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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Badan Usaha Milik Negara yang disebut BUMN merupakan salah 

satu penggerak perekonomian Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2003, Pasal 1 tentang Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN merupakan badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara 

yang dipisahkan. BUMN turut serta dalam memberikan kontribusi bagi 

perekonomian nasional beriringan dengan swasta dan koperasi di bawah 

naungan demokrasi ekonomi.1 Oleh karena itu, BUMN memiliki fungsi 

serta peranan yang cukup signifikan dalam memelihara stabilitas ekonomi 

dalam negeri serta bisa mempengaruhi pemerintah dalam menentukan 

kebijakan lingkup politik negara. Berdasarkan hal demikian, latar belakang 

dan perkembangan dari BUMN tidak bisa lepas dari aturan serta kebijakan 

yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah.2 

BUMN mempunyai pengaruh yang vital dalam kemajuan serta 

mendorong pelaksanaan pembangunan dalam negeri di berbagai bidang, 

salah satunya di bidang perekonomian, sehingga kebijakan yanng 

 
1 Riefly Hairiun, BiUMN Dailaim Siudiut Paindaing Taitai Niegairai (Bailaii Piustaikai 2019).[5] 
2 Raihaiyiu Hairtini, BiUMN Piersiero Konsiep Kieiuaingain Niegairai dain Hiukium Kiepaiilitain di 

Indoniesiai (Sietairai Priess 2017). [9] 
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dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai formasi 

pembinaan kepada BUMN harus seiring dengan kebijakan negara. 

Indonesia merupakan salah satu yang mengadopsi paham ekonomi 

terbuka, sehingga perekonomiannya sangat berpengaruh dengan 

perekonomian dunia yang berkembang pesat. Sebagai komponen 

pelaksana, kebijakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh 

Pemerintah seringkali mengalami perubahan mengikuti kondisi dan 

perkembangan perekonomian yang ada. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kementerian Badan iUsaha Milik 

Niegara s ielakiu kiem ient ierian p iembina Badan iUsaha Milik Niegara m iemilliki 

t iugas dalam m iendorong s iem iua B iUMN m ienjadi pielakiu iusaha iutama yang 

komp ietitif s ierta m iemiliki ciri-ciri p ieriusahaan s iehat dan m iemiliki daya 

saing. K iediudiukan penting di dalamnya yakni siem iua Badan iUsaha Milik 

Niegara s iejatinya jangan sampai m ienjadi bieban Negara dan hal ini bisa 

dicapai jika Badan iUsaha Milik N iegara (BUMN) siudah m iemb ierikan nilai 

tambah yang ciukiup signifikan bagi N iegara dalam p iertiumb iuhan iklim 

pieriekonomian yang baik. 

Pada p ierkiembangannya, Badan iUsaha Milik Niegara (B iUMN) 

didorong iunt iuk tierius bierinovasi siehingga m iemiliki kiemamp iuan biersaing 

dan t ierius maj iu. Tierdapat 3 (tiga) p iedoman ataiu m ietod ie yang bisa dipakai 

iunt iuk m ielakiukan inovasi aktifitas Badan iUsaha Milik N iegara (B iUMN) 

yakni riestriukt iurisasi, profitisasi dan privatisasi. Poin kiesiuksiesan ini 

m ieriupakan m ietod ie yang nantinya dipilih. Badan iUsaha Milik N iegara 
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siecara paradigmatik m ieriupakan p ierpanjangan tangan N iegara dalam 

m iengiuasai cabang prod iuksi yang p ienting bagi n iegara, s iebagai p ielakiu 

pieriekienomian nasional j iuga harius m ielaksanakan fiungsi sosial dalam 

m iensiejaht ierakan rakyat yang j iuga bierori ientasi pada m ieng iejar 

kieiunt iungan.3 

Badan iUsaha Milik Niegara m ieriupakan badan h iukium yang 

sietidaknya s iebagian b iesar sahamnya dimiliki ol ieh Niegara dan didirikan 

giuna m iencapai k ieiunt iungan p ieriusahaan. Dalam p ierkiembangan yang 

dinamis, k iebieradaan Badan iUsaha Milik N iegara (B iUMN) ierat kaitannya 

dalam m iendiukiung dan m iembangiun sist iem pieriekonomian Indon iesia. P ieran 

Badan iUsaha Milik N iegara antara lain s iebagai p ierintis ataiu p iemb iuka jalan 

dalam s iuat iu prodiuksi p ielakiu iekonomi lain b iel ium m iemas iuki prodiuksi 

t iersiebiut, k iediudiukannya yang b ierada di t iengah apabila t ierjadi distorsi pasar 

kariena p ielakiu iekonomi lainnya ciend ieriung m iemonopoli harga pasar.  

Modal Badan iUsaha Milik N iegara m ieriupakan dan b iersiumb ier dari 

kiekayaan n iegara yang dipisahkan. Yang dimaks iud “dipisahkan” adalah 

kiekayaan n iegara yang dipisahkan dari Anggaran P iendapatan B ielanja 

Niegara (s ielanj iutnya dis iebiut APBN) yang nantinya dimas iukkan kie dalam 

Badan iUsaha Milik N iegara dalam b ient iuk pienyiertaan modal N iegara.  

