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1. Hukum  I. Judul



Karya ini, 
Saya persembahkan 

kepada kaum papa, buta hukum 
dan para korban pelanggaran HAM berat 
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KATA PENGANTAR

PENULIS

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 
�������������������������������������������Ƥ�������������������
sehingga dapat melangsungkan hidup dan membuat peradaban 
dunia dengan segenap kemampuan nalar dan nuraninya. Shalawat 
dan taslim keharibaan Rasulullah SAW. atas akhlak mulia dan suri 
tauladannya, sehingga menjadi panutan bagi umat manusia dan 
rahmat bagi seluruh sekalian alam. 

Buku yang ada ditangan pembaca saat ini merupakan rekonstruksi 
dari penelitian Disertasi Doktoral pada Fakultas Hukum Universitas 
Padjadjaran (UNPAD) Bandung 2018. Naskah aslinya berjumlah 1.599 
halaman namun diperpadat dalam bentuk mini seperti versi buku saat 
ini. Penulis berpandangan, pikiran yang berserakan itu sayang untuk 
dibuang dan tidak dibaca publik sehingga perlu di sistematisir kembali 
dan disesuaikan dengan konteks pembahasannya yang terbagi dalam 
3 (tiga) serial judul buku; Politik Hukum Pembentukan UU Pengadilan 
���Ǣ� ���Ƥ������� �������� ���������� ����������� ���� ���� ��������
Hukum Penegakan HAM dan Perbandingan Penyelesaian Pelanggaran 
HAM. 

Penulis memberi status “seri” guna menunjukkan bahwa buku ini 
secara berkelanjutan membahas secara runut dan tuntas terkait dengan 
Pengadilan HAM di Indonesia sebagai “TRILOGI PENGADILAN HAM”. 
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Kehadiran buku kompilasi ini ketengah pembaca mungkin masih jauh 
dari kesempurnaan dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, 
karena itu penulis membuka tangan untuk saling tegur sapa dan 
koreksi yang membangun. Namun demikian, semoga karya sederhana 
ini tetap bermanfaat dan menjadi kontribusi bagi yang berminat 
pada tema kajian ini, mudah-mudahan dapat membantu mengetahui 
segala persoalan Pengadilan HAM di Indonesia yang semakin hari tak 
kunjung diselesaikan oleh pemerintah; aparat penegak hukum seperti 
Komnas HAM sebagai penyelidik, Kejaksaan Agung sebagai Penyidik 
dan penuntut dan Hakim sebagai Pengadil didepan persidangan.

Pelbagai kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi 
di negara kita seolah hilang dari hiruk-pikuk penegakan hukum. 
Pemberantasan korupsi menjadi focus point utama dalam penegakan 
hukum sementara kasus pelanggaran HAM berat yang menimpa jutaan 
masyarakat tak pernah serius ditangani secara tuntas. Pelanggaran 
HAM berat, memang melibatkan elit-elit kekuasaan politik, khususnya 
dimasa rezim otoriter Orde Baru Soeharto. 

Pelakunya banyak terlibat dari kalangan elit militer dan sipil 
dimasa lampau yang hingga kini masih berkuasa (sisa kelompok 
Orba) dan memengaruhi sentra pengambilan kekuasaan politik 
tertinggi karena masih memiliki modal (uang) dan kuasa (jabatan). 
Inilah persoalan utama dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat 
karena sarat dengan nuansa politik elit kekuasaan. Sementara dalam 
hal korupsi, beban pidananya orang-perorang dan mungkin juga tidak 
berpengaruh pada elit kekuasaan, sedangkan kasus pelanggaran HAM 
melibatkan banyak orang, sistem, dan bahkan negara sehingga sangat 
memengaruhi kehidupan ketatanegaraan dan selalu dalam tudingan 
ancaman stabilitas politik nasional. Tetapi, dalam kasus pelanggaran 
HAM, negaralah yang seharusnya berkewajiban memaksa para 
terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya 
didepan Pengadilan HAM. 

Dua puluh tahun tahun reformasi, penyelesaian kasus-kasus 
pelanggaran HAM masih sebatas jargon dan janji-janji para elit politik. 
Tak jarang, kasus pelanggaran HAM berat dijadikan alat kampanye 
pada momentum politik pemilu maupun pemilihan Presiden. Sebagian 
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elit menggunakannya sebagai janji kampanye, sebagian lainnya 
memperalat sebagai serangan terhadap lawan politiknya. Pada 
akhirnya, siapapun pemenang pemilu dan terpilih jadi Presiden janji 
penyelesaian pelanggaran HAM berat khususnya dimasa lalu kembali 
hanya dikenang, tanpa aksi nyata dan political will setengah hati dari 
penguasa terpilih. Ironi bagi negara yang menjadikan hukum sebagai 
panglima. Kasus pelanggaran HAM berat baru sebatas jargon politik, 
belum menjadi jargon hukum. 

