarakat terkait perizinan. Ketika pemerintah 

mengeluarkan suatu keputusan terkait permohonan yang diajukan, keputusan 

tersebut dapat berupa pengabulan, penolakan, atau pemerintah tidak memberikan 

respons. Dalam Undang-undang PTUN, ketika pemerintah tidak memberikan 

respons setelah melewati batas waktu yang ditentukan, hal ini dianggap sebagai 

penolakan dan dikenal sebagai “Fiktif Negatif”. Namun, dalam Undang-undang 

Administrasi Pemerintahan, ketika Badan atau pejabat tata usaha negara tidak 

memberikan respons, hal ini dianggap sebagai pengabulan, permohonan dan 

dikenal sebagai “Fiktif Positif”. Ketentuan dalam Undang-undang Administrasi 

Pemerintahan mengatur jika pemohon ingin menghadapkan suatu KTUN Fiktif 

Positif ke peradilan, Maka dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.6 Hal 

 
5 Khoiruddin Manahan Siregar, “Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia”, 

Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan 6 No.1 (2020): h. 89 
6 Irzha Friskanov dan Abdullah, “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Dalam Mengadili Perkara Fiktif Positif”, Riau Law Journal 5 No.1 (2021): h.86 
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ini mendasari bahwa jelas kewenangan PTUN dalam mengadili perkara fiktif 

positif berdasarkan UU administrasi negara. 

Data dari direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

menunjukkan bahwa PTUN Makassar telah menangani sekitar 60 kasus terkait 

fiktif positif. Dari jumlah tersebut, sekitar 13 putusan di antaranya tidak dapat 

diterima, yang berarti sekitar 22% dari kasus fiktif positif tersebut ditolak oleh 

hakim PTUN Makassar.7  

Akan tetapi, dalam UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-undang justru menghilangkan kewenangan PTUN sebagai 

instansi dan Lembaga peradilan dalam mengadili permohonan fiktif positif, 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 175: 

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 20l4 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5601) diubah menjadi sebagai berikut:  

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Ayat 1: “Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan 
Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan”.  

Ayat 2: “Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan 
batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 
dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah 
permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan atau Pejabat 
Pemerintahan”.  

Ayat 4: “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),, 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan 
Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara 
hukum”.  

 
7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
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Ayat 5: “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan 
dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.” 8 

Namun, setelah UU No. 6/2023 diundangkan, terdapat temuan bahwa masih 

terdapat permohonan fiktif positif yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Penulis melakukan penelusuran melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara 

(SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di seluruh Indonesia dan 

menemukan bahwa pada terdapat beberapa pihak yang masih mendaftarkan 

permohonan fiktif positif ke PTUN Pasca Undang-undang Cipta diundangkan. 

Beberapa contoh di antaranya dalam Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 

1/P/FP/2023/PTUN.JPR dan Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 

1/P/FP/2023/PTUN.BNA. 

Selain itu, setelah Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan diterapkan, fiktif 

positif sering kali mendominasi dan konsep fiktif negatif diabaikan, dan dianggap 

kurang efektif diterapkan setelah munculnya konsep fiktif positif. Selain itu, 

penerapan UU Administrasi Pemerintahan tanpa adanya pencabutan UU PTUN 

juga menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda di kalangan hakim PTUN. 

Perbedaan pandangan ini bahkan terekam dalam hasil diskusi dalam salah satu 

pelatihan teknis para pimpinan PTUN tingkat pertama, yaitu: 

Dengan diberlakukannya Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, hal ini 

tidak secara otomatis mengakibatkan ketentuan Pasal 3 UU Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) menjadi tidak berlaku. Ini disebabkan oleh Lampiran II huruf C, 

angka 221 UU No. 12 Tahun 2011, yang mengamanatkan bahwa peraturan 

perundang-undangan yang baru harus dengan tegas melakukan pencabutan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku. Meskipun 

ketentuan Pasal 3 UU PTUN dalam praktiknya mungkin tidak lagi efektif, 

pengadilan tetap seharusnya tidak dapat menolak pendaftaran perkara berdasarkan 

Pasal 3 UU PTUN sebagaimana prinsip dasar pengadilan bahwasanya pengadilan 

 
8 Republik Indonesia, Undang Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang 
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tidak boleh menolak perkara yang diajukan oleh masyarakat. 9 Selain itu, setelah 

hilangnya kewenangan PTUN dalam mengadili keputusan fiktif positif, ternyata 

masih ada masyarakat pencari keadilan yang mengajukan perkara fiktif negatif ke 

PTUN Kota Makassar hingga ke tahap persidangan hal ini dapat dilihat dalam 

putusan dengan nomor Nomor:33/G/2021/PTUN.Mks.  

Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan tentang peran PTUN dalam 

mengadili keputusan fiktif setelah UU Cipta Kerja yang telah menghilangkan 

kewenangan PTUN dalam mengadili fiktif positif diberlakukan. Pertanyaan juga 

muncul seputar bagaimana keberlakuan konsep fiktif negatif pasca hilangnya 

kewenangan PTUN dalam mengadili fiktif positif, serta berbagai dampak yang 

ditimbulkan setelah hilangnya kewenangan PTUN dalam mengadili fiktif positif 

pasca UU Cipta Kerja 

Atas dasar itulah kemudian peneliti menjadikan permasalahan dalam 

penulisan skripsi yang berjudul Dampak Hilangnya Kewenangan PTUN Dalam 

Mengadili Keputusan Fiktif Positif Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi PTUN 

Kota Makassar). 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada peran PTUN sebagai lembaga 

peradilan yang menangani keputusan tata usaha negara, khususnya dalam konteks 

mengadili permohonan fiktif positif di PTUN Kota Makassar. Penelitian ini akan 

melibatkan analisis hukum tatanegara Islam (siyasah syar'iyyah). 

1. Fokus Penelitian: 

a. Dampak Hilangnya Kewenangan PTUN 

b. Keputusan Fiktif Positif 

 

 
9 Erlin Triartha Yuliani, “Perbandingan antara Konsep Fiktif Negatif dalam Undang-

Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Fiktif Positif dalam Undang-
Undang No 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan dan Permasalahannya”, University 
Of Bengkulu Law Journal 5 No.1 (2020): h.8-9 
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2. Deskripsi Fokus 

a. Dampak Hilangnya Kewenangan PTUN 

1) Dampak Hilangnya, Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai akibat 

atau pengaruh, sementara hilang merujuk pada ketiadaan atau lenyapnya sesuatu 

sehingga tidak lagi ada atau tidak terlihat. 

2) Kewenangan, istilah kewenangan sama dengan wewenang, mengacu pada hak 

atau kekuasaan untuk mengambil tindakan, membuat keputusan, menjalankan 

perintah, dan memiliki kekuasaan untuk mendelegasikan tanggung jawab 

kepada individu atau entitas lain 

3) PTUN atau pengadilan tata usaha negara merupakan bagian dari sistem peradilan 

administratif yang disediakan dalam rangka penyelesaian sengketa atau konflik 

yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan masyarakat di ranah 

hukum publik.  

Jadi, Dampak Hilangnya Kewenangan PTUN adalah suatu pengaruh yang 

ditimbulkan atas lenyapnya suatu hak dan kekuasaan lembaga peradilan yang 

berfungsi dalam rangka penyelesaian konflik yang timbul antara pemerintah dan 

warga negara dalam bidang hukum publik. 

 
b. Keputusan Fiktif Positif dan Fiktif Negatif 

1) Keputusan adalah tindakan atau hasil dari pemikiran dan penilaian seseorang 

atau kelompok dalam memilih satu opsi atau tindakan dari beberapa alternatif 

yang tersedia. Keputusan melibatkan proses pemikiran kritis, penilaian, 

pertimbangan informasi, dan pemilihan yang dilakukan berdasarkan tujuan, 

nilai-nilai, dan kepentingan individu atau kelompok. 

2) Fiktif Positif merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang 

dimohonkan dan secara hukum dianggap dikabulkan, hal ini terjadi karena tidak 

ada respon atau jawaban dari badan pemerintah atau pejabat tata usaha negara 

terhadap permohonan yang diajukan kepadanya dan telah melewati tenggang 

waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
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3) Fiktif Negatif artinya ketika Badan atau pejabat tata usaha negara melakukan 

pengabaian terhadap suatu pengajuan permohonan. Maka dengan sikap diamnya 

tersebut pejabat tata usaha negara dianggap telah menolak permintaan tersebut.  

Jadi, Keputusan Fiktif Positif maupun keputusan Fiktif Negatif adalah suatu 

tindakan dalam pemecahan masalah terhadap suatu keputusan tata usaha negara 

yang dalam hal ini KTUN diputuskan untuk dikabulkan ataupun ditolak secara 

hukum akibat tidak ditanggapinya permohonan tersebut menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka muncul masalah pokok yakni 

bagaimana “Dampak Hilangnya Kewenangan PTUN Dalam Mengadili Keputusan 

Fiktif Positif Perspektif Siyasah Syar’iyyah” dari pokok masalah tersebut sehingga 

dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Eksistensi fiktif negatif pasca hilangnya kewenangan PTUN dalam 

mengadili keputusan fiktif positif di PTUN Makassar? 

2. Bagaimana dampak hilangnya kewenangan PTUN dalam mengadili fiktif positif 

terhadap perubahan dinamika hukum dan kepastian hukum perspektif siyasah 

syar’iyyah? 

 
D. Kajian Pustaka 

1. Ni Komang Ayu Artini, jurnal yang berjudul “Penyelesaian Permohonan Fiktif 

Positif untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara”. Jurnal 

Analogi Hukum. Pada penelitian dalam jurnal ini, dalam jurnal ini ada 2 poin 

yang penting yang dijelaskan, yang pertama adalah mekanisme dalam pengajuan 

permohonan fiktif positif. Kedua, yang dibahas dalam penelitian ini mengenai 

pertimbangan hakim dalam penyelesaian permohonan fiktif positif. Persamaan 

penelitian di atas dengan penelitian dalam proposal ini adalah mengenai 

mekanisme dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian terhadap keputusan 

fiktif positif. Perbedaannya, dalam penelitian ini hanya menggunakan penelitian 

berdasarkan pendekatan undang-undang saja sedangkan dalam penelitian 

proposal ini akan mengutamakan penelitian dengan melakukan penelitian 
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lapangan agar mampu menjelaskan secara deskriptif implikasi ataupun dampak 

dari hilangnya kewenangan PTUN dalam mengadili fiktif positif di kota 

Makassar 

2. Andika Risqi Irvansyah, jurnal yang berjudul “Kedudukan Hukum Keputusan 

Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-undang Cipta Kerja, Jurnal Asosiasi 

Pengajar Hukum Tata negara- Hukum Administrasi Negara. Dalam jurnal ini 

membahas perihal Konsep Fiktif Positif pasca diundangkannya Undang-undang 

Cipta Kerja dan Keberlakuan konsep fiktif positif pasca UU cipta kerja. Pada 

intinya penelitian jurnal ini lebih memfokuskan kedudukan hukum fiktif positif 

setelah diundangkannya UU Cipta Kerja. Yang menjadi pembeda dalam 

proposal penelitian adalah mengenai potensi keberlakuan fiktif negatif setelah 

kewenangan PTUN dalam mengadili fiktif positif tidak diatur lagi setelah 

diundangkannya UU Cipta kerja 

3. Enrico Simanjuntak, jurnal yang berjudul “Perkara Fiktif Positif dan 

Permasalahan Hukumnya”, Jurnal Hukum dan Peradilan. Penelitian dalam jurnal 

ini meliputi konsep "silentio positivo" atau keputusan fiktif positif dalam hukum 

administrasi Indonesia, membahas mengenai implikasi hukumnya, 

perbandingan dengan sistem di negara lain. Jurnal ini juga membahas 

kewenangan pengadilan administrasi dalam membuat keputusan baru dalam 

kasus fiktif positif, dan potensi konflik hukum antara kebutuhan akan kepastian 

hukum. Pembeda dengan penelitian dalam proposal ini adalah tidak membahas 

mengenai permasalahan yang ditimbulkan dalam sistem peradilan administrasi 

di Indonesia setelah hilangnya kewenangan PTUN dalam mengadili fiktif positif 

4. Nancy Soise Lestari Tampubolon, Kartika Widya Utama, dan Aju Putrijanti, 

berjudul “Penerapan Pemeriksaan Fiktif Positif dalam upaya memperoleh 

Kepastian Hukum di Peradilan Tata Usaha Negara” Dipenogoro Law Journal. 

Pembahasan dalam jurnal ini adalah tentang penerapan pemeriksaan fiktif positif 

dalam pengadilan tata usaha untuk memperoleh kepastian hukum. Penelitian ini 

berfokus pada pemeriksaan kasus fiktif positif di pengadilan tata usaha, yang 

diatur oleh Undang-undang sehingga berbeda dengan penelitian dalam proposal 

ini yang tidak hanya membahas dari segi peraturan perundang-undangannya 
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melainkan juga permasalahan yang timbul dan perubahan dinamika hukum yang 

terjadi akibat hilangnya kewenangan PTUN dalam mengadili fiktif positif. 

5. Enrico Simanjuntak, buku yang berjudul “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 

Negara (Transformasi & Refleksi)”. Dalam penelitian buku ini ada beberapa 

poin utama yang menjadi pembahasan di antaranya: Fundamental, asas, dan 

dasar-dasar peradilan tata usaha negara, perluasan kompetensi PTUN dalam 

konteks kontemporer dalam pembahasan ini terdapat konsep permohonan 

perkara fiktif positif sebagai salah satu objek sengketa permohonan yang 

mengedepankan perbandingan antara fiktif positif dan fiktif negatif. Berbeda 

dengan penelitian dalam proposal ini, dalam buku ini hanya membahas teori 

fiktif positif secara umum, sedangkan dalam penelitian proposal ini lebih 

memfokuskan akibat dari hilangnya kewenangan PTUN dalam mengadili fiktif 

positif. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka dapat ditarik tujuan umum 

yakni Untuk mengetahui Dampak Hilangnya Kewenangan PTUN dalam Mengadili 

Keputusan Fiktif Positif Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Berdasarkan tujuan umum 

di atas maka dapat ditarik tujuan khusus sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Eksistensi keputusan fiktif negatif pasca hilangnya kewenangan 

PTUN dalam mengadili keputusan fiktif positif di PTUN Makassar 

b. Untuk mengetahui dampak hilangnya kewenangan PTUN dalam mengadili fiktif 

positif terhadap perubahan dinamika hukum, dan kepastian hukum perspektif 

siyasah syar’iyyah 

 
2. Kegunaan 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis dalam penulisan proposal ini diharapkan mampu memberi 

pemahaman dan memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum secara umum 

dan hukum tatanegara Islam secara khusus, sehingga mampu memberikan 
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dorongan terhadap pengkajian yang lebih kompleks lagi mengenai berbagai 

permasalahan yang ada dalam dunia hukum terutama terhadap Peran dan 

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

signifikan, terutama bagi sistem peradilan tata usaha negara dan berbagai aspek 

administrasi lainnya, khususnya dalam hal pengambilan keputusan tata usaha 

negara. 

2) Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dengan topik 

yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.  

3) Hasil dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan untuk para 

praktisi hukum Dosen dan akademisi pada studi siyasah syariah dan pada bidang 

hukum administrasi pemerintahan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

  
A. Kewenangan PTUN 

 
1. Kompetensi PTUN  

Kompetensi PTUN terbagi menjadi dua bagian, yaitu kompetensi relatif dan 

Absolut: 

Kompetensi relatif adalah kewenangan dari badan peradilan ditentukan oleh 

wilayah hukum atau yurisdiksinya. Suatu Pengadilan berwenang untuk 

menyelesaikan sengketa ketika salah satu pihak yang bersengketa baik penggugat 

maupun tergugat bertempat tinggal di salah satu yurisdiksi yang termasuk dalam 

yurisdiksi pengadilan tersebut.  

Kompetensi relatif PTUN tertuang dalam Pasal 6 dan Pasal 54 UU No. 5 

Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004. Pasal 6 menyatakan :  

1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan 

daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.  

2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan 

daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.  