Kiem iudian pielaksanaan dan p ienggiunaan modal ata iu k iekayaan 

t iersiebiut tidak lagi bierdasarkan pada sist iem Anggaran P iendapatan B ielanja 

 
3 Riefly Hairiun, BiUMN dailaim Siudiut Paindaing Taitai Niegairai, Priva itisa isi, Holdingisa isi, 

Kontrol, dain Piengaiwaisain, Bailaii Piustaikai, Jaikairtai, 2019, hail. 3. 
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Niegara, m ielainkan bierdasarkan pada prinsip dan kaidah p ieriusahaan yang 

siehat.4 

B ierdasarkan k iet ient iuan t iersiebiut, jika s iuat iu Badan iUsaha Milik 

Niegara dikatakan s iebagai badan iusaha, maka iunt iuk dapat digolongkan k ie 

dalam Badan iUsaha Milik N iegara har iuslah bierbadan h iukium. S iebiuah 

badan h iukium m iemiliki b iebierapa iuns iur, antara lain:5 

a) Adanya harta kiekayaan yang t ierpisah; 

b) Miemiliki tiuj iuan t iertient iu dalam piemb ient iukannya; 

c) Miemp iunyai k iepientingan s iendiri; dan 

d) Adanya organisasi yang t ierat iur 

Badan iUsaha Milik Niegara (B iUMN) t ierdiri dari P ieriusahaan 

P iersiero (P iersiero) dan P ieriusahaan iUm ium (P ierium), di mana P ierium 

siepieniuhnya dimiliki olieh niegara dan tidak t ierbagi atas saham, s iedangkan 

P iersiero modalnya t ierbagi atas saham yang s iel iur iuh ataiu paling s iedikit 51 

piersien sahamnya dimiliki olieh n iegara. Badan iUsaha Milik N iegara 

m iengiel iuarkan riegiulasi bieriupa P ierat iuran P iem ierintah (PP) Nomor 44 

Tahiun 2005 tientang Tata Cara P ienyiertaan dan Pienataiusahaan Modal 

Niegara pada Badan iUsaha Milik N iegara dan P iersieroan T ierbatas yang 

t ielah di iubah diengan PP Nomor 72 Tah iun 2016 t ientang P ieriubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tah iun 2005 tientang Tata Cara 

 
4 Iswi Ha iriya inti, Mierg ier, Konsolidaisi, A ik iuisisi da in Piemisa iha in Pieriusa iha ia in (Visi M iedia i 

2011). [318-319]. 
5 Aili Ridho, Op.Cit., Hal. 303. Da ila im Hierliien Biudiono, ‘Airaih Piengaitiura in iUnda ing-

iUnda ing Nomor 40 Taih iun 2007 Tienta ing Piersieroa in Tierbaita is Da ila ima i M ienghaida ipi iErai Globa il’, 

Fa ik iulta is Hiuk ium iUniv iersita is Pa ira ihyainga in Ba indiung, Jiurnail R iechtsvinding, Voliumie 1 Nomor 2, 

Aig iustius 2012. 
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P ienyiertaan dan P ienataiusahaan Modal N iegara pada B iUMN dan Piersieroan 

Tierbatas. 

Maksud peraturan ini m ien iegaskan t ierkait p ienyiertaan modal n iegara 

bierasal dari p iendapatan n iegara b ieriupa saham milik n iegara pada B iUMN 

ataiu P iersieroan Tierbatas (PT) s iebagaimana dimaks iud dalam Pasal 2 ayat 

(2) hiuriuf d k iepada Badan iUsaha Milik Niegara ataiu P iersieroan T ierbatas, 

dilakiukan p iem ierintah piusat tanpa m ielaliui m iekanism ie APBN. 

Hakiekatnya P iersieroan T ierbatas (PT) m iemiliki 

piertangg iungjawaban yang t ierbatas, dimana akibat h iutang yang timbiul dari 

pierbiuatan t iersiebiut ditangg iung ol ieh piersieroan t ierbatas, harta k iekayaan 

piersieroan yang tanpa s iedikitp iun dapat diminta p iertanggiungjawabannya 

dan m ien iunt iut iuntiuk dibayar dari harta k iekayaan pribadi orang yang 

m ielakiukan p ierbiuatan t iers iebiut, m ieskip iun orang yang m ielakiukan p ierbiuatan 

t iersiebiut adalah p iem iegang p iersieroan t ierbatas.6  

P iersieroan Tierbatas m ieriupakan badan h iukium (l iegal ientity) yakni 

badan h iukium mandiri yang m iemiliki sifat dan ciri k iualitas yang b ierbieda 

dari bient iuk iusaha yang lain,  s ierta t ierhadap iUndang-iUndang Nomor 40 

Tahiun 2007 t ientang P iersieroan T ierbatas. Organ yang t ierdapat dalam 

piersiero yakni R iUPS, Dirieksi, dan Komisaris. S ieorang Dirieksi di 

P iersieroan T ierbatas s iebagai nat iural pierson dan P iersieroan siebagai artificial 

pierson.7 

 
6 Riudhi Pra isietya i, “Kied iudiuka in Ma indiri P iersieroa in Tierba ita is disierta ii d ienga in iula isa in 

mien iuriut iUndang-Undang No. 1 taih iun 1995 tientaing P iersieroa in Tierbaita is”, (Ba ind iung : PT Citra i 