Dengan membaca buku ini, pembaca dapat memahami postur 
masalah politik hukum pengadilan HAM; kekuatan politik yang 
memengaruhinya, Tolak tarik kepentingan dan pergulatan partai politik 
di parlemen akan tergambarkan. Demikian pula dalam norma materi 
hukumnya; terkandung banyak “kesengajaan” untuk melemahkan 
substansi UU Pengadilan HAM karena kepentingan politik kelompok 
tertentu, serta mandeknya penegakan hukum kepada pelaku, karena 
pengadilan gagal memberi keadilan bagi korban pelanggaran HAM 
dan masih terawatnya impunitas terhadap para pelaku dan bahkan 
ikut menentukan kebijakan negara.

Penegakan HAM sesungguhnya tak selalu melalui jalan pengadilan 
pidana (judisial), dipelbagai negara yang pernah mengalami hal sama 
dalam pelanggaran HAM berat para pihak menyelesaikannya dalam 
bentuk non-judisial. Artinya, ada ruang selain mekanisme pengadilan 
yang dapat ditempuh, asal saja, pelaku harus mengungkapkan 
kebenaran sejati atas suatu peristiwa pelanggaran HAM berat yang 
dilakukannya, agar keadilan bagi korban dan keluarganya tercipta. 
Disamping itu, harus ada pemenuhan hak-hak korban seperti 
kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta  jaminan tidak-terulangnya 
peristiwa itu kembali.

Penerapan UU Pengadilan HAM terlalu banyak hambatan, 
kelemahan regulasi dan ketiadaan sikap tegas pemerintah untuk 
menyelesaikannya. Kedepan, kita membutuhkan pemerintahan yang 
tegas, memihak pada korban serta berwatak responsif-demokratis, 
dan bukan pemerintahan yang kelihatan demoktratis namun 
konservatif dalam tindakan dan tidak memiliki keberanian untuk 
menyelesaikan pelanggaran HAM berat.
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Pelanggaran HAM berat di masa lalu akan selalu menjadi beban 
sejarah kelam bangsa ini dimasa mendatang dari generasi ke generasi 
jika pemerintah enggan menyelesaikannya saat ini dan itu berarti 
mewariskan catatan buruk hitam kemanusiaan. Kita membutuhkan 
pemimpin yang menyelesaikan beban sejarah kelam itu dan tak ada 
waktu untuk menunda-nundanya lagi, sebab hari esok, segera kita 
songsong dengan bergandengan tangan segenap anak bangsa demi 
kemajuan Indonesia.

Untuk itu, dalam qalam ini sembari mengharapkan limpahan 
ridho Allah, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 
yang telah turut ambil bagian dalam proses penyelesaian buku ini; 
Kepada kedua orang tua penulis Drs. H. Radjamuddin dan Hj. ST. 
Sumiati yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan 
kasih dan sayangnya yang tak pernah sirna hingga saat ini. Semoga 
Allah SWT memberi umur panjang, nikmat kesehatan sehingga tetap 
tegar mendidik dan membina anak-anaknya mengabdi untuk agama, 
bangsa dan negara. Demikian pula, saya haturkan terima kasih 
kepada Bapak dan Ibu mertua; H. Abd. Muin Sahabu, SH., MH. (alm) 
dan Hj. Dra. Nikmatan Bostan (alm) semoga keduanya ditempatkan 
disisi kemuliaan Allah SWT, diampuni dosa-dosanya, diluaskan alam 
kuburnya, dan diberi syafaat dialam mahsyar kelak.

Penulis tentu saja sangat berutang budi yang tak terhingga dan 
menghaturkan terima kasih kepada yang terpelajar dengan keteduhan 
dan kedalaman ilmunya yang selama ini membimbing penulis, yaitu: 
Prof. DR. I Gde Pantja Astawa, SH., MH., Prof. DR. Romli Atmasasmita, 
SH., LL.M., dan Prof. DR. Satya Arinanto, SH., MH., sebagai Promotor 
dan Ko. Promotor yang tak kenal lelah mengarahkan, memberi 
masukan dan menjadi sahabat diskusi penulis selama dalam penelitian 
studi ini. Semoga Allah SWT., memanjangkan usia dan dilimpahkan 
kesehatan kepada beliau-beliau agar tetap dapat mendidik anak 
bangsa lainnya dimasa mendatang.

Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada para 
narasumber penelitian disertasi dan penyusunan buku ini; Letjend TNI 
(Purn) Agus Widjojo, Mayjend TNI S. Supriyatna, SH., MH., Laksamana 
Pertama TNI Dr. Hari Utomo, SH., MH., dan Kol. Chk. (TNI) Edy Imran, 
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SH., M. Si., Prof. Dr. Mahfud, MD. SH., SU, Dr. Suparman Marzuki, SH., 
M. Si., Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH., Dr. Albert Hasibuan, SH., Ifdal 
Kasim, SH. Nawawi Pomolango, SH. MH., Nurkholis, SH., MA., Sugeng 
Haryono, SH., MH., Hendardi, Suryadi Radjab, dan Bathara Ibnu Reza.