Adapun kompetensi PTUN yang berhubungan dengan wilayah atau 

kediaman para pihak, yaitu pihak Penggugat dan Tergugat. Dalam Pasal 54 UU 

No. 5 Tahun 1986 UU jo. No. 9 Tahun 2004 diatur sebagai berikut: 

1) Apabila terdiri dari lebih satu tergugat baik itu satu Badan pemerintah maupun 

Pejabat Tata Usaha Negara yang kedudukannya berbeda dalam satu daerah 

hukum Pengadilan, maka gugatan tersebut diajukan kepada salah satu wilayah 

Pengadilan yang daerah hukumnya merupakan wilayah kedudukan salah satu 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.  

2) Dalam hal wilayah kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum 

Pengadilan wilayah kediaman Penggugat, maka gugatan diajukan ke 
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Pengadilan yang daerah wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman 

Penggugat. 

3) Dalam keadaan tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang 

berkaitan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan 

kepada Pengadilan yang berwenang yang meliputi daerah hukumnya tempat 

kediaman Penggugat.  

4) Jika Penggugat maupun Tergugat merupakan orang yang berada di luar negeri 

atau berkedudukan di luar negeri maka gugatan tersebut diajukan terhadap 

pengadilan di Ibu Kota Negara (Jakarta).  

5) Jika penggugat merupakan orang yang berada di luar negeri akan tetapi, 

tergugat berada di dalam negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan 

yang berwenang di kediaman Tergugat. 1 

Kompetensi Absolut adalah kompetensi utama Badan Peradilan 

Administrasi yang terbentuk dan dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  Usaha Negara yaitu penyelesaian terhadap 

sengketa keputusan tata usaha negara antara negara dan warga negara karena 

pemerintah dianggap telah melanggar hak-hak kepentingan warga negara.17 

Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya memiliki 

karakteristik yaitu: 

a) Para pihak (para pihak) yang bersengketa adalah orang perseorangan atau badan 

hukum menurut hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara. 

b) Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu  penetapan tertulis 

yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 

c) Putusan yang menjadi pokok sengketa ini menyangkut tindakan hukum oleh pejabat 

tata usaha negara. 

 
1 Rosmery Elsye dan Muslim, Hukum Tata Usaha Negara (Sumedang:Fakultas Manajemen 

Pemerintahan IPDN,2020), h.107-109 
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d) Putusan yang dipersengketakan merupakan putusan yang bersifat konkret, 

individual, dan final serta mempunyai akibat hukum terhadap orang maupun badan 

hukum perdata.2 

Pada intinya, kompetensi pengadilan tata usaha negara dapat dibagi menjadi 

dua: pertama kompetensi yang bersifat relatif, yang mana dalam hal ini kewenangan 

PTUN dalam mengadili suatu perkara tata usaha negara ditentukan oleh batas 

daerah hukum yang dalam hal ini diatur dalam pasal 6 yang membagi dua 

pengadilan tata usaha negara yaitu dilingkup kabupaten/kota dan provinsi serta di 

pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 UU jo. No. 9 Tahun 2004 yakni kompetensi 

pengadilan tata usaha negara berdasarkan kediaman penggugat dan tergugat. Dan 

yang kedua, kompetensi pengadilan tata usaha negara yang bersifat absolut atau 

pengadilan tata usaha negara wajib menyelesaikan sengketa tata usaha negara 

antara negara dan warga negara karena pemerintah telah melanggar hak-hak 

kepentingan warga negara berdasarkan dengan undang-undang. 

2. Kewenangan Hakim PTUN 

Konsep inti dalam hukum administrasi adalah mengenai Wewenang atau 

kewenangan (het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het 

administratief recht), sebagaimana yang dikemukakan oleh Stroink & Steenbeek. 

Isitilah kewenangan dan wewenang merupakan istilah yang cukup sering digunaan 

dan ditemui dalam penyelenggaraan pemerintahan. Istilah kewenangan maupun 

wewenang disamakan dengan authority dan bevoegdheid. Authority dalam Black’s 

Law Dictionary diartikan sebagai kewenangan atau wewenang yang merupakan 

kekuasaan hukum, hak yang dimiliki untuk memberikan perintah atau bertindak; 

hak maupun kekuasaan pejabat publik agar dapat memahami hukum dalam 

melaksanakan kewajibannya.3 

 
2 Bernat Panjaitan, “Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata 

Usaha Negara (PTUN)”, Jurnal Ilmiah “Advokasi” 03 No. 02 (2015): h.10 
3 Bibianus Hengky Widhi Antoro, “Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di PTUN” 

Jurnal Yudisial 13 No. 2 (2020): h.211 
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Dari Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang- 

Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009, diketahui bahwa 

kewenangan hakim Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya terbatas untuk 

menentukan sah atau tidak sah serta batalnya suatu objek sengketa tata usaha negara 

yang digugat atau menyatakan validnya objek sengketa ke dalam bentuk penolakan 

gugatan.4 Tapi secara umum Keberadaan Lembaga pengadilan tata usaha negara 

sejalan dengan kewenangan hakim yang ada pada pengadilan tata usaha negara 

berikut tujuan pembentukan Lembaga peradilan tata usaha negara: 

Menurut Prajudi Atmosudirdjo menjelas bahwa tujuan dibentuknya suatu 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada dasarnya dalam rangka 

mengembangkan dan menjaga keberlangsungan suatu penyelenggaraan 

administrasi negara yang tepat baik menurut undang-undang, hukum, secara 

fungsional dan berfungsi secara efisien.  

Sedangkan Sjachran Basah menjelaskan, tugas Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) ialah mengedepankan perlindungan dan kepastian hukum tidak 

hanya kepada warga negara melainkan kepada penyelenggara negara dengan 

mengedepankan serta menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat 

dengan kepentingan individu. 

Kedua pendapat di atas mengenai pengadilan tata usaha negara pada intinya 

memiliki persamaan yaitu tujuan pembentukannya untuk memberikan serta 

memelihara penyelenggaraan administrasi negara berdasarkan hukum demi 

kepentingan negara maupun warga negara. 

Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara adalah organ peradilan 

yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka 

berada di lingkup Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan peradilan untuk 

menegakkan hukum dan keadilan.5 Tujuan dibentuk Peradilan TUN (Peradilan 

Administrasi Negara),di antaranya:  

 
4 Elizabeth Putri Hapsari dkk, “Kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara 

Menggunakan Asas Ultra Petita Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.5k/Tun/1992(Studi 
Kasus Putusan No.32/G/2012/PTUN.SMG” Diponegoro Law Journal 6 no.2 (2017):  h.2 

5 Hendrik Salmon, “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan 
Suatu Pemerintahan Yang Baik” Jurnal Sasi 16 No.4 (2010): h. 18-19. 
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1) Mengontrol pelaksanaan kekuasaan pejabat TUN (sebagai penyelenggara 

kekuasaan eksekutif), agar pemerintah tidak melakukan tindakan yang dapat 

membebani masyarakat. 

2) Menyelesaikan masalah atau konflik antara masyarakat dengan pemerintah.6 

Peradilan tata usaha negara sebagai salah satu pelaksana kehakiman bagi 

masyarakat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Dalam pasal 47 

undang-undang nomor 5 tahun 1986 menyebutkan bahwa: “pengadilan bertugas 

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha 

negara.” 7 

Jadi, dapat disimpulkan kewenangan hakim di pengadilan tata usaha negara 

memiliki tujuan untuk memberikan keadilan, perlindungan dan kepastian hukum 

terutama dalam penyelenggaraan administrasi negara. Pada intinya hakim di PTUN 

ini berfungsi untuk mengadili suatu sengketa yang berkaitan dengan keputusan tata 

usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah maupun pejabat tata usaha 

negara lainnya sesuai dengan tujuan pembentukan PTUN yaitu untuk memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. 

Selain itu, Mengenai Kewajiban hakim yang merupakan salah satu organ 

dalam jalannya lembaga peradilan termuat dalam ketentuan Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Sebagaimana yang tertuang 

dalam pasal 16 ayat 1 bahwa hakim berkewajiban untuk tidak menolak, memeriksa 

maupun mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil bahwa 

hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya.  

Pasal 16 (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, 
dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak 
ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya.8 

 

 
6 I Gede Ngurah Prahmandita Adiwinata  dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, “Perubahan 

Paradigma Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Diperluas Berdasarkan UU Peratun Dan UU 
Ap” Jurnal Kertha Wicara 10 No.12 (2021):h.990. 

7 Sitti Soetami, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Bandung: PT Refika 
Aditama, 2015): h.9 

8 Republik Indonesia, Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman 
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3. Dasar Hukum PTUN 

Sebagai negara dengan supremasi hukum, Indonesia mempunyai landasan 

konstitusional untuk membentuk peradilan tata usaha negara, yaitu Pasal 24 UUD 

1945 yang berbunyi:  

a. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan  

b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi  

Pengaturan mengenai peraturan pelaksana Pasal 24 UUD 1945, maka 

lahirlah Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Dalam Bab II Pasal 10, dikemukakan bahwa ada 4 badan peradilan yang berada di 

bawah lingkup mahkamah agung di antaranya yakni Peradilan Umum, Peradilan 

Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian 

cukup jelas yang mendasari pembentukan maupun lahirnya Peradilan Tata Usaha 

Negara yang bebas dan independen serta cukup kuat, sama halnya dengan ketiga 

peradilan lainnya. Adapun yang menjadi dasar hukum PTUN adalah sebagai 

berikut:  

1) Pembukaan UUD 1945 Alinea IV  

2) Pasal 24 UUD 1945  

3) TAP MPR No. IV / MPR / Tahun 1978 Bab IV Tentang Garis-garis Besar 

Haluan Negara (GBHN) 

4) Pasal 10 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

5) U No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung  

6) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. 

7) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas U.U. No. 5 Tahun 1986 

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

8) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 tahun 

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
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9) UU No. 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara (PT TUN) : Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang  

10) KEPRES No. 52 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) Jakarta, Medan, Palembang, Ujung Pandang. 

11) KEPRES No. 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, 

dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, 

dan Peradilan Agama dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah 

Agung. 

12) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat 

Mahkamah Agung 9 

13) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1991 tentang pembentukan pengadilan 

tata usaha negara 

14) Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1991 tentang petunjuk 

pelaksaan beberapa ketentuan di dalam Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  

Pada dasarnya pembentukan mengenai PTUN termuat dalam Keputusan 

Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 1991 tentang pembentukan Pengadilan 

Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang. 

Keputusan Presiden tersebut adalah kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Pengadilan Tata Usaha Negara.10 

Menurut Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1970 menyatakan bahwa dasar lahirnya pembentukan Peradilan Tata Usaha 

Negara Indonesia merupakan bentuk terhadap pelaksanaan Deklarasi Hak Asasi 

Manusia yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Rozali 

Abdullah menilai pembentukan PTUN yang bebas dan mandiri terbukti cukup 

 
9 Yusrizal, Peradilan Tata Usaha Negara (Lhoksumawe: Unimal press, 2015), h.2-4 
10 Masra Wahyuni dan Andi Tenripadang, “Sengketa Kepegawaian Perspektif Siyasah 

Syar’iyyah Analisis Putusan PTUN Makassar Nomor: 64/G/2020/Ptun.Mks”, Siyasatuna: Jurnal 
Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah 3 No. 3 (2022): h.513. 
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efektif, seperti pembentukan tiga peradilan lainnya, yakni Peradilan Umum, 

Peradilan Agama dan Peradilan Militer.11 

Ada banyak dasar hukum yuridis yang membahas mengenai Pengadilan 

Tata Usaha Negara (PTUN), salah satunya UU yang menjadi dasar terhadap 

penyelenggaraan PTUN adalah Undang-undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

 
4. Asas-asas Hukum Acara PTUN 

Secara umum beberapa peradilan memiliki asas yang sama dalam proses 

peradilan salah satunya yang mendasari adalah Asas Peradilan Cepat, Sederhana, 

dan Biaya Murah. Asas ini sebenarnya dibagi menjadi tiga, yaitu asas Peradilan 

Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, namun biasanya menjadi satu topik 

pembahasan. Misalnya Asas Peradilan Cepat (Speedy Trial) berasal Magna Charta, 

yakni: “we shall not . . . deny or delay Justice and right, neither the end, which is 

Justice, nor the meane, whereby we may attaine to the end, and that is the law.”(kita 

tidak seharusnya/tidak akan menyanggah atau menunda keadilan dan kebenaran, 

tidak atas tujuan akhirnya yaitu keadilan mau pun atas caranya yang kita jalani 

sampai tercapai tujuan akhir, yakni hukum). 12 

Tetapi ada beberapa yang menjadi ciri khas PTUN hal ini dapat dilihat dari 

asas-asas khusus sebagai tumpuan dalam proses beracara PTUN dan yang menjadi 

pembeda bagi peradilan lainnya, yaitu:  

1) Asas Praduga rechtmatig, setiap perbuatan penguasa adalah sah menurut hukum 

(rechtmatig) sampai ada pembatalannya. Menurut asas ini, gugatan tidak boleh 

menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat atau yang 

menjadi pokok gugatan(Lihat Pasal 67 ayat (1) UU PTUN).  

2) Asas Pembuktian Bebas Hakim, yaitu Hakim memiliki peran utama dalam 

penentuan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan penilaian terhadap 

pembuktian atau alat bukti baik berupa surat/tulisan, keterangan ahli, keterangan 

 
11 Nurfaika Ishak, Sengketa Kepegawaian dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara 

(Kasus Pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi) (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2021),h.56-57 
12 Spyendik Bernadus Blegur, “Asas Asas Hukum Utama dalam Hukum Acara Peradilan 

Tata Usaha Negara”, Jurnal Hukum PERATUN 5 No.1 (2022): h.46 
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saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim, serta menentukan sah atau 

tidaknya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan 

keyakinan hakim. (Pasal 107, yang kemudian dibatasi dengan ketentuan pada 

Pasal 100 UU PTUN)  

3) Asas Hakim Bersifat Aktif (dominus litis), hal ini timbul karna 

ketidakseimbangan kedudukan antara penggugat dan tergugat. Pihak Tergugat 

dalam hal ini adalah badan atau pejabat TUN sudah pasti orang yang menguasai 

dan memahami peraturan perundang-undangan terkait kewenangan atau dasar 

dikeluarkan keputusan yang digugat, sedangkan pihak Penggugat yakni orang 

atau badan hukum perdata yang dalam hal ini memiliki kedudukan yang lemah, 

karena mereka belum tentu memiliki pemahaman dan penguasaan terhadap 

peraturan perundang-undangan. (Penerapan mengenai asas ini termuat dalam 

ketentuan Pasal 58, 63, ayat (1), (2), Pasal 80 dan 85 UU PTUN).  

4) Asas erga omnes, Sengketa TUN adalah sengketa yang berada dan dikategorikan 

sebagai hukum publik, yang sehingga putusan dari pengadilan yang timbul 

akibat dari sengketa TUN ini tidak hanya akan mengikat kepada para pihak yang 

bersengketa saja akan tetapi melalui asas keputusan tersebut dapat mengikat 

siapapun.13 

5) Asas Pengujian Marginale Toetsing, yaitu pengadilan mengutamakan pengujian 

marjinal dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan suatu 

keputusan/tindakan administrasi pemerintahan. Artinya hakim hanya menguji 

dari segi hukumnya saja dan bukan dari segi tujuan atau manfaat yang didapat.  

6) Asas Tindakan Penguatan (Affirmative Action), yaitu tindakan-tindakan 

sementara guna menguatkan posisi dari suatu golongan yang dianggap sedikit 

lemah daripada golongan lainnya. Sebagai contoh Penggunaan asas ini dapat 

dilihat pada Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Terhadap Wanita yang telah diratifikasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. 