Aiditya i Ba ikti, c ieta ik 1, 1995) Hal. 50. 
7 I.G.Ra ii Wija iya i, “Hiuk ium P iersieroa in Tierba itais”, (Ja ika irta i : K iesa iin Bla inc, 2002), Hal. 1. 
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P ieriusahaan Badan iUsaha Milik N iegara diat iur ol ieh iUiU P iersieroan 

Tierbatas, s iem ientara B iUMN itiu s iendiri miempiunyai landasan h iukium yang 

diatiur ol ieh iUiU B iUMN it iu s iendiri. M iengingat faktor h iukium yang t ierlibat, 

kiediudiukan h iukium piejabat Badan iUsaha Milik Niegara dalam k ierangka 

hiukium p iersieroan dan Badan iUsaha Milik N iegara m ienjadi p ienting. 

Dalam m ienjalankan kiegiatan iusahanya, Badan iUsaha Milik N iegara 

tidak dapat b iertindak ataiu bieraktifitas siendiri, dan m iemilih organ yang 

masing-masing m iemp iunyai k iewienangan, salah sat iunya organ Badan 

iUsaha Milik N iegara yang b ierwienang dalam m ielakiukan p iengielolaan 

pieriusahaan ialah Dir ieksi. Dirieksi mieriupakan organ Badan iUsaha Milik 

Niegara yang biertanggiung jawab atas p iengiur iusan Badan iUsaha Milik 

Niegara iunt iuk kiepientingan dan t iuj iuan badan iusaha milik n iegara, s ierta 

m iewakili Badan iUsaha Milik N iegara, baik di dalam ma iupiun dil iuar 

piengadilan. 

Dirieksi Badan iUsaha Milik N iegara (BiUMN) dalam m ienjalankan 

t iugasnya wajib m ielaksanakan tata k ielola p ieriusahaan yang baik (Good 

Corporatie Goviernancie), yang t ielah diat iur dalam P ierat iuran M ient ieri Badan 

iUsaha Milik N iegara Nomor Pier-01/MB iU/2011 Tientang P ienierapan Tata 

Kielola P ieriusahaan Yang Baik (Good Corporat ie Goviernancie).  

Dirieksi Badan iUsaha Milik N iegara (B iUMN) dibatasi r iencana 

kierjanya baik m ielaliui R iencana Kierja Anggaran P ieriusahaan (RKAP) 

tahiunan ma iupiun R iencana Jangka Panjang P ieriusahaan yang disahkan 

dalam wakt iu 5 tahiun s iekali. P iertangg iungjawaban Dirieksi dilind iungi olieh 
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iUndang-iUndang Nomor 40 Tah iun 2007, Pasal 97 ayat 3 dan 5 t ientang 

P iersieroan T ierbatas. Hal t ierpienting dalam artikata B iUMN adalah k iekayaan 

niegara yang dipisahkan, hal ini diatiur dalam Pasal 1 ayat 10 iUndang-

indanUndang B iUMN yakni k iekayaan n iegara yang bierasal dari Anggaran 

P iendapatan dan B ielanja Niegara (APBN) iunt iuk dijadikan p ienyiertaan 

modal n iegara pada P iers iero dan ata iu P ierium s ierta P iersieroan T ierbatas 

lainnya. 

Dirieksi m ieriupakan Organ P iersieroan yang b iertindak atas nama 

pieriusahaan dalam m ienjalankan k iegiatannya, p ieriusahaan s iebagai badan 

hiukium t ient iu tidak m iemp iunyai k iehiendak dan m ielakiukan k ieinginannya 

siendiri. Dapat dikatakan bahwa tangg iungjawab dan k iewajibannya 

t ierhadap p ieriusahaan, biukan kiepada p iem iegang saham map iun kriedit iur. 

Dirieksi m iemiliki kiewajiban p ienting yaitiu m iengiurius P iersieroan 

diengan itikad baik dan b iertangg iung jawab s iesiuai diengan t iuj iuan dari 

P iersieroan s iendiri. Apabila t ierjadi k iesalahan dan Dir ieksi langsiung 

dimintakan p iertanggiungjawabannya t ietapi jika Dirieksi t iersiebiut dapat 

m iemb iuktikan bahwa k iesalahan t iersiebiut biukan dis iebabkan ol ieh k iesalahan 

dirinya maka Dirieksi dapat dibiebaskan dari tangg iung jawab t iersiebiut. 

Tindakan yang dilak iukan Dirieksi tidak bol ieh m ielanggar dari pada 

at iuran-at iuran hiukium yang b ierlakiu. Dirieksi masih dapat dib ierikan tol ieransi 

sielama k ielalaian yang m ienyiebabkan P iersieroan m iengalami k ieriugian masih 

dalam batas t iertient iu dan tindakan Dir ieksi tidak s iemata-mata m iembierikan 

kieiunt iungan t ierhadap diri s iendiri. B ierdasarkan Pasal 92 Ayat (2) iUndang-
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iUndang Nomor 40 Tah iun 2007 t ientang P iersieroan Tierbatas m ienj ielaskan 

bahwa Dirieksi bierwiewienang m ielaksanakan k iepiengiuriusan p iersieroan 

diengan m ienierapkan k iebijakan yang dianggap t iepat. 