Kepada kawan-kawan aktivis dan pengurus di PB HMI, DPP 
KNPI, Pemuda Muhammadiyah, PBHI, Elsam, Kontras, IKOHI, YLBHI, 
Imparsial, HRWG dan Setara Institute serta para aktivis pembela 
HAM (Human Rigths Defenders) di Indonesia yang tidak dapat saya 
sebutkan namanya satu persatu dalam ruang yang terbatas ini, 
tetaplah berjuang bagi meraka yang papa, buta hukum dan mereka 
yang tertindas serta para korban pelanggaran HAM berat. Tiada kata 
lelah, apalagi menyerah, sebab cita-cita negara hukum dan penegakan 
HAM meminta bakti kita semua hingga akhir hayat. Kemuliaan bagi 
mereka yang bermanfaat bagi sesama dan kehinaan bagi pelaku yang 
ngumpet didinding negara tanpa tanggungjawab.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Istri 
tercinta Hj. Rewi Rahmi Muin, SH., dan Anakku Sophia atas segala 
support dan inspirasinya sehingga buku ini dapat hadir ditangan 
pembaca saat ini. Tanpanya terasa hampa diri ini. Dan pada akhirnya, 
kepada Allah jualah segala-Nya saya berserah diri semoga bermanfaat 
dan bernilai ibadah disisi-Nya. amin

Jakarta, 8 Juni 2018
Penulis,

Syamsuddin Radjab
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Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., MH.

Buku yang pada saat ini tersaji di hadapan pembaca pada awalnya 
merupakan naskah disertasi dari saudara Dr. Syamsuddin Radjab, S.H., 
M.H. dengan topik “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan 
Implementasinya di Indonesia”; yang ditulis untuk mendapatkan gelar 
Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran, Bandung. Disertasi 
dipertahankan dalam Ujian Promosi yang diselenggarakan pada 
tanggal 8 Juni 2018.

Buku ini menyoroti adanya pelbagai pelanggaran hak asasi 
manusia (HAM) berat yang terjadi sejak masa kekuasaan Presiden 
Soeharto hingga ke masa-masa awal transisi politik. Adapun kasus-
kasus tersebut antara lain meliputi: (1) pembunuhan massal (1965-
1966); (2) Talangsari (1989); (3) penghilangan orang secara paksa 
(1997-1998); (4) penembakan misterius (1982-1985); (5) Trisakti, 
Semanggi I, dan Semanggi II (1998-1999); dan (6) Wamena (2003). 
Pada intinya, menurut pandangan Syamsuddin Radjab, kasus-kasus 
tersebut berlalu tanpa proses hukum yang memadai dan adil bagi 
korban.

Peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke B.J. Habibie 
pada tanggal 21 Mei 1998 telah membawa konsekuensi ikut sertanya 
masalah masa lalu ke dalam pemerintahan yang baru. Terbawanya 
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masalah-masalah masa lalu itu menjadi semacam carry over  yang 
menyulitkan. Ketika orang telah memasuki era yang baru; pada saat 
yang bersamaan masih harus bergulat dengan persoalan-persoalan 
lama. Salah satu permasalahan besar yang muncul dalam konteks 
ini ialah, mengapa saat terjadi peralihan kekuasaan dari Soeharto ke 
B.J. Habibie, tak bisa dicapai suatu konsensus politik untuk mencari 
format bagaimana menangani masalah-masalah pelanggaran HAM 
berat masa lalu.

Baru pada tahun 2000 MPR menerbitkan Ketetapan MPR Nomor 
V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, 
yang pada intinya memberikan arah penyelesaian masalah pelanggaran 
HAM berat masa lalu yang dapat dilakukan oleh Pengadilan HAM 
Ad Hoc atau melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). 
Kemungkinan yang sama juga dibuka oleh UU Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya untuk pelanggaran 
HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU tersebut. Hal ini 
ditegaskan dalam Pasal 47 UU tersebut yang menyatakan sebagai 
berikut: (1) pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi 
sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan 
penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; 
dan (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang.

Namun demikian, 20 tahun setelah terjadinya peralikan 
kekuasaan dari Soeharto ke Habibie pada saat ini, kedua mekanisme 
yang bisa ditempuh untuk penyelesaian pelanggaran-pelanggaran 
HAM berat masa lalu itu tinggal hanya bisa ditempuh melalui 
pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. Namun jalan untuk menuju 
pembentukan pengadilan tersebut juga tidak mudah karena harus 
melalui mekanisme politik yang bisa panjang dan tidak jelas di DPR. 
Sementara itu, mekanisme lainnya yaitu melalui Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi tidak bisa dilakukan karena UU Nomor 27 Tahun 2004 
tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah dibatalkan oleh 
Mahkamah Konstitusi (MK).