Upaya tersebut dilakukan untuk mendeskripsikan tindakan yang bersifat khusus 

dan sementara yang merupakan bentuk diskriminasi positif terhadap golongan 

 
13 Dian Aries Mujiburohman, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Yogyakarta: 

STPN Pres, 2022), h.14-15 
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rentan agar kedudukannya tidak timpang dengan golongan lain. Asas ini juga 

merupakan daripada turunan asas Dominus Litis yang diwujudkan dalam 

konteks HAPTUN adalah dengan adanya tahapan pemeriksaan persiapan yang 

bertujuan untuk mempersiapkan gugatan serta meminta data, baik berupa 

keterangan, surat atau dokumen asli dari pihak tergugat atau pihak lainnya jika 

belum lengkap//berada pada penggugat yang dirasa perlu dalam pemeriksaan 

serta meminta keterangan para pihak dengan tujuan agar penggugat dari 

kalangan warga masyarakat (terutama masyarakat dari golongan tidak mampu) 

bisa mengakses segala hal yang ia perlukan untuk membela haknya di 

persidangan. 14 

 
5. Subjek dan Objek PTUN 

Subjek PTUN 

Berdasarkan ketentuan pasal 1 dalam UU PTUN, jika dikaitkan dengan 

subjek PTUN, maka yang termasuk ke dalam kategori subjek PTUN adalah sebagai 

berikut:  

1) Pihak penggugat, dalam suatu perkara Pengadilan Tata Usaha Negara  yang 

menjadi pihak penggugat adalah orang ataupun badan hukum perdata yang 

dirugikan akibat keluarnya suatu keputusan Tata Usaha Negara atau Tindakan 

faktual yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pusat 

maupun di Daerah (Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 UU No. 5 tahun 1986).  

2) Pihak tergugat, dalam suatu perkara Pengadilan Tata Usaha Negara  yang 

menjadi pihak penggugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 

yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan keputusan. (Pasal 1 angka 6 

UU No. 5 tahun 1986).  

3) Pihak Ketiga atau yang berkepentingan, ketentuan dalam Pasal 83 UU PTUN 

berbunyi selama proses pemeriksaan berlangsung, pihak ketiga ini dapat 

diajukan melalui permohonan atau atas keinginan hakim. Pihak ketiga 

merupakan orang yang dianggap berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang 

 
14 Rizky Pratama dan Arif Wibowo, “Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Acara Peradilan 

Tata Usaha Negara”,  Jurnal Penelitian Multidisiplin 2 No. 1 (2023):h.20. 
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sedang diperiksa oleh Pengadilan, pihak ketiga dapat bertindak sebagai, pihak 

yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak 

yang bersengketa.  

 
Objek PTUN 

Sementara pengaturan mengenai objek sengketa dalam PTUN ada 2 

yaitu keputusan tertulis atau Tindakan faktual pejabat pemerintah (beschikking). 

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 jo Pasal 3 UU No. 5 

tahun 1986, dapat disimpulkan bahwa objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha 

Negara adalah:  

1) Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-undang 

PTUN. Unsur-unsur KTUN meliputi penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh 

badan atau pejabat pemerintah, berisi Tindakan hukum, bersifat konkret, 

individual dan final serta menimbulkan akibat hukum. 

2) yang dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud di atas 

adalah sebagaimana yang disebut dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 5 tahun 1986, 

yaitu Pertama, ketika Badan maupun Pejabat Tata Usaha Negara tidak 

melaksanakan kewajibannya yaitu mengeluarkan keputusan, maka hal tersebut 

disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Kedua, apabila Badan atau 

Pejabat Tata Usaha Negara melewati jangka waktu dan tidak mengeluarkan 

keputusan yang dimohonkan kepadanya maka hal ini dipersamakan dengan 

keputusan tata usaha negara.15 

Selain itu, dalam Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

terdapat perluasan terhadap keputusan tata usaha negara. Sebagian ketentuan hanya 

berbentuk penambahan dari makna yang telah ada, namun terdapat juga satu 

ketentuan yang mengubah makna dari keputusan tata usaha negara yang ada 

sebelumnya. Perluasan makna dapat dilihat pada huruf a Pasal 87 huruf a yang 

menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara meliputi penetapan tertulis dan 

juga tindakan faktual. Namun, Pada kenyataannya tindakan faktual ini sebelumnya 

 
15 Fence M. Wantu, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Gorontalo: UNG Press, 

2014), h.23-24 
 



 

 

23 

 

telah didahului dengan suatu keputusan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat 

tata usaha negara. Jika diperhatikan, pada dasarnya terdapat ambiguitas terhadap 

makna dari huruf a Pasal 87 ini. Tindakan faktual dapat dimaknai sebagai tindakan 

yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas terbitnya suatu keputusan tata usaha 

negara. Demikian adanya bila dilihat berdasarkan definisi dari tindakan faktual itu 

sendiri, akan sangat dimungkinkan setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah 

baik yang berakibat hukum maupun tidak berakibat hukum dapat menjadi objek 

gugatan di PTUN. 16 

6. Kewenangan PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara 

Pengadilan Tata Usaha Negara diadakan dengan tujuan untuk memberikan 

perlindungan terhadap rakyat. Oleh karena itu, peran maupun fungsi dari 

Pengadilan Tata Usaha Negara pada dasarnya untuk memberikan pelayanan kepada 

warga bidang administrasi, terkhusus kepada keputusan-keputusan yang 

dikeluarkan pejabat pemerintah atau pejabat tata usaha negara yang melanggar 

hukum dan merugikan masyarakat. 

Adanya perubahan dalam UU PTUN, yang memperluas kompetensi PTUN. 

Perubahan yang menonjol mengenai keputusan tata usaha negara. Perluasan obyek 

sengketa PTUN tidak hanya meliputi tindakan faktual saja tetapi juga menilai unsur 

penyalahgunaan wewenang (Pasal 21 UUAP) dan permohonan keputusan fiktif 

positif (Pasal 53 UUAP), serta Kompetensi PTUN terhadap keputusan pejabat atau 

badan pemerintahan hasil upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 

ayat (3) UUAP.  

Unsur-unsur keputusan tata usaha negara pada prinsipnya meliputi: 

1) Pembuat: keputusan dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. 

2) Wujud materiilnya: termuat tindakan hukum tata usaha negara yakni tindakan 

hukum administrasi negara yang menjalakan fungsi guna penyelenggaraan 

urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.  

 
16 Ketut Cindy Priyanka Sari dan Zakki Adlhiyati “Perluasan Objek Pengadilan Tata Usaha 

Negara Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan” 
Jurnal Verstek 8 No.3 (2020): h.309 
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3) Sifat: bersifat Individual, Konkret, dan Final.  

4) Akibat yang ditimbulkan: menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan 

hukum perdata.  

Sedangkan dalam Pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan ni 

memperluas obyek sengketa yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara 

menjadi:  

1) Penetapan tertulis yang juga mencakup mengenai tindakan faktual.  

2)  Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di lingkungan eksekutif, 

legislatif, yudikatif, serta penyelenggara negara lainnya.  

3) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.  

4) Bersifat final dalam arti lebih luas.  

5) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Dan/atau  

6) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.  

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 4 Tahun 2015 

Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, 

mengatur perihal pihak dalam suatu permohonan, Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang dirugikan akibat dari hasil pengawasan aparat pengawasan 

intern pemerintah dapat melakukan mengajukan permohonan kepada Pengadilan 

Tata Usaha Negara yang berwenang untuk mengadili tuntutan agar Keputusan 

dan/atau Tindakan faktual Pejabat Pemerintahan dinyatakan terdapat unsur 

penyalahgunaan Wewenang atau tidak. Konsep penyalahgunaan wewenang dalam 

UUAP merupakan kesalahan pejabat pribadi (mal administrasi).17 

 

 
B. Konsep Fiktif Positif dan Fiktif Negatif 

 
1. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) 

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

 
17 Muten Nuna dkk, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap 

Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat”, University of Bengkulu law journal 5 No. 2 (2020): 
h.110-112 
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Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan bahwa: “Keputusan Tata Usaha Negara 

adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha 

negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang 

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Sedangkan 

dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tepatnya pada 

Pasal 1 angka 7 dikatakan bahwa:  

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang disebut Keputusan Tata 
Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya 
disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.” 18 

Kuntjoro Purbopranoto berpendapat terdapat dua syarat yang perlu dipenuhi 

oleh Keputusan Tata Usaha Negara agar dianggap sah sebagai suatu keputusan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah atau pejabat tata usaha negara, di antaranya adalah 

syarat materiil dan syarat formil: 

a) syarat materiil, meliputi: 

1) Pejabat pemerintahan merupakan seseorang yang berhak maupun berwenang 

membuat keputusan;  

2) Dalam membuat keputusan tersebut pejabat pemerintahan perlu memastikan 

tidak boleh ada kekurangan yuridis (geen yuridiche gebreken in de 

welsvorming);  

3) Keputusan harus diberi bentuk (vorm) yang telah ditetapkan berdasarkan 

peraturan dan pembuatnya perlu untuk memperhatikan prosedur yang telah 

ditetapkan dalam peraturan (rechtmatig);  

4) Isi dan tujuan dari keputusan harus sesuai tujuan yang ingin dicapai (doelmatig).  

 
b) syarat formil, meliputi:  

1) Syarat-syarat yang berkaitan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan 

berkaitan dengan cara dibuatnya keputusan itu harus dipenuhi; 

 
18 Republik Indonesia, Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan 
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2) Harus diberi bentuk yang telah ditentukan;  

3) Syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan dalam keputusan itu harus 

dipenuhi;  

4) Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan 

dibuatnya dan diumumkannya keputusan tersebut dan tidak boleh dilupakan; 

5) Di tandatangani oleh pihak atau pejabat yang memiliki kewenangan dalam 

membuat keputusan.19 

 
2. Konsep Fiktif Positif 

Terdapat istilah keputusan fiktif positif, yaitu keputusan tata usaha dianggap 

telah dikabulkan menurut hukum. Badan atau pejabat tata usaha negara dianggap 

telah mengabulkan suatu permohonan yang dimohonkan oleh warga negara 

kepadanya.20 

Ahmad dalam tulisannya berjudul “Konsep Fiktif Positif: Penerapannya di 

Pengadilan Tata Usaha Negara”, menyatakan bahwa suatu konsep fiktif positif 

merupakan bentuk kebalikan terhadap konsep keputusan fiktif negatif yang 

memiliki tujuan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dengan melakukan 

pengajuan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh 

suatu keputusan maupun ketetapan.  

Fiktif positif merupakan kebijakan yang diambil dalam rangka 

mempermudah perizinan guna menjamin kelancaran arus perdagangan dan kerja 

sama ekonomi mendasarkan pada direktif Nomor 123 Tahun 2006 (Directive 

2006/123/EC) oleh Parlemen Uni Eropa.  

Pengajuan permohonan fiktif positif ke PTUN merupakan Langkah yang 

optimal yang mampu dilakukan warga negara guna memperoleh suatu kepastian 

hukum dan pelayanan publik yang baik. Putusan hakim PTUN terkait permohonan 

Fiktif positif yang berkekuatan hukum tetap merupakan cerminan adanya konsep 

peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan walaupun terkadang dapat 

 
19 Muhammad Kamil Akbar, “Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan 

Pemerintahan yang baik”, Dharmasisya 1 No. 1 (2021): h. 356-357 
20 Indra Lorenly Nainggolan, "Peninjauan Kembali Permohonan Fiktif Positif”, Jurnal 

Yudisial 13 No.2 (2020): h. 232 
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merugikan pihak ketiga akibat implementasi putusan tersebut. Mekanisme fiktif 

positif jelas lebih cepat, sederhana, dan berbiaya murah dibandingkan dengan 

konsep fiktif negatif. 21 

Pengaturan mengenai sikap diam dari Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara pada awalnya menganut konsep Fiktif Negatif, akan tetapi setelah 

berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan beralih menjadi konsep Fiktif Positif. Hal ini tertuang dalam pasal 53 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 

menjelaskan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara wajib untuk 

mengeluarkan suatu keputusan dan atau tindakan setelah adanya permohonan 

dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja apabila jangka waktunya 

tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Ketika 

sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, akan tetapi, Badan atau Pejabat 

Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan atau tindakan yang dimohonkan 

kepadanya, maka permohonan dikabulkan secara hukum.  

Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Eko Prasojo, 

menegaskan bahwa fiktif positif pada dasarnya memiliki tujuan gar warga negara 

mendapatkan pelayanan publik yang baik. Kewajiban Pemerintah untuk 

memberikan tanggapan terhadap suatu permohonan yang dimohonkan masyarakat 

kepadanya. Masyarakat dapat mengajukan kepada pengadilan jika dalam waktu 

yang telah ditentukan pemerintah tidak juga merespon terhadap permohonan 

tersebut. “Fiktif positif itu untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik oleh 

badan/pejabat pemerintahan,”.22 

 
3. Dasar Hukum Fiktif positif 

Aturan atau dasar permohonan fiktif positif tertuang dalam Pasal 53 UU AP:  

 
21 Mailinda Eka Yuniza dan Melodia Puji Inggarwati, “Peluang dan Tantangan Penerapan 

Keputusan Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Cipta Kerja Diundangkan” Jurnal de Jure 13 No. 
2 (2021): h..4-5 

22Azza Azka Norra, “Pertenantangan Norma Fiktif Negatif dan Fiktif Positif serta 
Kontekstualisasinya menurut Undang-undang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Hukum 
PERATUN 3 No. 2 (2020): h.146-147 
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1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan 

dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu 

kewajiban sebagaimana pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau 

tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan 

diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.  

3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan 

dan/atau Pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan 

dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.  

4) Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh 

keputusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).  

5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.  

Terkait mengenai pedoman beracara terhadap keputusan fiktif positif ini 

diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 

tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas 

Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan 

Badan Atau Pejabat Pemerintahan (Perma No. 5 tahun 2015). Perma nomor 5 tahun 

2015 menentukan permohonan diajukan kepada pengadilan yang wilayah 

hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui kepaniteraan23.  

 
4. Prinsip dan Asas Fiktif Positif 

Sikap diam pemerintah ini dikenal dalam salah satu maksim hukum pada 

zaman Romawi dahulu yaitu qui tacet consentire videtur (silence implies consent). 

Konsep ataupun prinsip fiktif positif dalam konteks hukum kontemporer, pada 

awalnya digunakan dan dikembangkan akibat dari suatu kondisi atau keadaan di 

mana otoritas administrasi tidak bersikap sebagaimana mestinya yaitu dalam hal ini 

melakukan pengabaian terhadap permohonan yang dimohonkan kepadanya 

 
23 Ahmad, “Konsep Fiktif Positif: Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara”, Jurnal 

Hukum Replik 5 No.2 (2017): h. 150-151 
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(administrative inaction), tidak mampu melayani secara optimal (unprofessional), 

bersikap tidak responsif (unresponsive), memproses suatu permohonan secara 

berlarut-larut (delaying services) dan lain sebagainya yang identik dengan hal- hal 

yang sifatnya termasuk dalam kategori mal administrasi dan penyalahgunaan 

kekuasaan.  

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan, terjadi perubahan dalam sistem hukum Indonesia yang telah 

mengadopsi prinsip hukum ’diam berarti setuju’ atau disebut sebagai ”fiktif 

positif”. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa konsep fiktif positif berdasarkan 

UU No. 30 Tahun 2014 adalah sebuah fiksi hukum yang mensyaratkan otoritas 

administrasi untuk menanggapi atau mengeluarkan keputusan/tindakan yang 

diajukan kepadanya dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dan jika 

prasyarat ini tidak dapat terpenuhi, maka otoritas administrasi dianggap 

mengabulkan permohonan penerbitan keputusan/tindakan yang dimohonkan 

kepadanya.  

Penerapan prinsip fiktif positif di Indonesia di mana keterlibatan badan 

peradilan untuk mengeluarkan keputusan fiktif positif melalui suatu permohonan 

yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, jika permohonan yang diajukan 

ke aparatur pemerintahan atau pejabat tata usaha negara telah diabaikan dalam 

jangka waktu tertentu setelah permohonannya diterima secara lengkap dan 

memenuhi syarat. Maka, Dalam hal ini Pengadilan dapat memaksa kepada pejabat 

pemerintah untuk menegakkan putusan dari pengadilan yaitu berupa penertiban 

terhadap keputusan yang dimohonkan. 

 
5. Fiktif Positif Pasca UU Cipta Kerja 

Ketentuan mengenai keputusan fiktif positif sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-undang Cipta Kerja menjadi tidak jelas dalam hal penentuan kedudukan 

hukum dari keputusan fiktif positif  tersebut.  Dalam Pasal  175  butir  ke-6  ini 

merubah ketentuan dalam Pasal 53 Undang-undang Administrasi Pemerintahan,  

terdapat 3 poin yang menonjol terhadap perubahan mengenai keputusan fiktif 

positif yang diatur dalam UU Cipta Kerja ini, yaitu: a. Mengenai perubahan  batas  
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waktu  penetapan Keputusan Tata Usaha Negara, b. Masuknya keputusan berbentuk 

elektronik, dan c. Hilangnya Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam 

mengadili keputusan fiktif positif. 