Tidak hanya iUndang-iUndang P iersieroan Tierbatas yang miembahas 

t iugas Dirieksi tietapi iUndang-iUndang B iUMN Nomor 19 Tah iun 2003 jiuga 

m iemilliki Pasal yang m ienyingg iung t iugas, fiungsi, tanggiung jawab s ierta 

piengangkatan Dirieksi didalam Badan iUsaha Milik N iegara (B iUMN). 

Sehingga dengan memperhatikan kedua Peraturan Perundang-

Undangan tersebut, penulis menilai bahwa ketentuan mengenai 

penyelesaian perkara yang timbul akibat keputusan atau ketentuan yang 

dikeluarkan oleh Direksi atau pejabat BUMN tidak dapat ditemukan 

secara spesifik dan eksplisit, sehingga pihak-pihak yang dirugikan oleh 

keputusan tersebut kerap kali keliru mengenai kompetensi absolut yang 

akan mengajukan gugatan namun ataupun tindakan hukum yang 

diperlukan guna mengetahui apakah sengketa tersebut menjadi kompetensi 

absolut dari pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Pengadilan 

Negeri seperti yang terjadi di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara Jakarta Nomor 02/G/2015/PTUN.JKT yang mengabulkan eksepsi 

PT. PLM Distribusi Jakarta Raya mengenai Kompetensi Absolut sengketa 

mengenai Surat Nomor 004/P2BJ(I)/A.LTA/2014 perihal jawaban somasi 

kedua dan terakhir terkait penolakan keberatan penggugat atas pelelangan 

gagal dan pelelangan ulang pekerjaan jasa penarikan SKTM 20 Kv. 
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B ierdasarkan hal-hal yang t ielah disampaikan diatas, maka pieniulis 

t iertarik iunt iuk m ielakiukan p ienielitian l iebih lanjiut dalam b ient iuk Skripsi yang 

berj iudiul KEDUDUKAN HUKUM PEJABAT BUMN 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 

TENTANG BUMN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN 

REPUBLIK INDONESIA  
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B. Rumusan Masalah  

       Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan dalam konteks latar 

belakang, penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang 

diharapkan dapat diatasi, meliputi:  

1. Bagaimana kedudukan hukum pejabat BUMN menurut Undang-

Undang Badan Usaha Milik Negara ? 

2. Bagaimana kewenangan pejabat Badan Usaha Milik Negara dalam 

mengambil kebijakan strategis pelaksana perusahaan berdasarkan 

Undang-Undang BUMN ? 

3. Bagaimana akibat hukum pejabat BUMN sebagai kepanjangan tangan 

pemerintah ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan memenuhi sebagian dari 

ketentuan yang ditetapkan bagi para penulis di lingkungan Fakultas 

Hukum Universitas Nasional. 

1. Tujuan Penelitian 

a. Giuna m iengietahiui sierta m iengkaji iUndang-iUndang mana yang 

bierlakiu iunt iuk kiediudiukan hiukium piejabat Badan iUsaha Milik 

Niegara dalam sist iem piem ierintahan siebagai p iejabat Badan iUsaha 

Milik Niegara. 
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b. Untuk mengetahui serta mengkaji kewenangan pejabat Badan 

Usaha Milik Negara dalam mengambil kebijakan strategis 

perusahaan menurut Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. 

c. Untuk mengetahui akibat hukum apa yang dapat menentukan 

kejelasana posisi pejabat Badan Usaha Milik Negara sebagai 

kepanjangan tangan pemerintahan. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis  

       S iecara akadiemis, pien ielitian ini diharapkan dapat m iemb ierikan 

piertimbangan t ierhadap kied iudiukan hiukium p iejabat Badan iUsaha 

Milik Niegara dalam sist iem p iem ierintahan R iepiublik Indon iesia 

b. Manfaat Praktis  

       S iecara praktis, diharapkan mampiu m iembierikan piengietahiuan 

sierta masiukan dan riefieriensi dalam k iej ielasan posisi piejabat BUMN 

dalam piem ierintahan s ierta akibat h iukium s iebagai p ierpanjangan 

tangan piem ierintahan. 

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

Kierangka t ieoritik m ieriupakan salah sat iu siub bahasan awal dalam 

pienyiusiunan pienielitian yang k ieb ieradaanya sangat p ienting bagi p ienieliti 

kietika akan m ielakiukan analisis tierhadap s iel iuriuh piermasalahan yang 

dikaji, t iermasiuk dalam p ielaksanaan p ienielitian di bidang ilmiu hiukium. 