Kondisi-kondisi tersebutlah yang mendorong saudara Syamsuddin 
Radjab melakukan penelitian untuk menyusun disertasi dengan topik 
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yang terkait dengan masalah penyelesaian pelanggaran-pelanggaran 
HAM berat ini, khususnya yang terkait dengan politik hukum 
pembentukan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia yang sekarang tersaji dalam bentuk buku di hadapan 
pembaca ini. 

Semoga upaya penerbitan buku yang berasal dari disertasi ini 
merupakan langkah awal yang akan diikuti dengan penerbitan karya-
karya tulis lainnya dari yang bersangkutan pada masa-masa yang akan 
datang.

Jakarta, 31 Mei 2018

Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia 
dan Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Hukum
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WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kata Sambutan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Wacana Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi perhatian 

utama semua negara di dunia termasuk Indonesia. Sejak era reformasi, 
kita sudah membuat pelbagai regulasi dan perundang-undangan 
yang berbasis HAM sebagai wujud penghormatan, perlindungan dan 
pemenuhan hak dasar manusia dan tanggung jawab negara. 

Melalui amandemen UUDN RI 1945 telah memuat khusus 
BAB HAM dengan 10 Pasal yang didalamnya memuat hak-hak sipil 
dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Disamping itu, 
��������� ���������Ǧ��������� �������� ���� ���� ����Ƥ����� ���������
HAM internasional ke dalam Undang-Undang nasional sebagai 
bukti nyata bahwa Indonesia sangat memerhatikan HAM dalam 
penyelenggaraan negara.

Bahkan, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
dan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM merupakan 
undag-undang yang secara khusus mengatur HAM dan penegakannya 
di Indonesia. Dan setiap perundang-undangan yang dibentuk oleh 
DPR RI dan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Hak Asasi 
Manusia. Jika bertentangan maka warga negara memiliki hak untuk 
mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk dimintakan 
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revisi ataupun pembatalannya.
Salah satu perhatian pemerintah saat ini adalah penuntasan 

pelanggaran HAM berat yang terjadi dimasa lampau. Upaya itu telah 
dilakukan dengan menggelar joint meeting pelbagai stakeholder baik 
pemerintah, Komnas HAM, Kementerian terkait dengan para korban 
melalui Sarasehan Nasional yang digelar pada 18-19 April 2016 untuk 
mencari titik temu dan rumusan penyelesaian menuju rekonsiliasi 
nasional. Kita tidak boleh bertahan dengan pendapat masing-masing 
tetapi juga harus melihat realitas hukum pembuktian yang ada.

Apa yang ditulis oleh adinda Syamsuddin Radjab sebagai 
aktivis bantuan hukum dan HAM yang ada ditangan pembaca ini 
merupakan rujukan penting agar negara bisa segera keluar dari trauma 
masa lalu pelanggaran HAM berat dan menyelesaikannya secara 
beradab baik melalui mekanisme judicial (pengadilan) maupun non 
judicial atau melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Kedua 
bentuk mekanisme penyelesaian tersebut merupakan koridor hukum 
yang diakui dalam perundang-undangan sebagaimana diamanatkan 
dalam Pasal 47 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia. 

Akhirnya, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini 
dan raihan prestasi akademik pada Program Doktoral Ilmu Hukum 
Universitas Padjdjaran Bandung semoga bermanfaat bagi kepentingan 
bangsa dan negara serta semakin menumbuhkan kesadaran Hak Asasi 
Manusia dalam penyelenggaraan negara.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
 
Jakarta, 20 April 2018
 
Wakil Presiden Republik Indonesia
 

Drs. H.M. Jusuf Kalla
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A. Latar Belakang 

Memperbincangkan politik hukum merupakan diskursus 
yang sangat menarik karena berbicara tentang perkembangan 
arah pembentukan dan penegakan hukum juga latar belakang 
�������������Ƥ�����������������������������������������������
perkembangan sistem hukum Indonesia. Dalam bahasa yang agak 
puitis, Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana disetir oleh Romli 
Atmasasmita sebagai ”tempat yang lebih pantas untuk didiami”.1 
Politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk 
maupun isi dari hukum yang akan dibentuk termasuk undang-undang.2

Politik hukum juga dinilai sebagai alat (tool) atau sarana dan 
langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan 
sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum 
nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.3 Satjipto 
Rahardjo memberikan makna politik hukum sebagai aktivitas memilih 
dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan 

1 Romli Atmasasmita, “Bahan Kuliah Politik Hukum”, Program Doktor Ilmu 
Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung, 2010. hlm. 6-7.