Perubahan paling berpengaruh adalah tidak diatur lagi kewenangan 

Pengadilan Tata  Usaha  Negara  dalam  memutus  perkara  permohonan  fiktif  

positif, yang mana hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 53 ayat (5)   Undang-

undang Administrasi  Pemerintahan  dan  diubah  dalam Pasal  175  butir  ke-6  

Undang-undang Cipta Kerja menyatakan bahwa dalam ketentuan lebih lanjut 

mengenai bentuk penetapan  keputusan  yang  dikabulkan  secara  hukum  diatur  

lebih  lanjut  dalam peraturan presiden. Penghapusan terhadap wewenang  dari  

Pengadilan  Tata  Usaha  Negara sebagaimana yang diatur dalam UU Cipta kerja 

ternyata menimbulkan  dua  pandangan,  pertama yaitu akan  ada  pengaturan  

tersendiri mengenai pedoman dalam penanganan keputusan fiktif positif dalam 

bentuk peraturan presiden atau kewenangan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  

akan diatur  lebih  lanjut  di  dalam peraturan  presiden  tersebut.  Namun 

kenyataannya,  sampai  saat  ini  peraturan  presiden tersebut  belum  ada  sedangkan  

Undang-undang  Cipta  Kerja  telah  berlaku sehingga dalam penerapannya timbul  

kekosongan  hukum  mengenai  penanganan  keputusan  fiktif  positif yang timbul 

pasca diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja.24 

 

6. Dasar Hukum Fiktif Negatif 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara khususnya Pasal 3 berbunyi:  

Ayat 1: “Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak 

mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka 

hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.”  

Ayat 2: “Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak 

mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu 

 
24Andika Risqi Irvansyah, “Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak 

Pengundangan Undang-undang Cipta Kerja”Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata negara- Hukum 
Administrasi Negara 1 No.2 (2022): h.216-218. 
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sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud 

telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap 

telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.” 

Ayat 3: “Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak 

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

setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah 

mengeluarkan keputusan penolakan.” 25 

7. Perbandingan Fiktif Positif dan Negatif 

No.       Perbandingan  Keputusan Fiktif Negatif Keputusan Fiktif Positif  

1. Dasar Hukum 
 

Pasal 3 jo. Pasal 55 UU Nomor 
5 Tahun 1986 

Pasal 53 UU Nomor 30 
Tahun 2014 dan Perma 
Nomor 5 Tahun 2015 

2. 

 

Bentuk Pengajuan 
ke pengadilan Dengan gugatan biasa Dengan permohonan 

3. Subjek Hukum 

Penggugat: Orang atau Badan 
Hukum Perdata  

Tergugat: Badan atau Pejabat 
TUN 

 Pemohon: Pihak yang 
permohonannya dianggap 
dikabulkan secara hukum  

Termohon: Badan 
dan/atau Pejabat 
Pemerintahan 

4.  Tenggang Waktu  

Diatur dalam ayat (2) dan (3), 
yaitu setelah jangka waktu 
berakhir, dan apabila tidak 
diatur, maka jangka waktunya 
adalah 4 bulan, dan 
berpedoman pada Pasal 55 UU 
No. 5 Tahun 1986  

Apabila tenggang waktu 
tidak diatur dalam 
peraturan, maka 10 hari 
sejak diajukan 
permohonan, apabila 
telah lewat, maka dapat 
diajukan permohonan ke 
Pengadilan  

5.  Keputusan  Dianggap Penolakan  
Dianggap permohonan 
diterima/ 
dikabulkan  

 
25Abdul Qodir Jaelani, “Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili 

Sengketa Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif”Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 
6 No.2 (2017): h.62 
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6.  Hukum Acara  
Hukum acara biasa 
sebagaimana diatur dalam UU 
Peratun  

Sesuai dengan Perma No. 
5 Tahun 
2015  

7.  Pelaksanaan 
Putusan  

Tidak diatur waktu pelaksanaan 
putusan apabila 
dikabulkan, jadi tetap merujuk 
ke pelaksanan Putusan pada  
acara biasa 

Pelaksanaan Putusan 
apabila permohonan 
dikabulkan, yaitu paling 
lama 5 hari kerja sejak 
Putusan ditetapkan (Pasal 
53 ayat 6 UU No. 30 
Tahun 2014)26 

 

C. Tinjauan Umum Siyasah Syar’iyyah 

Secara etimologi siyasah Syar‟iyyah berasal dari kata Syara‟a yang berarti 

sesuatu yang bersifat Syar‟i atau dapat dimaknai sebagai aturan ataupun sistem 

politik yang bersifat syar‟i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah suatu 

tindakan yang secara praktis membawa manusia lebih dekat terhadap kemaslahatan 

dan terhindar dari kerusakan. Dari definisi siyasah yang dikemukakan Ibnu 'Aqail 

di atas mengandung beberapa pengertian. 

a. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu guna mencapai kepentingan 

publik. Hal ini menandakan bahwasanya siyasah ditujukan pada publik dan 

pembuat kebijakan merupakan orang yang memiliki otoritas dalam mengarahkan 

publik. 

b. Kedua, kebijakan atau tindakan yang diambil dan diikuti oleh masyarakat bersifat 

alternatif yang pertimbangannya adalah berfokus dalam mencapai kemaslahatan 

banyak orang dan mencegah timbulnya keburukan. Hal seperti ini merupakan  salah 

satu ciri khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. 

c. Ketiga, siyasah itu dalam wilayah ijtihadi, yaitu dalam urusan-urusan publik yang 

tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah 

 
26Erlin Triartha Yuliani, “Perbandingan antara Konsep Fiktif Negatif dalam Undang-

Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Fiktif Positif dalam Undang-
Undang No 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan dan Permasalahannya” University 
Of Bengkulu Law Journal 5 No. 1 (2020): h.7-8 

  



 

 

33 

 

kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam siyasah 

yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah.27 

Menurut Abdurrahman Taj, siyasah syariyyah adalah: “Suatu nama bagi 

kumpulan aturan dan perilaku dalam mengatur urusan ketatanegaraan Islam di 

bidang pemerintahan, perundang-undangan, peradilan, dan semua kekuasaan 

eksekutif, administratif, serta aturan hubungan luar negeri yang terkait dengan 

bangsa- bangsa lain.” 

Menurut Abdul wahab Khallaf, siyasah syariyyah adalah: “Suatu ilmu yang 

membahas tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang-

undangan dan sistim yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada 

dalil khusus mengenai hal itu.” 28 

Menurut Zainuddin Ibrahim Muhammad Ibn Nujaim, siyasah adalah 

kebijakan yang diambil dari hakim untuk mewujudkan kemaslahatan yang 

diyakininya. Sekalipun kebijakannya itu tidak ada dalilnya secara khusus. Konsep 

siyasah Zainudin ada persamaan dengan Abdul Wahab Khalaf dan Ahmad Fathi 

Bahansi, yakni siyasah diorientasikan sebagai strategi mewujudkan kemaslahatan, 

namun Zainudin memiliki distingsi yakni upaya mewujudkan itu dilakukan secara 

khusus oleh hakim sebagai representasi Negara. 29 

Prinsip-prinsip Siyâsah Syar’iyyah. Prinsip dari Siyâsah merupakan negara 

atau pemerintahan Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang di 

rumuskan oleh Muhammad Tahir Azhary ada sembilan (9) prinsip, yaitu:  

a. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah. Dalam ajaran Islam kekuasaan absolut milik 

milik Allah semata. Keyakinan terhadap Allah sebagai sumber segala sesuatu, 

termasuk kekuasaan dan kedaulatan, merupakan fundamen utama yang diperlukan 

untuk menancapkan bangunan masyarakat Islam dan bangunan negara dan 

pemerintahan.  

 
27Wahijul Kadri dkk, “Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah” Siyasah:Jurnal Hukum Tata 

Negara 5 (2022): h.57-58 
28 Mutiara fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al- Quran”, 

PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah 2 No.1 (2017): h.35 
29 Mohamad Nur Yasin, Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia (Malang: UIN-

Maliki Press, 2018), h.29 
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b. Prinsip Musyawarah. Dalam kehidupan bermasyarakat timbuk berbagai 

kepentingan dan keinginan dari masing-masing anggotanya. Keberagaman 

keinginan tersebut dapat melahirkan konflik yang pada akhirnya menimbulkan 

perselisihan, pertentangan hingga perpecahan yang mampu merusak struktur 

tatanan sosial kecuali jika masing-masing anggota masyarakat membuat 

kesepakatan untuk kompromi dan jalan mudah kompromi adalah melalui 

musyawarah. 

c. Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam ajaran Islam, bentuk 

perlindungan terhadap hak asasi itu berfokus terhadap tujuan diturunkannya syari’at 

Islam. Prinsip perlindungan dapat berupa, perlindungan terhadap Agama, jiwa, 

akal, keturunan dan harta 

d. Prinsip Persamaan. Allah memandang manusia secara sama tanpa membedakan 

dari segi apapun. Semua manusia berasal dari satu keturunan yang sama yaitu dari 

Adam dan Hawa, sebagaimana disebutkan sebagai Berikut, (QS.an-Nisa, 4/1).  

ارًیِْثكَ لاًاجَرِ امَھُ نْمِ َّثَبوَ اھَجَوْزَ اھَنْمِ قََلخََّو ٍةَدحِاَّو سٍفَّْن نْمِّ مْكَُقَلخَ يْذَِّلا مُكَُّبرَ اوُْقَّتا سُاَّنلا اھَُّیَآیٰ  

اًبیِْقرَ مْكُیَْلعَ نَاكََ Uّٰ َّنِا ۗ مَاحَرَْلاْاوَ ھِٖب نَوُْلءَاۤسََت يْذَِّلاَ Uّٰ اوُقَّتاوَ ۚ ءًاۤسَِنَّو   

Terjemahnya: 

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 
dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 
dan mengawasi kamu.  

e. Prinsip Ketaatan Rakyat. Berdasarkan kesepakatan para ulama, ulama sepakat 

bahwa rakyat wajib untuk taat kepada seorang pemimpin. Terdapat perbedaan 

penafsiran tentang makna “ulil amri”. Dan umat Islam tetap meyakini Allah sebagai 

pemegang kekuasaan atau kedaulatan Mutlak, sedangkan pemerintah bersifat 

relatif.  

f. Prinsip Keadilan. Menurut Quraish Shihab, ada empat makna kebaikan; pertama, 

adil artinya sama (dalam hak), kedua, adil dalam arti seimbang (proporsional), 
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ketiga, adil berarti memberikan hak kepada yang berhak (pemiliknya), keempat, 

adil yang hanya dihubungkan dengan Allah.  

g. Prinsip Peradilan Bebas. Prinsip peradilan bebas menghendaki agar hakim selaku 

pemutusan perkara itu bebas bukan hanya saja dari pengaruh eksternal, tetapi juga 

harus bebas dari pengaruh internal, sesungguhnya hakim harus alim bukan saja 

dalam keputusan-keputusannya, namun juga dalam semua keadilan (memutuskan 

perkara) dan melindungi hak-hak orang. 

h. Prinsip Perdamaian. Suasana damai adalah dambaan semua manusia dalam 

menjalani kehidupan. Dalam rangka mewujudkan itu, ajaran Islam memuat aturan 

pergaulan antar manusia, menghilangkan sebab-sebab yang dapat melahirkan 

perselisihan dan pertikaian. 

i. Prinsip Kesejahteraan. Menurut Tahir Azhary, Prinsip kesejahteraan bertujuan 

untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota 

masyarakat atau rakyat. Keadilan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan materil 

atau kebendaan dan kebutuhan spiritual bagi seluruh rakyat. 30 

Perintah menegakkan hukum itu sendiri banyak disebutkan dalam al-Quran, antara 

lain QS. al-Nisa 4/58: 

سِاَّنلا نَیَْب  مُْتمْكَحَ  اَذاِوَ  اۙھَلِھَْا  ىلٰٓاِ  تِنٰمَٰلاْا  اوُّدؤَُت  نَْا  مْكُرُمُْأَی   Iَّٰ َّناِ   

ارًیْصَِب اًۢعیْمِسَ  نَاكَ   Iَّٰ َّناِ    ۗ ھٖبِ مْكُظُعَِی  اَّمعِنِ   Iَّٰ َّناِ    ۗ لِدَْعلْابِ اوْمُكُحَْت  نَْا   

Terjemahnya:  
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 
hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat.”31 

Peradilan dalam pembahasan fikih diistilahkan dengan qadha yang 

memiliki arti ( ىضْ ق - ضق ( istilah tersebut diambil dari kata ( عاضَق ( selesai dan 

 
30 Solehuddin Harahap, “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Hukumah: 

Jurnal Hukum Islam 5 No.2 (2022): h.124-126 
31 Kementrian Agama Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur`an & 

Museum Istiqlal, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta, 2022). 
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sempurnanya sesuatu, atau memerintahkan memutuskan, menyempurnakan, 

menetapkan. Di samping arti memutuskan, menyempurnakan, menetapkan. Arti 

qadha yang dimaksud juga berarti “memutuskan hukum” atau “menetapkan sesuatu 

ketetapan”.  

Menurut istilah ahli fikih, peradilan memiliki arti sebagai lembaga hukum, 

yaitu tempat di mana seseorang mengajukan permohonan keadilan atas dirinya. 

Menurut al-Fairuzabady, seperti yang dikutip oleh Ash- Shidieqy bahwa peradilan 

atau al-qadha adalah menyelesaikan perkara persengketaan untuk melenyapkan 

gugat menggugat atau untuk memotong perselisihan dengan mengambil hukum-

hukum syariat yang ada dalam al- Quran dan al-Sunah. 32 

Dalam konsep Nomokrasi Islam disebutkan bahwa salah satu prinsipnya 

adalah adanya peradilan yang bebas. Hal ini menunjukkan bahwasanya secara 

tersirat juga mengakui adanya lembaga peradilan khusus, yaitu peradilan 

administrasi dalam rangka mengadili, memeriksa, dan memutus suatu perkara. 

Sebagaimana Al-Qur’an menyebutkan yang artinya “Sesungguhnya Allah 

menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

Melihat” (QS. An- Nisaa ayat 58). Kemudian Rasulullah SAW bersabda “Bila 

seorang hakim mengupayakan hukum (dengan jujur) dan keputusannya benar, 

maka dia akan memperoleh dua pahala. Tetapi bila keputusannya salah maka dia 

akan memperoleh satu pahala” (HR. Al-Bukhari). 33 

Bahkan dalam Al-Qur'an sendiri perintah untuk menegakkan 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 di tengah-tengah masyarakat. Apabila dikaji dalam 

sistem kenegaraan, kekuasaan yang diperoleh seseorang merupakan bentuk 

 
32 Haris, “Peradilan Islam” Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1 (2021): h. 87 
33 Putera Astomo, “Eksistensi Peradilan Administrasi dalam Sistem Negara Hukum 

Indonesia”, Jurnal Yuridis 1 No. 1 (2014): 1 h.53 
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pendelegasian dari masyarakat oleh 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. 