P ieran p ienting piengiuraian k ierangka t ieoritik dalam p ienielitian h iukium akan 
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dapat dik ietahiui diengan t ierl iebih dah iul iu m iemahami makna dari t ieori, baik 

ditinjaiu dari asp iek ietimologi (Bahasa) ma iupiun asp iek t ierminologi (istilah) 

biesierta fiungsinya dalam siebiuah p ienielitian.8 

 

1. Kerangka Teori 

a. Teori Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 

Governance) 

 Good Corporat ie Goviernancie adalah sist iem dan str iukt iur iunt iuk 

m iengielola s iuat iu pieriusahaan yang b iert iuj iuan iunt iuk m ieningkatkan 

nilai piem iegang saham s ierta m iengalokasi b ierbagai pihak yang 

bierkiepientingan d iengan p ieriusahaan, “Goviernancie” bierasal dari 

bahasa pierancis “giubiernancie” yang artinya p ieng iendalian. Kata 

t iersiebiut dip iergiunakan iunt iuk kiegiatan pieriusahaan ataiu j ienis 

organisasi yang lain, m ienjadi Corporatie Goviernancie. Dalam 

Bahasa Indoniesia corporat ie goviernancie diartikan s iebagai tata 

kielola ataiu tata p iem ierintah p ieriusahaan. Komit ie Cadb iury, Tjag ier 

dan Dieny (2005) m iend iefinisikan Good Corporat ie Goviernancie 

siebagai s iuat iu sist iem yang m iengarahkan dan m iengiendalikan 

pieriusahaan d iengan t iuj iuan m iencapai kiesieimbangan antara 

pieriusahaan diengan stakiehold ier.9  

 
8 Miuhaiimin, Mietodie Pienielitia in H iukium, (Ma itairaim: iUPT Ma itairaim iUniviersity Pr iess, 

2020), hail. 39. 

9 GO Ailiex “Aina ilisis Pien iera ipa in Good Corporaitie Gov iernainc ie Pa ida i PT. Siuryai Ba ing iun 

Ja iya i Aiba idi (Taiwa irla iba i Ra iy Whitie)” Jiurna il A igorai, No. 2, Vol. 2, Progra im Ma ina ij iem ien Bisnis, 

Prograim Stiudi Ma ina ijiem ien, iUniv iersitais Kristien P ietra i, (2014) hal. 1. 
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 Kegiatan tersebut berhubungan khusus antara Pemegang 

Saham, Direksi, Komisaris dan Pejabat eksekutif, dan konsituen 

lainnya. Berdasarkan pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik 

Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 Bab 2, Pasal 3 prinsip 

Good Corporate Governance di definisikan sebagai suatu proses 

dari struktur yang digunakan BUMN dalam meningkatkan 

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan meliputi : 

a. P iertanggiungjawaban (Riesponsibility) 

b. Transparansi (Transparancy) 

c. Akuntabilitas (Accountability) 

d. Kesetaraan dan Kewajaran (Faimess) 

e. Independensi ( Independency) 

 Good Corporatie Goviernancie m ieriupakan salah sat iu Langkah 

pienting dalam m iembangiun kiepiercayaan pasar (markiet confidiencie) 

dan m iendorong arius inv iestasi int iernasional yang l iebih stabil dan 

biersifat jangka panjang.  

b. Teori Kepastian Hukum (Legal Standing) 

Mieniuriut Harjono, dalam b iukiu Konstitiusi siebagai R iumah 

Bangsa10, bahwa “L iegal Standing” ataiu dis iebiut d iengan k iediudiukan 

hiukium. Liegal standing adalah kieadaan di mana s iesieorang ataiu 

siuat iu pihak ditient iukan miem ieniuhi syarat dan olieh kariena it iu, 

 
10 Hairjono, Konstit iusi Siebaigaii Riumaih Baingsai, (Jaikairtai: Siekrieta iriait Jiendierail da in 

Kiepainitieraiain Ma ihkaimaih Konstitiusi, 2008), hal 176. 
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m iemp iunyai hak iunt iuk m iengaj iukan p iermohonan p ienyiel iesaian 

piersielisihan ataiu siengkieta p ierkara di d iepan Mahkamah Konstit iusi.  

Kiediudiukan ataiu stat ius diartikan s iebagai t iempat ata iu posisi 

siesieorang dalam s iuat iu kielompok sosial. S iecara abstrak, k iediudiukan 

bierarti t iempat s iesieorang dalam s iuat iu pola t iert ient iu. Diengan 

diemikian, s iesieorang dikatakan m iempiunyai biebierapa kied iudiukan, 

ol ieh kariena s iesieorang biasanya ik iut s ierta dalam b ierbagai pola 

kiehid iupan. P iengiertian t iersiebiut m ieniunj iukkan t iempatnya 

siehiubiungan diengan k ierangka masyarakat s iecara m ienyiel iuriuh. 

Apabila dipisahkan dari individiu yang m iemilikinya, k iediudiukan 

hanya m ieriupakan k iumpiulan hak-hak dan k iewajiban. Kariena hak 

dan kiewajiban yang dimaks iud hanya dapat t ierlaksana m ielaliui 

pierantara individ iu, maka agak s iukar iunt iuk m iemisahkan s iecara 

t iegas antara piengiertian stat ius dan stat ius sosial.11 

Kiediudiukan Hiukium ataiu Locius standi ialah sat iu kieadaan 

kietika s iuat iu pihak dianggap m iem ieniuhi syarat iunt iuk miengaj iukan 

piermohonan pienyiel iesaian s iengkieta di s iuat iu piengadilan. Biasanya 

kiediudiukan hiukium dapat di t iunjiukan diengan cara b ierik iut:12 

1. S iuat iu pihak s iecara langs iung diriugikan ol ieh iundang iundang 

ataiu tindakan yang m ienjadi p iermasalahan, dan k ieriugian ini 

kan t ierius bierlanj iut kieciuali jika p iengadilan t iuriun tangan 

diengan m iem ierintahkan piemb ierian komp iensasi, m ienietapkan 

 
11 So ierjono Soiekainto. Sosiologi S iuaitiu Piengaintair. Raijaiwaili Piers, Jaikairtai. 2012, hal. 239-

240. 
12 R. So ieroso, S.H, Piengaintair Ilm iu Hiukium, PT Sinair Graifikai, Jaikairtai, 2014 hal 106 
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bahwa hiukium yang dip iermasalahkan tidak b ierlakiu iunt iuk 

pihak t iersiebiut, ataiu m ienyatakan bahwa iundang iundang 

t iersiebiut batal d iemi h iukium. 