2 Padmo Wahyono, Indonesia Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1986. hlm. 168

3 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, 
Bandung; Alumni, 1991. hlm. 1.
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hukum tertentu dalam masyarakat.4 Sementara Abdul Hakim Garuda 
Nusantara menjelaskan politik hukum sebagai kebijakan hukum 
(legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu 
pemerintahan negara tertentu.5 Pelbagai pakar dan ilmuan hukum 
memberikan makna masing-masing terhadap politik hukum baik 
�������Ƥ����Ƥ�ǡ���������������������������������������������������Ǥ�

Politik hukum Orde Lama dibawah Soekarno dan Orde Baru 
pimpinan Soeharto serta era reformasi saat ini tentu berbeda-beda 
arah kebijakan hukum nasional yang diambil dan dilaksanakan sesuai 
dengan selera rezim penguasa. Tiga dasawarsa lebih dalam sejarah 
pemerintahan Orde Baru dibawah Soeharto kondisi hak asasi manusia 
(HAM) sangat diabaikan dan bahkan telah terjadi pelbagai pelanggaran 
HAM berat demi mempertahankan kekuasaannya.6 Eksploitasi, 
despotisme, deparpolisasi, dan deideologisasi merupakan rangkaian 
kebijakan untuk melanggengkan kekuasaan dengan dukungan militer 
sebagai Instrumen refresifnya.7 Charles Wright Mills, seorang ilmuwan 
Amerika berpendapat bahwa semua politik pada hakekatnya adalah 
pertarungan kekuasaan dan hal yang paling pokok dari kekuasaan 
adalah kekerasan.8 

Format politik Orde Baru mencoba menciptakan keseimbangan 
������� ���ƪ��� ���� ���������Ǥ� ����������� ������������� ���������
bergantung kebutuhan, pada suatu waktu adalah konsensus dengan 
mengedepankan kebebasan dan keterbukaan; sementara pada saat 
����� ����������ǡ� ����������� ���ƪ��� ����������� ������ ����������� �����
dipadamkan dengan alasan stabilitas politik dan demi kepentingan 
pembangunan. Kalau pada masa Orde Lama pembangunan diletakkan 
pada bidang politik, pada masa Orde Baru diubah menjadi bidang 
ekonomi. Jargon “Politik No, Ekonomi Yes” seringkali disuarakan pada 

4 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 35.
5 Mohd, Mahfud, MD., Membangun Politik Menegakan Konstitusi, Jakarta; 

Rajawali Pers, 2010. hlm. 15.
6 Syamsuddin Radjab, .RQÀJXUDVL� 3ROLWLN� GDQ� 3HQHJDNDQ� +XNXP� GL� ,QGRQHVLD��

Jakarta:Nagamedia, 2013. Hlm. 97
7 Catatan mengenai kejahatan politik dan kekuasaan Orde Baru, lihat dalam, 

J.A. Winters, Dosa-dosa Politik Orde Baru, Jakarta: Djambatan, 1999, lihat pula, Sukandi 
A,K., (ed.) Politik Kekerasan Orde Baru, Bandung: Mizan, 1999. 

8 Riswanda Imawan, Membedah Politk Orde Baru: Catatan Dari Kaki Gunung 
Merapi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. ix. 
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pemerintahan Orde Baru. 
Upaya rezimentasi juga berlangsung dalam hal orientasi 

pemikiran sosial, politik, hukum dan ekonomi, yang pada masa 
Orde Lama tekanannya sangat ideologis dan politis. Karena itulah 
para pendukung Orde Baru menjadikan Counters Idea (Pemikiran-
pemikiran tandingan) sebagai suatu bentuk penglegitimasian secara 
ilmiah melalui lembaga Think Tank yang dibentuk bernama Center 
for Strategis and International Studies (CSIS).9 Di sinilah muncul 
ide-ide pragmatik, deidologisasi, deparpolisasi, Program-Oriented, 
Developmentalism, dan lain-lain.10

Penyelenggaraan pemerintahan negara oleh Orde Baru ditandai 
dengan: 1) Peranan eksekutif (negara) yang sangat kuat, militer satu-
satunya pemain utama diatas panggung politik nasional dan legitimasi 
peranan mereka dihadirkan melalui konsep Dwi Fungsi ABRI11.; 2). 
Upaya membangun sebuah kekuasaan organisasi politik sipil sebagai 
perpanjangan tangan TNI (ABRI dimasa lampau) dalam politik, maka 
dengan segala cara dilakukan untuk memenangkan Golongan Karya 
(Golkar) dan partai lain dimarginalisasikan setelah diberlakukannya 
asas tunggal Pancasila. 

Dalam perkembangannya, penolakan Pancasila sebagai satu-
satunya asas dalam organisasi kemasyarakatan melahirkan tragedi 
Tanjung Priok yang kemudian menjadi salah satu pelanggaran 
HAM berat. Upaya ini berhasil pada pemilu 1971 dan pemilu-pemilu 
berikutnya dengan terciptanya sistem kepartaian yang hegomonik 
(hegomonic party system).12; 3). Tekanan pada pendekatan keamanan 

9 Leo Suryadinata, Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik, Jakarta: 
LP3S, 1992, hlm. 33. 

10 Fachri Ali dan Bachtiar Effendi, Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi 
Pemikiran Islam Orde Baru, Bandung: Mizan, 1984, hlm. 95. 