Jika dilihat dari aspek sejarah Islam, dikenal lembaga bernama wilayatul 

mazhalim pada masa Bani Umayyah, di mana Umar bin Abdul Aziz menjadi 

khalifah pada saat itu. Kewenangan dalam memberikan putusan pengadilan pada 

saat itu diserahkan kepada Nazhir atau shahib Al-Mazhalim guna memastikan 

pelaksanaan putusan berjalan dengan baik, maka disiapkan penjaga keamanan atau 

polisi peradilan, berbeda dengan PTUN yang belum mengatur campur tangan aparat 

kepolisian. Sudah sepantasnya Peradilan Tata Usaha Negara memperkuat 

kompetensinya sebagai Lembaga peradilan yang menjamin kepastian hukum 

kepada masyarakat.34 

 
 
 

 
34 Wulan Febriyanti Putri Suyanto, Hamzah Hasan dan Abdul Rahman Sakka, “Penerapan 

Uang Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah 
Syar'iyyah”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah 3 No.3 (2022): h. 476-477. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini, Menurut Nazir penelitian deskriptif berfokus meneliti suatu 

kelompok manusia, kondisi,objek, sistem pemikiran dan berbagai peristiwa yang 

terjadi di masa sekarang guna membuat deskriptif baik secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai suatu fakta yang diteliti, Proses dalam penelitian kualitatif 

deskriptif ini memerlukan berbagai upaya seperti mengajukan pertanyaan dan 

prosedur, pengumpulan data spesifik dari informan, melakukan analisis data secara 

induktif dari pembahasan spesifik ke tema umum, serta menafsirkan makna data.  

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini memilih lokasi pada PTUN kota Makassar. Pemilihan lokasi 

ini dengan pertimbangan bahwa sampai saat ini terdapat 60 Putusan fiktif positif di 

PTUN kota Makassar dan Sebagai salah satu peradilan administrasi yang dalam 

putusan pertimbangan hakimnya menjadikan Undang-undang Cipta Kerja sebagai 

pertimbangan hilangnya kewenangan PTUN dalam mengadili keputusan fiktif 

positif. Sehingga, memenuhi persyaratan sebagai lokasi untuk melakukan 

penelitian dalam memeroleh data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan 

peneliti.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan bertujuan untuk mengungkap cara berpikir yang digunakan 

peneliti ketika menganalisis tujuannya, atau pendekatan dapat dikatakan sebagai 

tumpuan dalam menganalisis subjek yang diteliti menurut logika ilmunya. Ada 

beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti, di antaranya:  

1. Pendekatan yuridis normatif, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan 

menggunakan berbagai sumber maupun dokumen hukum seperti peraturan 
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perundang-undangan, keputusan dan ketetapan pengadilan, kontrak, dan 

akademisi, serta doktrin atau pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif 

didefinisikan sebagai penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. 

Sistem norma ini meliputi asas-asas, norma, kaidah, peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, dan doktrin. Metode yuridis normatif ini 

digunakan untuk menilai sumber hukum primer dan sekunder secara normatif 

dengan menggunakan metode konseptual dan peraturan perundang-undangan. 

2. Pendekatan normatif syar’i yaitu pendekatan penelitian berdasarkan pada hukum 

Islam dengan melihat apa yang ada dalam teks Al Quran dan hadis serta 

pendapat-pendapat ulama.  

C. Sumber Data 

Sumber data adalah bahan-bahan yang didasarkan pada data primer dan 

sekunder.   

1. Data Primer  

Data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumber 

aslinya. Data primer meliput berbagai pendapat subjek baik secara individu ataupun 

secara kelompok, hasil pengamatan tentang suatu objek, kejadian atau kegiatan, dan 

hasil dari pengujian. Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari 

sumbernya dalam bentuk observasi, wawancara dan lain-lain.   

DAFTAR INFORMAN 

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 2 (dua) Orang 

Analis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara 

Makassar 

1 (satu) Orang 

Advokat  3 (Tiga) Orang 

Pegawai badan pemerintah 2 (dua) Orang 

JUMLAH 8 orang  

 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan kebalikan dari data primer yang dalam memperoleh data 

tidak didapatkan secara langsung. Data sekunder dapat berupa media baik yang 
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diperoleh dan disimpan maupun media yang dicatat oleh pihak lain. Data sekunder 

meliputi bukti, dokumen resmi, dokumen sejarah ataupun berbagai laporan yang 

disusun dalam arsip (data dokumenter) yang di publikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. 

 
D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data di lapangan dalam rangka menjawab Fokus 

penelitian, maka dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:  

1. Wawancara merupakan suatu komunikasi verbal atau jenis percakapan yang 

digunakan peneliti dalam mendapatkan informasi, atau dapat diartikan sebagai 

suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab antara 

peneliti dengan objek yang diteliti. Dalam metode ini diperlukan kreativitas 

pewawancara, karena dapat dikatakan bahwa hasil wawancara yang dipelajari 

banyak bergantung pada kemampuan peneliti dalam mencari jawaban, mencatat 

dan menginterpretasikan setiap jawaban.1 

2. Observasi, metode lain yang digunakan adalah observasi, yaitu metode 

pengumpulan data yang dilakukan tanpa menanyakan pertanyaan. Dengan 

tujuan untuk melihat kejadian atau fenomena dari kejauhan dan menjadi "tidak 

terlihat", baik dalam kenyataan maupun efeknya.2 

 
E. Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian merupakan alat yang digunakan dalam pengumpulan 

data serta penerapannya mengacu pada jenis penelitian yang akan dilakukan 

berdasarkan pada metodologi penelitian. Di mana suatu usaha menerima informasi 

yang benar dan dapat dipercaya. Instrumen utama penelitian kualitatif adalah 

peneliti yang bertindak sebagai perancang dan pelaksana, menganalisis dan 

menginterpretasikan data, serta melaporkan hasil penelitian. Instrumen yang 

digunakan dalam studi lapangan ini meliputi:  

 
 

1 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: Syakir Media Press, 
2021), h.143 

2 Adhi Kusumastuthi dan Ahmad Mustamil Khoiron, Metode Penelitian Kualitatif 
(Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h.120  
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1. Peneliti sebagai instrumen utama, berbagai instrumen pengumpulan data dapat 

digunakan untuk mendukung penelitian kualitatif, namun alat utamanya tetaplah 

peneliti itu sendiri. Alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah orang 

atau peneliti itu sendiri melalui pengamatan, tanya jawab, mendengarkan, 

meminta dan mencatat data penelitian. Menurut Lincoln dan Guba, posisi 

peneliti sebagai alat penelitian utama menawarkan banyak keuntungan, karena 

menganggap hanya manusia yang dapat memahami makna dari berbagai 

interaksi yang berbeda.  Dalam mengumpulkan data maupun informasi 

penelitian kualitatif diperlukan kelenturan dan keterbukaan pikiran agar dapat 

beradaptasi dengan kondisi baru sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

Bentuk pengumpulan data, kualitas penelitian dan hasil analisis dalam penelitian 

kualitatif sangat bergantung pada bagaimana peneliti dapat memenuhi perannya 

sebagai instrumen utama penelitian. Oleh karena itu, sikap kritis dan terbuka 

sangat penting bagi peneliti. 3 

2. Pedoman Wawancara, Peneliti dalam melakukan penelitian membutuhkan yang 

Namanya pedoman atau panduan wawancara sebagai salah satu instrumen 

penelitian guna mendapatkan data-data dari sumber informasi (informan), 

pedoman wawancara dapat berupa tulisan ringkas mengenai informasi yang 

harus dikumpulkan. Biasanya pertanyaan dalam pedoman wawancara bersifat 

umum dan membutuhkan jawaban yang panjang. 

3. Alat Perekam, dalam hal ini, peneliti menggunakan berbagai alat perekam 

misalnya telepon genggam, kamera foto, kamera video, dan perekam suara untuk 

merekam hasil wawancara. Perekam dapat digunakan ketika peneliti merasa 

kesulitan untuk merekam hasil wawancara. 

4. Dan Alat tulis kantor (ATK), digunakan oleh peneliti dalam mencatat hasil 

observasi maupun wawancara. 

 

 

 

 
3 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif: dalam penelitian Pendidikan Bahasa 

(Surakarta, 2014), h.97 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data, merupakan proses mengartikan data-data yang di 

dapatkan di lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan dan karakteristik 

penelitian metode pengelolaan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  

 
a. Klasifikasi data adalah sebuah metode atau cara yang digunakan penyusunan data 

yang sistematis atau berdasarkan aturan maupun kaidah yang telah diterapkan. 

b. Editing data merupakan bentuk pemeriksaan terhadap data hasil penelitian dengan 

tujuan agar mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 

digunakan untuk menemukan jawaban masalah utama. Hal ini bertujuan dalam 

rangka peningkatan kualitas terhadap data serta menghilangkan kekhawatiran yang 

muncul dari temuan wawancara. 

c. Reduksi data merupakan proses seleksi yang mempertimbangkan penyederhanaan, 

abstraksi, dan transformasi data mentah yang dihasilkan oleh catatan yang diperoleh 

penulis di lapangan. Proses ini terus berlanjut sepanjang penelitian, bahkan sebelum 

bahan benar-benar dikumpulkan sebagaimana terlihat dari masalah penelitian dan 

pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.4 

d. Identifikasi Data yaitu proses pengumpulan literatur yang akan digunakan yang 

kemudian dipilah dan dipisahkan data yang akan dibahas atau yang akan digunakan. 

 
2. Teknik analisis data menggunakan data deskriptif kualitatif. Analisis data adalah 

metode yang digunakan dalam mencari bahkan membandingkan suatu data 

dengan sistematis berdasarkan hasil dari wawancara, catatan lapangan serta 

dokumentasi. Analisis data ini dilakukan melalui pengorganisasian data ke 

dalam kategori, mendeskripsikannya ke dalam unit-unit, mencampurkannya, 

menyusun ke dalam pola, memilah data yang penting dan yang akan dipelajari, 

serta menarik kesimpulan dengan tujuan agar lebih mudah dipahami. Analisis 

merupakan proses yang cukup kritis dalam penelitian kualitatif.  

 

 
4 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Alhadharah: Ilmu Dakwah 17 No.33 (2018): 

h.91 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Proposal harus menyertakan rencana untuk memverifikasi keakuratan data 

atau informasi yang akan diterapkan. Uji validitas data meliputi uji kredibilitas data, 

uji dependabilitas data, transferabilitas, dan uji kreabilitas data. Uji kredibilitas 

dapat dilakukan dengan cara: perpanjangan atau perluasan pengamatan, 

meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dan dengan rekan.5 Penelitian ini 

menggunakan metode triangulasi. 

Triangulasi merupakan suatu teknik yang digunakan dalam memeriksa data 

serta memanfaatkan sesuatu di luar data dengan tujuan untuk mengecek dan 

membandingkan data tersebut. Maleong menyatakan bahwa empat jenis triangulasi 

berbeda dalam pemeriksaan keabsahan data: penggunaan sumber, metode, 

penyidik, dan teori.  

Triangulasi yang akan dilakukan adalah triangulasi teknik dan triangulasi 

sumber. Triangulasi teknik merupakan salah satu bentuk triangulasi yang dilakukan 

dengan menanyakan hal yang sama kepada informan melalui teknik yang berbeda 

yaitu melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi 

sumber yaitu triangulasi yang dilakukan kepada sumber berbeda tapi tetap dengan 

metode atau pertanyaan yang sama. Sumber-sumber yang dimaksud pihak yang 

terkait dengan fokus penelitian. 6 

 

 

 
5 Hardani dkk. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta:CV. Pustaka Ilmu, 

2020), h.233 
6 Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), h. 127 
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BAB IV 

HILANGNYA KEWENANGAN PTUN DALAM MENGADILI 

KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF DI KOTA MAKASSAR 

 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 
1. Profil Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 

Proses pembentukan PERATUN di Indonesia dimulai dengan Undang-

Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang disahkan 

pada 29 Desember 1986, tetapi PTUN Makassar (dahulunya Ujung Pandang) baru 

dibentuk dan berfungsi lima tahun kemudian. Bab VII, Pasal 145 menyebutkan hal 

ini, bersama dengan penjelasan  

“Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan lingkungan 

peradilan yang baru, yang pembentukannya memerlukan perencanaan dan 

persiapan yang matang oleh Pemerintah mengenai prasarana dan sarana baik 

materiil maupun personil. Oleh karena itu pembentukan pengadilan di lingkungan 

Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilakukan sekaligus tetapi secara bertahap. 

Setelah Undang-undang ini diundangkan, dipandang perlu Pemerintah mengadakan 

persiapan seperlunya. Dan untuk mengakomodasikan hal tersebut maka penerapan 

Undang-Undang ini dilakukan secara bertahap dalam waktu selambat-lambatnya 

lima tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan diatur dengan Peraturan 

Pemerintah” 

Lahirnya Keputusan Presiden RI Nomor 52 tahun 1990 mengawali 

terbentuknya PTUN di Makassar, Keputusan tersebut di keluarkan pada 30 Oktober 

1990. Dalam keputusan tersebut tidak hanya mengatur mengenai pembentukan 

PTUN Makassar, melainkan 5 PTUN yang lahir sebagai pengadilan tingkat tinggi 

pertama dalam lingkup PTUN, di antaranya PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN 

Palembang PTUN dan PTUN Makassar. 

Pada tanggal 14 Januari 1991, secara resmi pengadilan tata usaha negara 

Makassar beroperasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
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7 Tahun 1991 Tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara. 

Selain itu, penting untuk diperhatikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Penerapan UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 1991, 

menjadikan Pengadilan TUN Makassar sebagai landasan operasional kelima 

setelah didirikan, seperti yang disebutkan di atas. Sehingga setiap tanggal 14 

Januari ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun Peratun dan diperingati setiap tahun 

oleh jajaran Peratun di seluruh Indonesia untuk memperingati peristiwa penting ini. 

Pengadilan TUN Makassar Pada awalnya berada terletak di Jalan Andi 

Pangeran Pettarani No. 45 dan berada di lingkungan gedung yang sama dengan 

Pengadilan Tinggi TUN Makassar, Makassar. Namun, Pada tanggal 26 Desember 

1992, Bapak Ismail Saleh, S.H Selaku Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

pada saat itu meresmikan gedung baru yang sampai saat ini berlokasi di Jalan Raya 

Pendidikan No.1 Makassar. 

 
2. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 

a. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 

Visi Pengadilan  Tata Usaha Negara Makassar mengacu pada Visi 

Mahkamah Agung RI  adalah sebagai berikut : 

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR 

YANG AGUNG” 

“Terwujudnya Badan Peradilan Tata Usaha Negara Makassar yang Agung 

Pelaksanaan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan 

berkeadilan.” 

1) Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara 

proporsional dalam APBN 

2) Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan 

terukur 

3) Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, 

cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional. 
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4) Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja 

yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 

5) Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan 

kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan 

professional. 

6) Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku,administrasi dan jalannya 

peradilan 

7) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima 

8) Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan 

transparansi 

9) Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu. 

b. Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha 

Negara Makassar telah menetapkan empat misi sebagai berikut : 

1) Menjaga kemandirian badan peradilan 

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan  

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan1 

 
3. Tugas, Pelayanan dan Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara 

Makassar 

 
a. Tugas dan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 

1) Layanan Kasir: 

a) Pengembalian Sisa Panjar Biaya perkara 

b) Konfirmasi tambah biaya panjar perkara 

c) Konfirmasi biaya pemeriksaan setempat 

d) Konfirmasi pembayaran biaya PNBP 

 
1 Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar “Visi dan 

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar”, Official Website Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar https://ptun-makassar.go.id/visi-dan-misi-pengadilan-tata-usaha-negara-makassar/ (16 
Oktober 2023) 
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e) Konsultasi/ Sosialisasi Biaya Layanan 

 
2) Layanan Upaya Hukum: 

a) Layanan Upaya hukum kasasi 

b) Layanan memori dan kontra memori kasasi 

c) Layanan upaya hukum peninjauan kembali (PK) 

d) Layanan memori dan kontra memori PK 

e) Layanan permohonan eksekusi 

f) Konsultasi/Sosialisasi upaya hukum 

 
3) Layanan Informasi Publik dan Pengaduan: 

a) Layanan informasi publik 

b) Layanan pengaduan 

c) Layanan legalisasi surat kuasa 

d) Layanan inzage (Perkara inactive) 

e) Layanan permohonan surat keterangan hukum 

f) Konsultasi/sosialisasi 

 
4) Layanan ECourt: 

a) Layanan pendaftaran akun pengguna lain 

b) Layanan pendaftaran akun pengguna Ecourt (Perkara Aktif) 

c) Layanan Konsultasi/ Sosialisasi layanan Ecourt 

 
5) Layanan persuratan: 

a) Layanan Persuratan (Surat Masuk) 

b) Konsultasi/ Sosialisasi Pelayanan Surat Masuk 
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b. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tedi Romyadi, S.H., M.H. 
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Nur Akti, S.H., M.H.  
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Budiamin Rodding S.H., 

M.H. (Hakim Madya) 

Pratama) 
Muhammad Aly Rusmin S.H. 