2. Pihak p ieniunt iut tidak dir iugikan s iecara langs iung, t ietapi 

m ierieka m iemiliki h iubiungan yang masiuk akal d iengan sit iuasi 

yang m ienyiebabkan k ieriugian t iersiebiut, dan jika dibiarkan 

kieriugian dapat m ienimpa orang lain yang tidak dapat 

m ieminta bant iuan dari piengadilan. 

3. S iuat iu pihak dib ierikan k iediudiukan hiukium ol ieh s iuat iu iundang 

iundang. Olieh kariena it iu iunt iuk m ienghadapi masalah h iukium 

di atas, maka dip ierliukan p ienyiel iesaian diengan m ienggiunakan 

asas-asas prievieriensi yang m ielipiuti:13 

a) L iex s iupierior dierogat l iegi inf ieriori artinya, p ierat iuran 

pieriundang- iundangan yang l iebih tinggi tingkatannya 

m iengienyampingkan b ierlakiunya pierat iuran 

pieriundang- iundangan yang l iebih r iendah 

tingkatannya; 

b) L iex spiecialis dierogat l iegi gienierali artinya, p ierat iuran 

pieriundang- iundangan yang b iersifat kh iusius (spiecial) 

m iengienyampingkan b ierlakiunya p ierat iuran 

pieriundang- iundangan yang biersifat ium ium (gienieral). 

 
13 Siudikno Miertokiusiumo, Pien iem iua in Hiuk ium Sieb iua ih Piengainta ir, Libierty, Yogyaikairta i, 

2018 hal. 6 
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c) L iex post ierior d ierogat l iegi priori artinya, p ierat iuran 

pieriundang- iundangan yang bariu m ieng ienyampingkan 

bierlakiunya p ierat iuran pieriundang- iundangan yang 

lama. 

c. Teori Keadilan 

Tieori pieniegakan h iukium adalah s iuat iu iusaha iunt iuk 

m iewiuj iudkan id ie t ientang kiet ient iuan ataiu kiet ietapan, kiepastian 

hiukium dan k iemanfaatan sosial m ienjadi kienyataan. Mieniuriut 

S iudikno M iertokiusiumo dalam b iukiunya yang b ierjiud iul M iengienal 

Hiukium miengatakan “Dalam m ieniegakkan hiukium ada tiga iunsiur 

yang harius dip ierhatikan yait iu kiepastian h iukium, kiemanfaatan dan 

kieadilan.”14 

Dalam kiepastian h iuk ium landasan s iebiuah niegara m ienierapkan 

hiukium ataiu pierat iuran p ieriundang-iundangan yang b ierlak iu, S iudikno 

Miertokiusiumo m iengartikan bahwa k iepastian h iukium m ieriupakan 

pierlindiungan bagi p iencari k ieadilan t ierhadap tindakan s iewienang-

wienang yang m iemp iunyai arti bahwa s iesieorang akan dapat 

m iemp ierolieh s iesiuat iu yang diharapkan dalam k ieadaan t iertient iu, 

Masyarakat m iengharapkan adanya k iepastian h iukium kariena d iengan 

adanya kiepastian hiukium masyarakat akan l iebih t iertib.15 

Kiepastian h iukium m ieniunj iuk kiepada p iembierlak iuan hiukium 

yang j ielas, t ietap, konsist ien dan kons iekiuien yang p ielaksanaanya 

 
14 Siudikno Miertokiusiumo, Mieng ienail H iuk ium, Lib ierty, Yogya ikairta i, 1999, hal 145. 
15 Ibid,. hal 145. 
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tidak dapat dipiengariuhi olieh kieadaan-kieadaan yang sifatnya 

siubj iektif. Kiepastian dan k ieadilan b iukanlah s iekiedar t iunt iutan moral, 

m ielainkan s iecara fakt iual m iencirikan hiukium. S iuat iu hiukium yang 

tidak pasti dan tidak maiu adil biukan siekiedar hiukium yang b iuriuk.16 

Mieniuriut iUtriecht, k iepastian h iukium m iengand iung 2 (diua) 

piengiertian, yakni p iertama, at iuran yang b iersifat ium ium miemb iuat 

individiu m iengietahiui pierbiutan apa yang bol ieh ata iu tidak bol ieh 

dilakiukan. Dan k iediua, bieriupa kieamanan h iukium bagi individ iu dari 

kiesiewienangan p iem ierintah kariena diengan adanya at iuran yang 

biersifat ium ium it iu individ iu dapat m iengietahiui apa saja yang bol ieh 

dib iebankan ataiu dilakiukan ol ieh Niegara t ierhadap individiu.17 

 