11 Harold Crouth, Militer dan Politik di Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 1986); 
Soebijono at.al, Dwi Fungsi ABRI, Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik 
di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993); Bilveer Singh, Dwi Fungsi 
ABRI, Asal Usul, Aktualisasi dan Implementasinya Bagi Stabilitas dan Pembangunan,(Jakarta: 
Gramedia, 1995); M. Najib Azca, Hegemoni Tentara, Yogyakarta: LkiS, 1998; dan TH. 
Sumarthana (et.all)., ABRI dan Kekerasan, <RJ\DNDUWD��,QWHUÀGHL��������

12 Daniel Dhakidae, Pemilihan Umum di Indonesia: Saksi Pasang  Naik dan Surut 
Partai Politik dalam Demokrasi dan Proses Politik, Jakarta: LP3S, 1991, hlm. 198. Lihat pula, 
William R. Liddle, Pemilu-pemilu Orde Baru, Pasang Surut Kekuasaan-kekuasaan Politik, 
Jakarta: LP3S, 1992.
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(security approach) dibandingkan dengan pendekatan kesejahteraan 
(prosperity approach) dalam pembangunan politik untuk menciptakan 
stabilitas politik.13; 4). Menggalang dukungan masyarakat melalui 
organisasi sosial dan jaringan korporatis seperti HKTI (Petani), SPSI 
(Pekerja/Buruh), KNPI (Pemuda), KORPRI (Pegawai Negeri Sipil), 
dan lain-lain. Korporatisme negara menyerap semua unsur dalam 
masyarakat menjadikan birokrasi menggurita pada semua struktur, 
sedang posisi masyarakat sangat lemah.14

Produk perundang-undangan selama tiga dasawarsa 
pemerintahan Orde Baru dalam pengamatan Moh. Mahfud, MD 
��������Ƥ����� ����������������������Ǧ��������Ǥ����������������������
kekuasaan pada 1965, dia melancarkan aksi militer terhadap pihak yang 
dituduh akan melakukan kudeta, yang berujung pada penghancuran 
terhadap mereka yang dianggap berkaitan dengan Partai Komunis 
Indonesia (PKI). 

Pada 1965-1966, sekitar 500 ribu sampai satu juta orang dibunuh 
karena dituduh terkait kelompok komunis atau kiri. Sekitar satu juta 
lainnya, termasuk penulis, seniman, penyair, guru,dan masyarakat 
biasa, dipenjarakan tanpa proses pengadilan oleh rezim Orde Baru 
ini. Mereka ditahan secara sewenang-wenang, mengalami perlakuan 
buruk dan penyiksaan. Para tahanan itu secara bertahap mulai 
dibebaskan sejak akhir tahun 1970an, dan banyak dari mereka ditahan 
lebih dari satu dekade. Setelah dibebaskan, mereka tetap berada 
dalam pengawasan dan harus melapor secara rutin kepada penguasa 
setempat, dan hak sipil dan politik mereka tidak pernah sepenuhnya 
dipulihkan.15

Dari tangan besi Soeharto lahir kebijakan yang mendukung 
privatisasi, pengerukan sumber daya alam, dan investasi luar negeri, 
serta penindasan brutal terhadap mereka yang berbeda pendapat. 
Institusi keamanan melakukan pelanggaran HAM yang sistematis dan 
berskala masif terhadap masyarakat sipil dan untuk menundukkan 

13 Moh. Mahfud, MD., Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3S, 2001, hlm. 207.
14 Abd. Azis Taba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, Jakarta: Gema Insani 

Press, 1996. hlm. 189.
15 Teresa Birks, Tugas Yang Diabaikan: Menyediakan Reparasi Komprehensif 

bagi Korban Persekusi (Kekerasan) Negara 1965 di Indonesia, ICTJ, Seri Paper Khusus, 
New York: ICTJ, Juli 2006,hlm. 25-27.



5PENDAHULUAN

lawan-lawan politiknya, termasuk kekuatan politik Islam16. 
Upaya mengukuhkan kekuasaan Soeharto agar lebih besar tak 

tergoyahkan oleh siapa dan pihak manapun, ia melakukan bentuk-
bentuk kebijakan rezimentasi untuk mempertahankan kekuasaannya 
sejak 1967 hingga 1998 seperti pembatasan partai politik, pembentukan 
Golkar sebagai partai penguasa, pembentukan Pangkopkamtib 
dengan pendekatan keamanan, pembatasan kebebasan berserikat, 
penangkapan dan perlakuan sewenang-wenang terhadap lawan 
politik dan kelompok kritis yang mengakibatkan terjadinya pelbagai 
pelanggaran HAM berat.17   

Pelanggaran HAM berat yang terjadi bawah rezim rezim soeharto 
diantaranya adalah Penembakan Misterius (1982-1983), Tragedi 
Tanjungpriok (1984), Tragedi Talangsari (Lampung, 1989), Daerah 
Operasi Militer (DOM) Aceh (1976-2005), Tragedi Peristiwa Dili (Santa 
Cruz) (1991), DOM Papua (1969-2001), Pembunuhan Marsinah (1993), 
Penyerbuan di Haurkoneng (1993), Tragedi 27 Juli (1996), Penghilangan 
paksa dan penculikan aktivis pro demokrasi (1997-1998), dan dalam 
masa transisi politik setelah kejatuhan Soeharto masih diselimuti 
dengan pelanggaran HAM berat lainnya seperti kasus Tragedi Trisakti-
Semanggi I dan II (TSS) (1998-1999), Tragedi Mei (1998), Pembumi-
hangusan Timor-Timur pasca jajak pendapat (1999), Kasus Abepura 
(2000), dan Kasus Wasior-Wamena (2001-2003).