(Hakim Madya Pratama) 

Pratama) 
Christian Edni Putra S.H. 

(Hakim Madya Pratama) 

Pratama) 
Baharuddin S.H., M.H. 

(Hakim Madya Pratama) 

Pratama) 
Taufik Perdana S.H., M.H. 

(Hakim Madya Pratama) 

Pratama) 

Zarina S.H. (Hakim Madya 

Pratama) 

Luthfi S.H. (Hakim Madya 

Pratama) 

Ihsan Sarifullah S.H. (Hakim 

Madya Pratama) 

Pratama)
Andi Jayadi Nur S.H., M.H. 

(Hakim Madya Pratama) 

Andi Darmawan S.H., M.H. 

(Hakim Madya Pratama) 

Taufik Adhi Priyanto S.H. 

(Hakim Pratama Utama) 

Andi Putri Bulan S.H., M.H. 

(Hakim Pratama Utama) 

Slamet Riyadi S.H.  

(Hakim Pratama Utama) 
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(Kasubag Perencanaan, Teknologi 

Informasi, dan Pelaporan 

 

 



 

 

50 

 

B. Eksistensi Fiktif Negatif Pasca Hilangnya Kewenangan PTUN dalam 

Mengadili Keputusan Fiktif Positif Di PTUN Makassar 

Pengaturan mengenai fiktif negatif terdapat dalam Undang-undang No. 5 

tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, pengaturan mengenai hal 

tersebut diatur dalam pasal 3 Undang-undang PTUN, di mana dalam konsep fiktif 

negatif mengatur pejabat tata usaha negara memiliki kewajiban untuk 

mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan kepadanya dengan jangka waktu 

yang telah diatur dalam perundang-undangan atau jika tidak diatur dalam Undang-

undang perihal jangka waktunya, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 3 tersebut 

dibatasi waktunya dalam 4 bulan, maka keputusan tersebut dianggap sebagai suatu 

penolakan dan oleh karenanya itu masyarakat dapat mengajukan gugatan ke PTUN. 

Namun seiring berjalannya waktu terjadi perubahan konsep yang awalnya sikap 

diam pemerintah dianggap sebagai penolakan akan tetapi dalam Undang-undang 

No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sikap diam pemerintah 

dianggap sebagai pengabulan hal ini disebut sebagai konsep fiktif positif.  

Sehingga sesuai dengan asas hukum, lex posterior derogate legi priori, di 

mana hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama, sehingga konsep 

fiktif negatif ini tidak berlaku lagi setelah munculnya Undang-undang No. 30 tahun 

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terutama dalam pasal 53 yang mengatur 

mengenai fiktif positif yang merupakan kebalikan dari konsep fiktif negatif yang 

diatur dalam pasal 3 Undang-undang PTUN. Hal ini merupakan salah hal yang 

menunjukkan bahwa hukum administrasi merupakan hukum atau aturan yang 

dinamikanya sering berubah karena dalam pelaksanaan proses beracara tidak hanya 

merujuk kepada satu Undang-undang saja melainkan ada beberapa peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai proses beracara dalam peradilan 

Administrasi seperti Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-

undang Administrasi Pemerintahan dan Beberapa Peraturan mahkamah agung yang 

menjadi pedoman dalam proses beracara. 

Akan tetapi, saat ini dengan kehadiran Undang-undang No.6 Tahun 2023 

Tentang penetapan Peraturan pemerintah penganti Undang-undang Tentang Cipta 
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Kerja menjadi Undang-undang, keputusan fiktif positif bukan lagi menjadi 

kewenangan PTUN untuk mengadilinya. Sehingga fiktif positif tidak dapat 

diajukan lagi di Pengadilan tata usaha negara. Harapannya Setelah hilangnya 

kewenangan PTUN dalam Fiktif positif dapat memberikan peluang untuk 

berlakunya konsep fiktif negatif sebagaimana yang di atur dalam pasal 3 UU PTUN. 

Namun pada kenyataannya PTUN Makassar tidak dapat menerima 

permohonan fiktif negatif sama sekali bahkan setelah fiktif positif tidak lagi 

menjadi kewenangan PTUN Makassar, Fiktif negatif sudah tidak berlaku semenjak 

kehadiran fiktif positif sehingga dengan hilangnya kewenangan PTUN dalam fiktif 

positif tidak secara otomatis memberlakukan konsep fiktif negatif. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sandi Kurniawan Selaku Analisis 

Perkara Pengadilan PTUN kota Makassar 

“Permohonan fiktif negatif sudah tidak diterima lagi di PTUN Makassar 
bahkan setelah hilangnya kewenangan PTUN dalam mengadili fiktif positif 
pasca diundangkannya Undang-undang cipta kerja, permohonan fiktif 
positif ini saja hanya diterima sampai di tahun 2021 apalagi untuk 
permohonan fiktif negatif yang sudah tidak diterima lagi setelah 
diundangkannya Undang- undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi 
pemerintahan”2 

 
Dapat dilihat berdasarkan wawancara di atas, artinya kewenangan PTUN 

untuk mengadili fiktif negatif ini sebenarnya tidak berlaku dimulai sejak berlakunya 

Undang-undang Administrasi Pemerintahan dengan Penerapan asas lex Posterior 

Derogat Legi Priori pada Undang-undang Administrasi Pemerintahan terhadap 

Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, walaupun dalam pengaturan hukum 

materiil ini sebenarnya tidak dinyatakan dalam ketentuan peralihan secara tegas. 

Undang-undang Administrasi Pemerintahan hanya mencabut satu Pasal dalam 

Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Pasal yang mengatur definisi 

KTUN, Sedangkan untuk pengaturan terhadap hukum materiil yang mengatur 

selain definisi KTUN tidak ada ketentuan yang mengakomodir bahwa seluruh 

hukum materiil (Pasal 1- Pasal 52) dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha 

 
2 Sandi Kurniawan, Analis Perkara Pengadilan PTUN kota Makassar, Wawancara, 

Makassar 17 Oktober 2023  
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Negara dilumpuhkan dengan aturan yang baru (Undang-undang Administrasi 

Pemerintahan). Oleh karena itu dengan tidak adanya ketentuan yang menyatakan 

secara tegas bahwa Undang-undang Administrasi Pemerintahan mencabut seluruh 

hukum materil dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan menerapkan 

asas lex Posterior Derogat Legi Priori dan asas Lex Specialis Derogat legi 

Generalis di mana Undang-undang Administrasi Pemerintahan dianggap sebagai 

hukum khusus yang mengatur mengenai hukum materiil tata usaha negara, maka 

ketentuan yang diberlakukan adalah Undang-undang Administrasi Pemerintahan.  

Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara Andi Darmawan selaku hakim 

PTUN Kota Makassar 

“Kalau dulu itu namanya fiktif negatif pasal 3 Undang-undang Pengadilan 
Tata Usaha Negara sikap diamnya pejabat dianggap sebagai keputusan 
menolak tetapi seiring berkembangnya zaman lahirlah pasal 53 Undang-
undang Administrasi Pemerintahan diaturlah fiktif positif. Hukum itu pada 
dasarnya tidak boleh mundur melainkan harus maju, kemunculan Undang-
undang Cipta Kerja yang menghilangkan kewenangan PTUN dalam 
mengadili fiktif positif bukan berarti menimbulkan lahirnya kembali atau 
dikembalikannya konsep fiktif negatif namun pada praktiknya memang ada 
yang mendaftarkan perkara fiktif negatif setelah berlakunya Undang-
undang Cipta Kerja tersebut”3 

 

Di PTUN Makassar pada praktiknya setelah diundangkannya Undang-

undang Cipta Kerja ada perkara yang didaftarkan dengan dasar permohonan fiktif 

negatif hal ini dapat dilihat pada putusan Nomor:33/G/2021/PTUN.Mks dengan 

hakim ketua majelis Andi Darmawan S.H M.H. Dalam putusannya, gugatan 

penggugat tidak diterima. Dengan pertimbangan Hakim berpedoman terhadap pasal 

175 undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang di undangkan 

pada tanggal 2 November sehingga, PTUN Kota Makassar menyatakan tidak 

berwenang memeriksa dan mengadili perkara Fiktif Negatif sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 3 UU PTUN. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan 

Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan 

Nomor:33/G/2021/PTUN.Mks. 

 

 
3 Andi Darmawan, Hakim PTUN Kota Makassar, Wawancara, Makassar 17 Oktober 2023 
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Jika dilihat hilangnya keberadaan Fiktif negatif akibat munculnya Undang-

undang Administrasi Pemerintahan ini sebenarnya bertentangan dengan konsep 

peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum 

dalam bab ketentuan penutup Nomor 143-146 yang menjelaskan bahwa untuk 

menyatakan suatu perundang-undangan yang lama tidak berlaku karna munculnya 

peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas memuat frasa “dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku” sedangkan baik dalam Undang-undang Administrasi 

Pemerintahan dan Undang-undang cipta kerja tidak ada frasa yang mencabut dan 

merubah ketentuan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang 

Pengadilan Tata Usaha Negara terkait fiktif negatif. Akan tetapi, fiktif negatif ini 

dianggap berlawanan atau bertentangan dengan konsep fiktif positif yang di atur 

dalam Undang-undang Administrasi pemerintahan sehingga berlakulah asas hukum 

baru dalam hal ini adalah Undang-undang administrasi pemerintahan 

mengesampingkan hukum yang lama yang dalam hal ini adalahh Undang-undang 

Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Febri Ramadhani selaku advokat 

“Fiktif positif ini merupakan anitesa dari fiktif negatif. Dalam Undang-
undang ada lapisan yang namanya asas hukum, sehingga dasar pencabutan 
konsep fiktif negatif itu sebenarnya adalah asas, yaitu Asas lex posteriori 
derogate legi priori adanya aturan dari Undang-undang cipta kerja 
khususnya pasal 175 angka 6 sebagai aturan hukum yang baru, sehingga 
secara mutatis mutandis menggantikan secara otomatis aturan yang ada 
dalam pasal 53 Undang-undang Administrasi Pemerintahan begitupun 
dengan konsep fiktif negatif yang diatur dalam Undang-undang PTUN. Jadi 
jelas bahwa dasar pencabutannya adalah asas hukum”4 

 

Jadi, dapat disimpulkan Status dari pasal 3 UU PTUN mengenai konsep 

fiktif negatif ini sudah hilang sejak munculnya Undang-undang No.30 tahun 2014 

Tentang Administrasi Pemerintahan , dalam praktiknya di PTUN Kota Makassar 

tidak membuka peluang untuk berlakunya kembali keputusan fiktif negatif dengan 

pertimbangan bahwa sejak di undangkannya UU No. 6 Tahun 2023, bukan lagi 

 
4Febri Ramadhani, Advokat, Wawancara, Makassar 10 November 2023 
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menjadi kewenangan PTUN untuk mengadili keputusan fiktif positif dan Fiktif 

Negatif. Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar menyatakan bahwa 

permohonan fiktif negatif sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang 

Pengadilan Tata Usaha Negara terkhusus dalam pasal 3 dinyatakan tidak berlaku 

sejak di undangkannya Undang-undang administrasi pemerintahan dan Perma 

Nomor 8 Tahun 2017. 

Berbagai kelebihan dari konsep fiktif positif sangat relevan dengan upaya 

pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang 

sejalan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Pengajuan permohonan fiktif 

positif ke PTUN sebagai mekanisme judicial control terhadap tindakan-tindakan 

hukum pemerintahan, dapat menjadi pilihan bagi masyarakat apabila mengalami 

tindakan maladministrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga 

penerapan fiktif positif menjadi pilihan tepat bila dibandingkan dengan konsep 

fiktif negatif. 5 

Berdasarkan hal diatas, penulis sepakat mengenai tidak diberlakukannya 

lagi keputusan fiktif negatif bahkan setelah hilangnya kewenangan PTUN dalam 

mengadili keputusan fiktif positif, karna pada dasarnya konsep fiktif positif masih 

diatur dalam UU cipta kerja hanya saja yang berubah persoalan mengenai 

kewenangan PTUN dalam mengadilinya yang tidak lagi diatur dalam uu cipta kerja. 

Ketika fiktif negatif berlaku itu hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum 

tentang tata cara permasalahan hukum yang harus diterapkan oleh 

PERATUN. Apabila suatu permohonan tidak diputus dalam waktu yang telah 

ditentukan, maka permohonan tersebut dapat dianggap dikabulkan atau ditolak. Hal 

ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, karena mereka 

tidak mengetahui secara pasti status permohonannya. Karena fiktif negatif menolak 

permohonan tersebut sedangkan fiktif positif mengabulkan permohonan tersebut.  

Selain itu dalam rangka mendorong kinerja birokrasi agar memberikan 

pelayanan prima (excellentservice) sehingga fiktif negatif ini tidak diberlakukan 

 
5 Kusnadi Umar, “Ambivalensi Penanganan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 Kajian Putusan Nomor 1/P/FP/2021/PTUN.KDI dan Nomor 
17/P/FP/2020/PTUN.SBY”, Jurnal Yudisial 16 No. 2 (2023): h. 240-241 
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Kembali. Jika Konsep Fiktif Negatif ini terus berlanjut dan diberlakukan justru 

menimbulkan suatu persoalan yang serius dan dapat merugikan masyarakat yang 

melakukan permohonan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu karna membutuhkan 

durasi waktu yang cukup lama bagi pemohon KTUN untuk memeroleh kepastian 

hukum terhadap permohonan yang diajukan kepada Pejabat pemerintah yaitu 

dengan jangka waktu 4 bulan dan pada akhirnya keputusan tersebut dianggap 

sebagai penolakan. Konsep fiktif negatif jelas dapat merugikan 

masyarakat. Apabila suatu permohonan dianggap ditolak berdasarkan konsep fiktif 

negatif, maka masyarakat tidak dapat memperoleh hak yang seharusnya mereka 

dapatkan. 

Jika dibandingkan dengan teori pelayanan publik, sikap fiktif negatif ini 

bertentangan dengan prinsip good governance, karena pada dasarnya Badan atau 

pejabat tata usaha negara wajib memberikan pelayanan yang responsif dan 

kepastian hukum terhadap masyarakat, sehingga sikap diam pemerintah ini 

seharusnya dapat membuat kehidupan masyarakat lebih sejahtera. Namun pada 

kenyataannya sikap diam dalam konsep fiktif negatif justru merupakan sebuah 

penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh masyarakat yang pada 

akhirnya justru merugikan masyarakat akibat dari sikap diam tersebut.   

 

C. Dampak Hilangnya Kewenangan PTUN dalam Mengadili Fiktif Positif terhadap 

Perubahan Dinamika Hukum, kepastian hukum dan Sistem Peradilan 

Administrasi  Perspektif Siyasah Syar’iyyah 

Berdasarkan asas yang mengatakan Qui tacet consentire videtur yang 

artinya “siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui”, jika melihat ketentuan asas 

diatas sangat jelas berkaitan dan saling berhubungan dengan konsep Fiktif Positif 

yakni sikap diam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap mengabulkan, 

dan penerapan dari sikap Fiktif Positif ini diharapkan mampu menciptakan 

pelayanan publik yang maksimal karena permohonan yang diajukan oleh pemohon 

dapat direspon secara cepat sehingga dalam proses administrasi, keputusan Badan 

atau Pejabat tata Usaha Negara dapat memberikan kepastian hukum dan 

kesejahteraan bagi masyarakat. 
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Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar sejak diundangkannya UU 

Cipta Kerja tidak lagi menerima keputusan fiktif positif dengan pertimbangan 

hakim berpedoman pada pasal 175 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 

Cipta Kerja, sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 

Cipta Kerja tanggal 2 November 2020, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak 

berwenang memeriksa dan mengadili perkara penerimaan permohonan fiktif 

positif. 