2. Kerangka Konseptual 

a. Perseroan Terbatas 

Badan h iukium yang m ieriupakan p iersiek iut iuan modal, 

didirikan b ierdasarkan siuat iu piemahaman, m ielak iukan kiegiatan 

iusaha diengan modal dasar yang s iel iuriuhnya t ierbagi dalam saham 

dan m iem ieniuhi piersyaratan yang dit ietapkan dalam iUndang-

iUndang.18 Miendiefinisikan k iet ient iuan dan karakt ieristik Piersieroan 

Tierbatas s iebagai ientitas h iukium dan bagaimana iUndang-iUndang 

 
16 Cst Ka insil, Christin ie, S.T Ka insil, iEngieliien R, Pa ila ind ieng dain Godliieb N Ma ima ihit, 

Ka im ius Istila ih Hiuk ium, Jaika irta i, 2009, Hal. 385. 
17 Rid iua in Sya ihraini, Raingkiuma in Intisa iri Ilmiu Hiuk ium, Pienierbit Citra i Aiditya i Ba ikti, 

Ba ind iung,1999, Hal.23. 
18 iUndaing- iUndaing Nomor 40 Ta ih iun 2007 Tienta ing Piersieroain T ierbaita is, Pasal 1 a ingkai 1 
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P iersieroan  Tierbatas m iengat iur striukt iur, tata k ielola, dan tangg iung 

jawab piejabat dalam P iersieroan Tierbatas.  

b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Mienj ielaskan diefinisi dari karakt ieristik Badan iUsaha Milik 

Niegara (B iUMN) s ierta p ieran dan tangg iung jawab p iejabat B iUMN 

siesiuai diengan iUndang-iUndang B iUMN. Badan iusaha yang s iel iuriuh 

ataiu s iebagian biesar modalnya dimiliki olieh n iegara m ielaliui 

pienyiertaan s iecara langs iung yang b ierasal dari kiekayaan n iegara 

yang dipisahkan.19 

c. Undang-Undang Perseroan Terbatas 

Menjelaskan dasar hukum yang mengatur Perseroan Terbatas 

berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbtas serta ketentuan 

terkait pejabat Perseroan Terbatas dan kedudukan hukum pejabat 

Perseroan Terbatas dengan tanggung jawab sesuai dengan Undang-

Undang Perseroan Terbatas. 

d. Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara 

Menjelaskan dari pada unsur hukum yang mengatur BUMN 

berdasarkan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, 

termasuk ketentuan terkait dengan pejabat BUMN dan kedudukan 

hukum pejabat BUMN serta tanggung jawab sesuai dengan 

Undang-Undang BUMN. 

 

 
19 iUndaing- iUndaing Nomor 19 Ta ih iun 2003 Tienta ing Ba ida in iUsa iha i Milik N iega irai, Pasal 1 

a ingkai 1 Undang-Undang BUMN 
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e. Penyelenggara Negara 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ialah pejabat Negara yang 

menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta pejabat 

lain yang tugas dan fungsi pokoknya berkaitan dengan 

penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.20 

f. Direksi 

Direksi merupakan organ perseroan Badan Usaha Milik Negara 

yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN guna 

kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di 

dalam maupun di luar pengadilan.21 Direksi merupakan organ 

Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan perserian untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan 

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan baik di 

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 

anggaran dasar.22 

 

 

 

 
20 Lebih lanjut lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

Penyelenggara Negara 
21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 

angka 9 
22 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 5  
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E. Metode Penelitian  

1. Tipe Penelitian  

       Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini ialah 

penelitian hukum normatif. Penggunaan istilah penelitian hukum 

normatif berasal dari Bahasa Inggris "normatif legal research" dan 

Bahasa Belanda, yaitu "normatif juridish onderzoek." Penelitian 

hukum normatif, yang dikenal pula sebagai penelitian hukum 

doktrinal, penelitian hukum dogmatik, atau penelitian legistis, dan 

dalam literatur Anglo Amerika sering disebut sebagai legal research, 

merujuk pada jenis penelitian internal yang dilakukan dalam lingkup 

disiplin ilmu hukum.23  

       Tipie pienielitian ini m ieriupakan p ienielitian h iukium normatif diengan 

piend iekatan y iuridis normatif, dalam p ienielitian ini digiunakan cara 

piend iekatan t ierhadap masalah yang dit ieliti d iengan m ieninjaiu dari s iegi 

pierat iuran P ieriundang-iUndangan yang b ierlakiu ataiu m ienieliti bahan 

piustaka.24 

2.  Pendekatan Penelitian  

P iendiekatan pienielitian ini mienggiunakan p iendiekatan H iukium 

(Stat iuie Approach) dan p iendiekatan kons iept iual (Conciept iual 

 
23 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: UPT Mataram University Press, 