Berawal dari krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan 
peningkatan jumlah pengangguran secara dramatis, disertai naiknya 
harga-harga serta hilangnya banyak bahan kebutuhan pokok, 
sehingga memunculkan keresahan masyarakat di mana-mana. Tentara 
menembak mati empat mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi 
menentang pemerintah yang dikenal dengan Tragedi Trisakti memicu 
terjadinya demonstrasi lebih besar dan penuh kekerasan di Jakarta, 
Solo, Makassar, Medan dan berbagai kota lainnya. 

Di tengah situasi penuh kekacauan ini, tuntutan keadilan 
16 Abd. Azis Taba, Islam dan Negara...,Op. Cit. hlm. 26-28. baca pula dalam, 

Aminuddin, Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1999, hlm. 356.

17 Eep Saifullah Fatah, Membangun Oposisi: Agenda-agenda Perubahan Politik 
Masa Depan, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999, hlm. xvi-xix.
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dan reformasi politik kepada pemerintah semakin kuat sehingga 
mendorong terjadinya demonstrasi besar-besaran menuntut transisi 
menuju demokrasi dan penegakan hukum. Tepat tanggal 21 Mei 
1998, dua minggu setelah peristiwa penembakan Trisakti, Soeharto 
akhirnya tumbang dan berhenti. BJ. Habibie kemudian naik ke tampuk 
kekuasaan sebagai Presiden RI ketiga hingga digelar pemilu tahun 
1999.

Pemerintahan Presiden Baharuddin Jusuf Habibie hanya 
berlangsung 17 bulan tetapi kebijakannya dalam bidang reformasi 
politik dan hukum sangat responsif-akomodatif. Ketetapan MPR No. 
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, menjadi komitmen bersama 
tentang pentingnya penghormatan terhadap HAM. Dalam kerangka 
penghormatan HAM ini, setiap terjadi kasus pelanggaran HAM harus 
diikuti dengan adanya proses akuntabilitas atau pertanggungjawaban, 
termasuk terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa 
lalu. Dalam rangka menjalankan mandat ketetapan MPR tersebut, 
kemudian lahir UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 
yang mengatur jaminan perlindungan HAM bagi segenap warga 
negara, dan secara khusus juga mengatur kelembagaan dan mandat 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)18. 

Selain itu, Presiden Habibie juga membuat Rencana Aksi Nasional 
Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 1998-2003,19 yang memuat agenda 
pemerintahannya dalam penegakan HAM, meliputi pendidikan dan 
������������ ���� ������ �������� ����Ƥ����� ���������� ��������������
HAM. Habibie secara mengejutkan memutuskan referendum untuk 
menentukan nasib dan masa depan Timor Timur yang terus menerus 
menjadi sorotan dunia Internasional terkait legalitas, kedudukan dan 
integrasinya kedalam Negara Indonesia yang dinilai menyalahi hukum 
internasional. 

Hasil pemilu 1999 mengubah peta politik kekuasaan di parlemen 

18 Abdul Hakim Garuda Nusantara, KOMNAS HAM: Sub-sistem dalam Sistem 
Perlindungan HAM, makalah tidak dipublikasikan, Jakarta, Oktober 2004.

19 Kepres No. 129 tahun 1998. Presiden Habibie juga mengeluarkan Kepres No. 
����WDKXQ������WHQWDQJ�.RPLVL�1DVLRQDO�$QWL�NHNHUDVDQ�WHUKDGDS�3HUHPSXDQ��5DWLÀNDVL�
CAT (Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment�� PHQMDGL� 88� 1R�� �� WDKXQ� ������ VHUWD� UDWLÀNDVL� &(5'� �International 
Convention of All Form of Racial Discrimination) menjadi UU No. 29 tahun 1999.  
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(DPR/MPR) dengan keberhasilan mengusung KH. Abdurrahman Wahid 
(Gus Dur) sebagai Presiden mengalahkan Megawati Soekarnoputri 
sebagai pemenang pemilu.20 Kelompok Poros tengah (PPP, PBB, 
PK, PKB dan PAN) yang beraliran ideologi Islam (Islam-Nasionalis) 
sebagai motor penggerak kemenangan tersebut. Transisi politik itu 
menggambarkan terjadinya proses peralihan dari otoritarianisme 
Orde Baru menuju sistem politik demokratis, terbuka dan lebih 
menghormati Hak Asasi Manusia.21 Pengakuan Agama Konghucu 
sebagai salah satu agama resmi di Indonesia, penghapusan istilah 
Pribumi dan Non-Pribumi karena dianggap diskriminatif terhadap 
warga Tionghoa, mengakhiri eksistensi lembaga intelejen militer yang 
menjadi salah satu alat untuk menindas kalangan oposisi dan aktivis 
pro-demokrasi dengan membubarkan Bakorstanas/Bakorstanasda.22 