Beberapa dampak yang ditimbulkan dari hilangnya Kewenangan PTUN 

dalam mengadili keputusan fiktif positif di antaranya: 

1. Peningkatan Potensi Maladministrasi oleh Pejabat Pemerintah 

Pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan perubahan kewenangan 

terkait permohonan fiktif positif, dikhawatirkan akan terjadi peningkatan potensi 

maladministrasi oleh pejabat pemerintah. Hal ini dikarenakan sebelumnya, PTUN 

memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan fiktif positif, yang mana hal 

ini menjadi salah satu mekanisme kontrol terhadap tindakan pejabat 

pemerintah. Dengan dicabutnya kewenangan tersebut, dikhawatirkan akan 

berkurangnya pengawasan dan akuntabilitas pejabat pemerintah dalam 

menjalankan tugasnya. 

Pengadilan tata usaha negara Makassar sebagai peradilan administrasi 

berkewajiban untuk mengadili suatu perkara sengketa tata usaha negara demi 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat pencari keadilan. Sebagaimana Tujuan dari 

penerapan fiktif positif yang pada dasarnya untuk meningkatkan pelayanan publik 

dalam suatu instansi atau satuan kerja. Kewenangan PTUN dapat berfungsi sebagai 

pengawas terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau lembaga-

lembaga publik. Tanpa keberadaannya, potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat 

meningkat tanpa ada mekanisme yang efektif untuk meninjau dan memperbaiki 

kebijakan yang bermasalah. Sehingga dalam hal hilangnya kewenangan PTUN 

dalam mengadili fiktif positif ini sebenarnya berpotensi menimbulkan kesewenang-

wenangan dari pejabat TUN 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muh Fauzi Ashary Selaku advokat  



 

 

57 

 

“Mengurangi kewenangan kekuasaan kehakiman sebenarnya cukup 
mencederai hukum dan Sangat jelas memberi dampak bagi masyarakat 
pencari keadilan karna dalam keadaan yang tidak normal ternyata masih 
dapat ditemukan Tindakan dari pejabat tun yang berpotensi melakukan 
tindakan fiktif positif dan yang menjadi permasalahan siapa yang 
berwenang untuk menyelesaikannya dan itu yang tidak dijelaskan dalam 
Undang-undang Cipta kerja sehingga tidak menutup kemungkinan 
kedepannya pejabat pemerintah secara berulang melakukan tindakan fiktif 
positif”6 

 
Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat diartikan hilangnya 

kewenangan PTUN dalam mengadili fiktif positif sebenarnya bertentangan dengan 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 

16 ayat 1 di kemukakan bahwa pada dasarnya hakim berkewajiban untuk tidak 

menolak, memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan 

dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya.  

Walaupun dalam praktiknya penerapan konsep fiktif positif juga kadang di 

salah gunakan, konsep fiktif positif ini selalu dijadikan celah dalam mengabulkan 

permohonan dari pemohon yang bahkan tidak memenuhi persyaratan, prosedur atau 

SOP dari suatu instansi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kewenangan pengadilan 

untuk menguji suatu penerapan fiktif positif tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Edi S Makkasau selaku Staff Seksi V 

BPN kab Gowa 

“Sebagai Lembaga pencatatan administrasi, sudah cukup sering BPN Gowa 
itu digugat karena kasus fiktif positif, Masyarakat sering menjadikan celah 
agar dikabulkan melalui fiktif positif padahal dalam kenyataannya dalam 
permohonannya tersebut masih terdapat syarat-syarat yang perlu diajukan 
dalam permohonan tersebut yang justru tidak dipenuhi oleh pemohon. oleh 
karena itu Tujuan dari PTUN inilah sebenarnya untuk menguji secara 
administrasi apakah sudah benar atau tidak benar KTUN yang dikeluarkan 
oleh negara” 7 

 
Namun, hal ini jelas merugikan masyarakat kedepannya karna tidak ada 

Deterrent untuk Penyalahgunaan yang mana Kewenangan PTUN yang kuat dapat 

 
6 Muh Fauzi Ashary, Advokat, Wawancara, Makassar 19 Agustus 2023 
7 Edi. S Makkasau Staff Seksi V BPN kab Gowa, Wawancara, 19 Oktober 2023 
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berfungsi sebagai penghalang atau efek pencegahan terhadap penyalahgunaan 

kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Jika kewenangannya hilang, tidak ada 

hambatan yang efektif untuk mencegah tindakan semacam itu. Yang kedua Tidak 

Ada Akuntabilitas, PTUN membantu menciptakan tingkat akuntabilitas di antara 

pejabat pemerintah. Jika keputusan fiktif positif tidak dapat ditinjau, maka tidak ada 

akuntabilitas yang efektif, dan pejabat pemerintah mungkin merasa bebas untuk 

mengambil keputusan yang tidak tepat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aswar Tahir Selaku advokat 
 

“tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang semakin banyak 
pejabat pemerintah tidak mengeluarkan keputusan atas permohonan yang 
diajukan oleh pemohon sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan 
peraturan perundang-undangan, sehingga Ketika PTUN tidak lagi 
mengadili perkara seperti fiktif positif yang merupakan sikap diam atas 
permohonan yang di ajukan justru ini Kembali membuka peluang bagi 
pejabat pemerintah untuk berlaku sewenang-wenang”8 
 
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan PTUN tidak menjadi lagi 

Lembaga yang mengadili keputusan fiktif positif ini membuka potensi agar pejabat 

pemerintah ini dapat melakukan kesewenang-wenangan, Kewenangan PTUN dapat 

berfungsi sebagai pengawas terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah 

atau lembaga-lembaga publik. Tanpa keberadaannya, potensi penyalahgunaan 

kekuasaan dapat meningkat tanpa ada mekanisme yang efektif untuk meninjau dan 

memperbaiki kebijakan atau keputusan yang bermasalah.  

Jika ditinjau dalam perspektif siyasah syar’iyyah penyalahgunaan 

kewenangan oleh pejabat pemerintah ini dianggap melanggar Prinsip Kekuasaan 

Sebagai Amanah. Dalam ajaran Islam kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata-

mata. Keyakinan terhadap Allah sebagai sumber segala sesuatu, termasuk 

kekuasaan dan kedaulatan, merupakan fundamen utama yang diperlukan untuk 

menancapkan bangunan masyarakat Islam dan bangunan negara dan pemerintahan.  

Beberapa ayat Al-Quran menyebutkan seorang pemimpin wajib untuk 

melakukan amanat yang diberikannya, terdapat dalam QS al-Anfal/8:27 

 
8 Aswar Tahir, Advokat, Wawancara, Makassar 20 Oktober 2023 
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لعْتَ
&

نَومُ أوَ 
&

مْتُن أ 
&

6تِٰـــنَٰـــمَ
7

مْ نوخُتَوَ 
ُ

;اوٓ لَوسَُّرلٱوَ  BCَٱ  نوخُتَ 
ُ

;او لا 
َ
;اونُمَاءَ  لٱ 

C
نَيذِ  Iَٰـــ أٓ

&
اهَُّي  

 

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (QS Al-
Anfal:27). 

 
Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah 

pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, Professor fakultas al-Qur'an 

Universitas Islam Madinah 

Kemudian Allah menyampaikan seruan keempat bagi orang-orang beriman: 

"Janganlah kalian menghianati Allah dengan meninggalkan kewajiban dan 

perintah-perintah yang telah dibebankan kepada kalian, serta melanggar larangan-

larangan yang tidak boleh kalian dekati; dan janganlah kalian menghianati 

Rasulullah dengan meninggalkan sunnah-sunnahnya, menyelisihi perintahnya, dan 

melanggar larangannya; serta janganlah kalian menghianati amanah yang telah 

diberikan kepada kalian dengan menyebar rahasia di antara kalian, melanggar 

perjanjian yang telah kalian buat, mengingkari barang titipan yang dititipkan orang 

lain kepada kalian, dan melalaikan hak-hak materiil orang lain yang wajib kalian 

jaga. Padahal kalian telah mengetahui akibat buruk dari menghianati Allah dan 

rasul-Nya serta amanat yang telah diserahkan kepada kalian.” 

Selanjutnya dalam QS an-Nisa/4:58: 

  

 اوْمُكُحَْت نَْا سِاَّنلا نَیَْب مُْتمْكَحَ اَذاِوَ اۙھَلِھَْا ىلٰٓاِ تِنٰمَٰلاْا اوُّدؤَُت نَْا مْكُرُمُْأَیَ ّٰ& َّناِ
 ارًیْصَِب اًۢعیْمِسَ نَاكََ ّٰ& َّناِ ۗ ھٖبِ مْكُظُعَِی اَّمعِنَِ ّٰ& َّناِ ۗ لِدَْعلْابِ

Terjemahnya:  

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 
hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang paling baik kepadamu. 
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Selain itu, sangat jelas bahwa Ketika penyalahgunaan wewenang ini terjadi 

hal ini sangat bertentangan dengan AUPB, pasal 10 ayat 1 Huruf e, di mana dalam 

Asas-asas umum pemerintahan yang baik terdapat asas tidak menyalahgunakan 

kewenangan, yang menegaskan bahwa badan atau pejabat pemerintah dilarang 

untuk menggunakan kewenangan yang diberikannya dalam rangka kepentingan 

pribadi atau kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kewenangan 

tersebut. Penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang diatur dalam AUPB dapat 

berupa tidak melampaui kewenangan, tidak menyalahgunakan kewenangan serta 

mencampuradukkan kewenangan 

Jadi, dapat disimpulkan ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh 

pejabat pemerintah sebagai akibat dari hilangnya kewenangan PTUN dalam 

mengadili keputusan fiktif positif ini sangat bertentangan dengan prinsip siyasah 

syar’iyyah yang mengedepankan kewajiban menjalankan Amanah demi 

kepentingan masyarakat. Penyalahgunaan kewenangan dianggap terjadi apabila 

orang yang diberikan amanah atau kewenangan melakukan tindakan yang 

bertentangan dan merugikan kepentingan umum maupun kepentingan masyarakat 

demi menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. 

Bentuk Penyalahgunaan kewenangan juga dapat berupa penyalahgunaan prosedur 

yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah 

menggunakan prosedur lain agar terlaksana.  

2. Ketidakpastian Hukum 

Asas kepastian hukum diatur dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang 

pelayanan publik adalah “jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam 

penyelenggaraan pelayanan”. Pengaturan mengenai kepastian hukum sebagaimana 

yang terdapat dalam UU Pelayanan Publik berfokus pada terwujudnya hak dan 

kewajiban warga negara dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.  

 

Tujuan dari penerapan fiktif positif yang pada dasarnya untuk memberikan 

kepastian hukum dan mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan cepat oleh 

badan/pejabat pemerintahan sehingga, hilangnya kewenangan PTUN ini 
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memberikan cukup dampak yang besar dalam kepastian hukum. Karena melalui 

PTUN inilah fiktif positif dapat menjadi suatu penetapan yang berkekuatan hukum 

tetap. 

Masyarakat tidak memiliki wadah yang memadai dalam penyelesaian 

sengketa akibat hilangnya kewenangan PTUN dalam mengadili keputusan fiktif 

positif adalah salah satu isu krusial yang muncul pasca disahkannya Undang-

Undang Cipta Kerja. Sebelumnya, PTUN menjadi forum bagi masyarakat untuk 

menggugat kelambanan atau penolakan tidak sah dari Pejabat Tata Usaha Negara 

(PTUN) dalam menerbitkan suatu keputusan. Namun, dengan dicabutnya 

kewenangan ini,masyarakat kehilangan akses terhadap mekanisme peradilan yang 

mudah dijangkau dan teruji. UU Cipta Kerja tidak secara gamblang mengatur 

mekanisme alternatif untuk menyelesaikan sengketa fiktif positif. Hal ini 

menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Darmawan selaku Hakim PTUN 

Makassar 

“Saya sebenarnya merasa kasihan kepada masyarakat pencari keadilan yang 
mengajukan permohonan fiktif positif, karna fiktif positif dalam Undang-
undang Cipta kerja memang tidak di hapuskan tapi yang menjadi masalah 
adalah apa yang menjadi pegangan bagi seorang warga negara bahwa 
permohonannya dianggap di kabulkan. Fiktif positif itu lebih 
menguntungkan karna putusannya langsung inkrah. Tapi sesungguhnya 
Undang-undang cipta kerja baik karna langsung dianggap dikabulkan tapi 
tidak tau kepada lembaga siapa.”9 
Dari hasil wawancara di atas dapat diartikan yang menjadi persoalan setelah 

kewenangan PTUN dalam mengadili keputusan fiktif ini dihapuskan, karena tidak 

ada suatu Lembaga yang ditetapkan untuk memberikan penetapan terhadap suatu 

permohonan yang didiamkan yang mana pada dasarnya, permohonan yang 

didiamkan dianggap dikabulkan merupakan suatu keputusan yang dianggap abstrak 

atau tidak berwujud. 

Fiktif positif dalam Undang-undang Cipta kerja sebenarnya masih dapat 

diterapkan namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai instansi yang 

 
9 Andi Darmawan, Hakim PTUN Kota Makassar, Wawancara, Makassar 17 Oktober 2023 
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berwenang dan sudah pasti PTUN tidak mungkin lagi diberikan dalam mengadili 

fiktif positif meskipun terdapat dalam peraturan pelaksananya 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Darmawan selaku hakim PTUN 

Kota Makassar 

“Kita tunggu saja kewenangan tersebut akan diberikan, tapi tidak akan 
mungkin kewenangan itu diatur lebih lanjut kepada PTUN karena untuk 
memberikan kewenangan itu harus melalui Undang-undang jadi tidak akan 
mungkin lagi.”10 

 
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan PTUN 

itu harus melalui atribusi atau kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang 

secara langsung sehingga tidak memungkinkan Ketika PTUN diberikan 

kewenangan untuk mengadili fiktif positif lebih lanjut dalam peraturan pelaksana. 

Hal ini bertentangan dengan konsep siyasah syar’iyyah yang menjamin 

kepastian hukum. Para sahabat Rasulullah saw. bersepakat bahwa kewajiban untuk 

menegakkan peradilan yang telah ditetapkan dan merupakan sunnah untuk 

mengikutinya. Dimasa setelah naib Muhammad saw. Para sahabat dan tabiin 

melaksanakan sistem peradilan, hal ini terjadi karna masyarakat secara naluriah 

menjalankan kehidupan bermasyarakat yang tidak menutup kemungkinan dalam 

prosesnya timbul sifat rasa ingin menang sendiri dari masyarakat sehingga sahabat 

dan tabiin pada saat itu melaksanakan atau menegakkan peradilan.  

Peradilan telah menjadi kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Peradilan memiliki peran yang dianggap suci, karena beberapa tujuan lahirnya 

peradilan agar menyampaikan hak kepada mereka yang memilikinya dan berhak 

menerimanya serta melindungi hak masyarakat dari orang yang zalim. Pada 

dasarnya peradilan memiliki fungsi untuk melindungi jiwa, harta maupun 

kehormatan, peradilan ada demi kepastian hukum dalam suatu sengketa. Dalam 

kehidupan bermasyarakat tentu manusia butuh yang namanya peraturan dalam 

rangka mengatur hubungannya dalam pergaulan. sehingga, eksistensi dari peradilan 

merupakan komponen yang paling dasar demi terwujudnya keadilan dan 

 
10 Andi Darmawan, Hakim PTUN Kota Makassar, Wawancara, Makassar 17 Oktober 2023 
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kebenaran. Oleh karena itu Islam menjunjung tinggi dan memberikan perhatian 

dalam penegakan peradilan yang mana hal ini sudah dipraktekkan sejak dulu pada 

zaman sahabat, tabi’in hingga saat ini.11 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dampak dari hilangnya kewenangan PTUN 

dalam mengadili keputusan fiktif positif ini menimbulkan ketidakpastian hukum, 

hal ini dapat dilihat bahwasanya Kewenangan pengadilan ini memberikan kerangka 

kerja hukum yang jelas. Pengajuan permohonan fiktif positif ke Pengadilan Tata 

Usaha Negara merupakan satu-satunya cara yang dapat ditempuh oleh masyarakat 

untuk mendapatkan kepastian hukum. Putusan hakim PTUN terkait permohonan 

Fiktif positif ini mengikat yang langsung berkekuatan hukum tetap serta merupakan 

cerminan terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Jadi sangat 

jelas, ketika kewenangan PTUN hilang untuk mengadili keputusan fiktif positif ini 

menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang 

terlibat dalam proses hukum. Dan hal ini jelas bertentangan dengan konsep siyasah 

syar’iyyah yang menjamin kepastian hukum. 