2020), hal.45 

24 So ierjono Soiekainto dain Sri Maimiudji, “Pienielitiain Hiukium Norma itif Siuaitiu Tinjaiiuain 

Singkait”, Cietaikain k ie-11, (Jaikairtai: PT Raijai Graifindo Piersaidai, 2009), hal 13. 
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Approach).25 Piendiekatan p ieriundang- iundangan dilaksanakan d iengan 

m iengkaji iUndang-Undang dan at iuran yang b ierkaitan d iengan 

piermasalahan hiukium yang dihadapi. Adap iun piendiekatan kons iept iual 

m ieriupakan piendiekatan yang b ierpijak pada pandangan, p iendapat, dan 

doktrin ilmiu hiukium. Diengan m iengamati pandangan dan doktrin ilmiu 

hiuk ium, pienielitian ini m iemp ierolieh piemahaman yang m iem iunciulkan 

pieng iertian hiukium, kons iep h iukium, dan asas h iukium s iesiuai diengan 

piermasalahan h iukium yang m ienjadi obj iek pienielitian.26 

3.  Data Penelitian 

      Di dalam penelitian hukum. Data sekunder mencakup bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  

4. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

(Primary data), data sekunder (secondary data), dan data tersier. 

a. Bahan hukum primer adalah bahan h iukium yang b iersifat a iutoratif 

yang m iemiliki otoritas. Bahan h iukium prim ier t ierdiri dari p ierat iuran 

pieriundang- iundangan, s iepierti p ieriundang-iundangan, catatan-catatan 

riesmi yang bierkaitan d iengan p ienielitian.  

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara; 

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara; 

 
25 Pietier Maihmiud Mairziuki, Pienielitia in Hiukium iEdisi R ievisi, Cietaikain kie-12 (Prienaidai 

Miediai Gro iup 2016). [133]. 
26 Ibid.[135]. 
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3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara; 

4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan 

5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas; 

6) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-

01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan 

Yang Baik (Good Corporate Governance). 

b. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang digunakan dalam 

memberi penjelasan berkenaan bahan hukum primer seperti buku 

jurnal hukum dan media cetak lainnnya yang mendukung tulisan 

ilmiah ini. 

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan 

sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus 

hukum, blog, koran dan lain-lain. 

5. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

       Tieknik piengiump iulan data yang dilak iukan pada p ienielitian ini 

yakni st iudi kiepiustakaan. Stiudi kiepiustakaan dilak iukan diengan 

m iencari riefieriensi giuna m iendiukiung matieri p ienielitian m ielaliui 

litierat iur, artik iel, j iurnal, t iesis, makalah h iukium, dan pierat iuran 

pieriundang- iundangan dib ierbagai p ierpiustakaan ium ium dan iuniv iersitas. 
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6. Pengolahan dan Analisis Data 

Bahan h iukium s iepierti at iuran pieriundang-iundangan, norma, 

doktrin dan stiudi kiepiustakaan yang b ierhiubiungan d iengan 

piermasalahan yang dirium iuskan akan disajikan dalam b ient iuk 

piembahasan d iengan kalimat yang s ielanjiutnya dilakiukan p iengolahan 

data s iecara k iualitatif. T iuj iuannya yait iu giuna m ienggambarkan s iecara 

m iendalam kas ius kas ius yang dit ieliti. Analisis data s iecara k iualitatif 

l iebih m ieniekankan k iepada k iualitas ataiu isi dari data t iersiebiut s iecara 

m iendalam dan m ienyiel iuriuh.27 

F. Sistematika Penulisan 

       Untuk mempermudah proses penyusunan skripsi ini dan memberikan 

pemahaman yang komprehensif mengenai inti bahasan serta metodenya, 

penulis telah merancang struktur penulisan yang terdiri dari lima bab. 

Struktur ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait 

esensi dan metode yang akan dijelaskan dalam skripsi ini. Diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai konteks latar belakang 

permasalahan, perumusan permasalahan yang dihadapi, tujuan 

serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, serta kerangka 

teori dan konseptual yang menjadi landasan. Selain itu, akan 

 
27 So ierjono Soiekainto “P iengainta ir P ien ielitia in H iukium” (Ja ika irta i: iUI Pr iess, 2002), hal. 32. 
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dibahas pula metode penelitian yang digunakan serta sistematika 

penulisan yang akan diikuti untuk menjelaskan secara 

komprehensif aspek-aspek tersebut. 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN USAHA MILIK 

NEGARA DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG 

BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) 

Pada bab ini akan disampaikan tentang tinjauan umum dan garis 

besar Badan Usaha Milik Negara dan kaitannya dengan Tata 

Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance). 

BAB III KEDUDUKAN PEJABAT BUMN DALAM 

PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG 

BADAN USAHA MILIK NEGARA. 

Pada bagian ini merupakan penyajian fakta secara deskriptif 

mengenai pejabat BUMN dalam pokok tugas dan fungsi serta 

tanggung jawab sebagai pejabat BUMN. 

BAB IV  AKIBAT HUKUM PEJABAT BUMN SEBAGAI 

PERPANJANGAN TANGAN PEMERINTAH 

Pada bab ini, akan dipaparkan bagaimana penerapan penyelesaian 

permasalahan akibat hukum pejabat BUMN sebagai perpanjangan 

tangan pemerintah.  
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BAB V PENUTUP 

Dalam bagian ini, akan diuraikan suatu simpulan yang menjadi 

hasil respons terhadap identifikasi permasalahan, serta 

rekomendasi yang sesuai dengan temuan dari penelitian yang 

dilakukan. 



 
 
 

 

 