Namun dalam praktiknya di PTUN kota Makassar, Ketika masyarakat ingin 

mengajukan permasalahan mengenai pejabat pemerintah yang tidak mengeluarkan 

keputusan sebagaimana perkara fiktif positif maka perkara tersebut dapat 

dipersamakan dengan Tindakan faktual sebagaimana yang diatur dalam Perma 

Nomor 2 tahun 2017. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Jayadi Selaku Hakim PTUN 

Kota Makassar 

“Dengan adanya Undang-undang cipta kerja yang mengamputasi 
kewenangan Pengadilan tata usaha negara maka dari itu mahkamah agung 
dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 menjadi 
solusi untuk menyelesaikan sengketa yang terkait fiktif positif yang 
kemudian dimaknai dengan Tindakan faktual yang mana isi dan 
substansinya hampir sama, jadi bagi masyarakat pencari keadilan yang 
merasa dirugikan sudah ada solusinya yaitu Perma No. 2 tahun 2019 
Sebagai sarana Tindakan faktual dan dalam praktiknya sudah banyak 
yurisprudensi yang mendasarkan pada Perma no. 2 tahun 2019”12 
 

 
11 Abd. Halim Talli, “Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada:Kritik Terhadap 

Beberapa Asas Peradilan di Indonesia” Yogyakarta:UII Press,2014 
12 Andi Jayadi, Hakim PTUN Kota Makassar, Wawancara, Makassar 17 Oktober 2023 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Sandi Darmawan Selaku Analis 

Perkara Pengadilan 

“kalau prakteknya sekarang untuk Tindakan seperti fiktif positif, tetap pakai 
dasar hukum dengan gugatan Tindakan faktual”13 

 
Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas, artinya terdapat saran lain bagi 

masyarakat yang ingin mengajukan gugatan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha 

Negara, akan tetapi tidak lagi menjadikan fiktif positif sebagai dasar gugatan 

melainkan melalui dasar gugatan Tindakan faktual perbuatan melawan hukum 

sebagaimana yang terdapat dalam Perma No. 2 Tahun 2019 

Tindakan faktual ini merupakan perluasan objek dari PTUN yang terdapat 

dalam pasal 87 bagian a UU Administrasi Pemerintahan: 

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai 
sebagai:  

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;  
b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan 

eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;  
c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;  
d. bersifat final dalam arti lebih luas;  
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau  
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. 14 

Pengaturan lebih lanjut mengenai Tindakan faktual ini tertuang dalam 

Perma No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman penyelesaian sengketa Tindakan 

pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan 

dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) pasal 1 ayat 3 dan 4 

dan Pasal 8. 

Pasal 1 ayat 3: Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang 
maupun penyelenggara negara lainnya. timbul dalam bidang administrasi 
pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau 

 
13 Sandi Kurniawan, Analis Perkara Pengadilan PTUN kota Makassar, Wawancara, 

Makassar 17 Oktober 2023 
14 Republik Indonesia, Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan 
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penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan 
Pemerintahan.  
 
Pasal 1 ayat 4: Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau 
pejabat pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang 
di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau 
batal Tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan 
 
Pasal 8: setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa 
Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-undang Nomor 
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 
2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 
tentang peradilan Tata Usaha Negara harulah dimaknai juga sebagai 
“Tindakan Pemerintah” dalam rangka penyelesaian sengketa Tindakan 
pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini” 
Namun pada kenyataannya, sulit untuk menentukan apakah suatu Tindakan 

fiktif positif yang diajukan memenuhi unsur dari Tindakan melawan hukum. 

Terdapat banyak perbedaan mengenai Tindakan Faktual menurut Pasal 87 Undang-

Undang Administrasi Pemerintahan dapat menjadi objek atau dasar permohonan 

Fiktif Positif. Tidak ada kepastian mengenai Perkara fiktif positif dapat dimohonkan 

ke PTUN dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat/Badan 

Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaa /OOD). Tindakan Faktual yang diatur 

dalam pasal 1 ayat 8 UU Administrasi pemerintahan mengatur mengenai dua hal 

yaitu untuk Melakukan Suatu Perbuatan Konkret dan untuk Tidak Melakukan Suatu 

Perbuatan Konkret. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 

yang berbunyi:  

Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan 
adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya 
untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan.  

Dalam mengajukan Permohonan untuk melakukan Tindakan dapat 

dimohonkan melalui Gugatan OOD sepanjang Tindakan yang diminta adalah 

sebagai akibat dari Tindakan lainnya yang sudah dilakukan. Apabila Tindakan yang 

dilakukan menimbulkan akibat hukum yaitu kerugian terhadap penggugat, maka 

dalam hal ini Penggugat dapat meminta pengajuan kepada pengadilan agar tergugat 
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melakukan Tindakan lain sebagai hukuman. Sedangkan dalam permohonan fiktif 

positif itu sendiri merupakan suatu akibat yang ditimbulkan sebelum tergugat 

melakukan Tindakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PERMA No. 8 Tahun 

2017 yakni objek Permohonan Fiktif Positif haruslah berupa Keputusan dan/atau 

Tindakan yang sebelumnya belum berwujud. Berikut ini tabel perbandingannya:  

Kriteria Peromohonan Fiktif 

Positif 

Gugatan OOD Tindakan 

Faktual 

Dasar Hukum 

 

Pasal 53 UU Administrasi 

Pemerintahan dan 

PERMA No. 8 Tahun 2017 

Pasal 1 angka 8, pasal 87 

UU Administrasi 

Pemerintahan dan Pasal 1 

ayat 3 dan 4 dan Pasal 8 

Perma No.2 Tahun 2019 

Objek 

 

Suatu Tindakan 

Administrasi Pemerintahan 

yang belum dilakukan. 

Suatu Tindakan 

administrasi pemerintahan 

yang telah dilakukan 

Kerugian 

Atau Kepentingan 

 

Pengugat mengalami 

kerugian apabila pejabat 

atau Badan Pemerintahan 

tidak melakukan Tindakan 

yang dimohonkan 

kepadanya 

Terdapat akibat hukum 

yaitu Penggugat 

mengalami kerugian akibat 

pejabat atau badan 

pemerintahan melakukan 

Tindakan yang digugat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sandi Darmawan selaku analis 

perkara pengadilan tata usaha negara kota Makassar: 

“Saya sebenarnya berharap fiktif positif masih menjadi kewenangan PTUN, 
artinya jangan dihilangkan Karena mungkin agak sedikit membingungkan 
ketika fiktif positif di kategorikan sebagai Tindakan melawan hukum karna 
inikan merupakan Tindakan biasa. Sulit mengklasifikasikan suatu perkara 
itu perbuatan melawan hukum, harus ada indikatornya suatu kasus 
dikatakan Perbuatan melawan hukum sehingga mungkin kendala ke 
depannya Ketika menjadikan fiktif positif itu sebagai Tindakan faktual 
perbuatan melawan hukum”15 

 
15 Sandi Kurniawan, Analis Perkara Pengadilan PTUN kota Makassar, Wawancara, 

Makassar 17 Oktober 2023 
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Jadi dapat disimpulkan, bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara fiktif 

positif dan Tindakan faktual sebagaimana yang diatur. Dalam Perma no2 tahun 

2019 di mana Untuk objek berupa Tindakan Faktual maka dapat diajukan ke 

pengadilan melalui gugatan OOD. Gugatan OOD diajukan atas Tindakan Faktual 

yang sudah dilakukan sedangkan Permohonan Fiktif Positif diajukan atas Tindakan 

yang belum dilakukan. Sehingga menjadi tantangan bagi sistem peradilan 

administrasi ke depannya dalam mengadili keputusan fiktif positif yang 

dipersamakan dengan Tindakan faktual perbuatan melawan hukum. 

Hal ini dipertegas berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Darmawan 

selaku hakim PTUN Kota Makassar 

“setelah hilangnya kewenangan PTUN dalam mengadili keputusan fiktif 
positif ini beberapa masyarakat pencari keadilan dia mengajukan 
gugatannya melalui forum lain, melalui Tindakan faktual yang sampai saat 
ini masih terdapat banyak perbedaan pendapat. Bagaimana mungkin suatu 
gugatan dimaknai ganda satu yang mengatakan Tindakan faktual yang satu 
fiktif positif.”16 
 
Jadi, berdasarkan hasil wawancara artinya, fiktif positif belum sepenuhnya 

dapat dikatakan sebagai Tindakan faktual. Hal ini karena timbul perbedaan 

pendapat dalam memaknai Tindakan faktual itu sendiri. Sehingga perlunya 

penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tindakan faktual tersebut. 

Selain itu upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penyelesaian terhadap 

sikap diam pejabat pemerintah sebenarnya dapat dilakukan dengan membuat 

pengaduan yang telah disediakan oleh PTSP tiap instansi, pengaduan kepada 

ombudsman sebagai Lembaga yang memiliki otoritas dalam pelayanan publik atau 

dengan melaporkan kepada atasan pejabat pemerintah tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rachmad Riyan Choiruddin Selaku 

Koordinator Substansi Penanganan sengketa, konflik dan Perkara pertanahan BPN 

Kab. Wajo 

 
16 Andi Darmawan, Hakim PTUN Kota Makassar, Wawancara, Makassar 17 Oktober 2023 
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“Sebenarnya, di beberapa instansi itu sudah ada yang namanya layanan 
pengaduan dan sudah tersedia biasanya beberapa aplikasi yang digunakan 
untuk mengecek status berkas yang diajukan”17 

 
Berdasarkan hasil wawancara di atas artinya sengketa yang timbul sikap 

diam pemerintah sebenarnya dapat dilakukan penyelesaiannya dengan melakukan 

pengaduan. Walaupun pengaduan masih sering kali juga di abaikan setidaknya ini 

merupakan salah satu solusi yang dapat ditempuh saat ini untuk menghindari sikap 

diam pemerintah dalam mengeluarkan keputusan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Febri Ramadhani selaku Advokat 

“Kita juga bisa melakukan upaya hukum ke ombudsman sebagai bentuk 
laporan ke ombudsman sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam 
memeriksa dan merespon keluhan-keluhan masyarakat dalam hal pelayanan 
publik. Jadi kita bisa mengadukan ke ombudsman, entah ombudsman yang 
akan menentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada instansi tersebut 
baik berupa teguran tertulis atau yang lainnya”18 
 
Hal ini juga dipertegas berdasarkan hasil wawancara Andi Darmawan 

selaku hakim PTUN Kota Makassar 

“Sebenarnya kalau didiamkan suatu permohonan  itu sebenarnya harus 
mendapat sanksi dari atasannya karna setiap instansi dan satker kan ada SOP 
nya, berapa lama ini harus selesai ketika syarat itu tidak terpenuhi harus ada 
komunikasi dan penyampaian kepada pemohon, kan hampir setiap kantor 
ada PTSP”19 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika 

terjadi sikap diam oleh pejabat pemerintah di suatu instansi, masyarakat dapat 

membuat pengaduan kepada ombudsman sebagai Lembaga yang memiliki otoritas 

dalam pengaduan terhadap pelayanan publik atau melakukan pengaduan langsung 

kepada atasan dari pejabat pemerintah tersebut.  

Permasalahan mengenai hilangnya kewenangan PTUN dalam mengadili 

keputusan fiktif positif ini merupakan salah satu bentuk perubahan dinamika hukum 

yang terjadi dalam sistem peradilan di Indonesia. Perubahan dapat terus terjadi dari 

 
17 Rachmad Riyan Choiruddin, Koordinator Substansi Penanganan sengketa, konflik dan 

Perkara pertanahan BPN Kab. Wajo, Wawancara, Makassar 19 Oktober 2023 
18 Febri Ramadhani, Advokat, Wawancara, Makassar 10 November 2023 
19 Andi Darmawan, Hakim PTUN Kota Makassar, Wawancara, Makassar 17 Oktober 2023 
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hari ke hari, di sinilah peran aparat penegak hukum untuk memberikan pemahaman 

kepada masyarakat awam yang sedang mencari keadilan, karena hanya sedikit dari 

mereka yang mengetahui perkembangan hukum yang terjadi saat ini sehingga 

menimbulkan dampak yang cukup besar akibat dari adanya perkembangan hukum 

tersebut. Terutama dampak yang ditimbulkan dari hilangnya kewenangan PTUN 

dalam mengadili keputusan fiktif positif ini. Dapat kita lihat pada praktiknya 

permasalahan administrasi merupakan permasalahan yang tidak ada habisnya. 

Dalam kenyataannya hampir setiap hari masyarakat melakukan kegiatan 

administrasi, dan dalam perjalanannya Lembaga pencatatan administrasi atau 

Lembaga pemerintah yang terkait dalam administrasi menyalahgunakan 

kekuasaannya terutama banyak pejabat pemerintah yang tidak mengeluarkan 

keputusan yang dimohonkan kepadanya. Sehingga hilangnya kewenangan 

peradilan untuk mengatasi hal tersebut tentu akan melahirkan Tindakan-tindakan 

pemerintah yang merugikan masyarakat ke depannya.  

Selain itu, dalam proses penegakan fiktif positif ini juga menjadi tidak jelas 

setelah hilangnya kewenangan peradilan yang dalam hal ini peradilan tata usaha 

negara, karna pada dasarnya fiktif positif ini berupa keputusan yang bersifat abstrak 

tidak memiliki bentuk sehingga tidak jelas bentuk penegakan fiktif positif yang 

diatur dalam undang-undang cipta kerja yang menimbulkan ketidakpastian hukum 

dalam proses penegakannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Eksistensi Fiktif Negatif di PTUN Makassar dinyatakan sudah tidak berlaku lagi 

sejak di undangkannya Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang penetapan 

peraturan pemerintah pengganti Undang-undang tentang cipta kerja menjadi 

Undang-undang yang menghilangkan kewenangan PTUN dalam mengadili 

keputusan fiktif positif. Sehingga, pada Praktiknya PTUN kota Makassar 

menegaskan bahwa hilangnya kewenangan terkait fiktif positif tidak membuka 

peluang agar fiktif negatif ini untuk hadir kembali dengan dasar asas hukum 

yaitu hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama sehingga pasal 175 

dari Undang-undang cipta kerja ini menghilangkan kewenangan PTUN dalam 

mengadili fiktif positif dan juga fiktif negatif. 

 

2. Dampak Hilangnya kewenangan PTUN dalam mengadili keputusan fiktif positf 

dalam dinamika hukum dan kepastian hukum, diantaranya, Pertama Peningkatan 

Potensi Maladministrasi oleh Pejabat Pemerintah, hal ini dapat dilihat karena 

dengan hilangnya pengawasan PTUN, para pihak yang diuntungkan merasa 

bebas untuk membuat keputusan yang merugikan tanpa takut konsekuensi 

hukum. Kedua, hilangnya kewenangan PTUN dapat menciptakan ketidakpastian 

hukum, proses penegakan fiktif positif ini juga menjadi tidak jelas setelah 

hilangnya kewenangan peradilan yang dalam hal ini peradilan tata usaha negara, 

karena pada dasarnya fiktif positif ini berupa keputusan yang bersifat abstrak 

atau tidak memiliki bentuk keputusan atau penetapan sehingga tidak jelas bentuk 

penegakan fiktif positif yang diatur dalam undang-undang cipta kerja yang 

menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakannya.  

 

B. Implikasi Penelitian 

Penelitian ini dapat menyoroti pentingnya mempertahankan kemandirian 

lembaga peradilan administrasi. Serta temuan penelitian dapat menjadi dasar untuk 
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merekomendasikan reformasi hukum administrasi, termasuk pemulihan 

kewenangan PTUN atau pembentukan mekanisme alternatif untuk memastikan 

keadilan dan keabsahan keputusan administratif. Selain itu, diharapkan untuk tetap 

memberlakukan konsep fiktif negatif, karena pada dasarnya tidak ada ketentuan 

yang jelas berupa peraturan perundang-undangan yang secara tegas mencabut 

konsep fiktif negatif dalam Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara Atau 

pemerintah segera membentuk Undang-undang yang baru terkait Pengadilan Tata 

Usaha Negara dan mencabut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara. 
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