Selain itu Gusdur juga mengusulkan pemilihan Presiden secara 
langsung dari rakyat dan penghormatan HAM dalam lanjutan 
amandemen UUDN RI 1945, upaya mencabut TAP MPRS No. XXV/1996 
tentang Pelarangan Faham Marxisme/Leninisme, pemisahan TNI dan 
Polri melalui TAP MPR No. VI/MPR/2000, TAP MPR No. V/MPR/2000 
tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, agar diadakan 
pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), pengesahan 
konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera 
penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (UU 
No. 1 tahun 2000), pembentukan pengadilan HAM (UU No.26 tahun 
2000), pembentukan Komisi Ombudsman (Keppres No. 44 Tahun 
2000), pembentukan pengadilan HAM ad-Hoc pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat (Keppres No. 53 Tahun 2001).23 

20 Perolehan suara 5 besar Partai Politik hasil pemilu 1999, terdiri dari; 1). 
PDI-P: 35.689.073--33,7%, (53 Kursi);  2). P.Golkar: 23.741.758 --22,44%--(120 Kursi); 3). 
PKB : 13.336.982--12,61%, (51 Kursi); 4).PPP: 11.329.905--10,71% (58 Kursi); 5). PAN: 
7.528.956 --7,12%, (34 Kursi).

21 Romli Atmasasmita, “Hubungan Negara dan Masyarakat Dalam Konteks 
Perlindungan Hak Asasi Manusia”, Makalah disampaikan dalam Seminar dan 
Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII oleh BPHN-Depkeham tanggal 14-18 
Juli 2003 di Bali. 

22 Lembaga ini mempunyai kewenangan yang luas, disamping memata-matai 
kalangan aktivis dan oposisi juga berwenang melakukan tindakan penggeledahan, 
penangkapan dan penahanan serta melakukan penyiksaan terhadap seseorang atau 
sekelompok orang dengan mengabaikan KUHAP.

23 Suparman Marzuki, Tragedi Politik Hukum HAM, Yogyakarta; Pustaka 
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Langkah reformasi Gusdur tidak berjalan mulus, pelbagai 
tantangan siap menghadang. Kasus Buloggate dan Bruneigate 
menjadi batu sandungan dan propaganda lawan-lawan politiknya. 
���Ƥ������� �������� �������ǡ� ����������� �������� ������ 
�����ǡ� ���Ǧ��
dan poros tengah ditambah kekuatan dan pengaruh elit TNI/Polri 
yang memang kurang senang dengan Gusdur membuatnya semakin 
terjepit.24 Interpelasi pertama dan kedua DPR meminta penjelasan dan 
pertanggungjawaban Presiden Gusdur tidak digubris hingga parlemen 
meminta percepatan pelaksanaan Sidang Istimewa MPR pada 22 Juli 
2001 dari jadwal sebenarnya tanggal 1 Agustus 2001. 

Karena Presiden Gusdur dijatuhkan melalui mekanisme 
impeachment25sesuai dengan aturan pemberhentian presiden 
menurut UUD 1945, maka secara otomatis wakil presiden, 
Megawati Soekarnoputri, menggantikan sampai akhir masa jabatan. 
Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sendiri berhasil menetapkan 
sejumlah produk perundang-undangan sebagai kelanjutan penegakan 
hukum dan HAM diantaranya;26 UU Kepolisian (UU No. 2 tahun 2002, 
UU Perlindungan Anak (UU No. 23/2002), UU Mahkamah Konstitusi 
(UU No. 24/2003), penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga dan 
UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
(KKR).27

Demikian pula dalam kepemimpinan pasca Megawati dengan 
terpilihnya Soesilo Bambang Yudhotono (SBY) selama sepuluh 
tahun (200428-201429) banyak melakukan perubahan dengan tetap 
membuat peraturan perundang-undangan yang demokratis berbasis 

5HODMDU�386+$0�8,,��������KOP������������OLKDW�SXOD��0��$ÀI�$EGXOODK��Politik Hukum 
5DWLÀNDVL�.RQYHQVL�+$0�GL�,QGRQHVLD, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 164

24 Suryadi Radjab, dkk, Keadilan Dimasa Transisi dan Impunitas, Jakarta: PBHI-
Asia Foundation,2002, hlm. 13

25  Hamdan Zoelva, Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian 
Presiden Menurut UUD 1945, Jakarta; Konstitusi Press, 2005, hlm. 99

26  Suparman Marzuki, Tragedi Politik..,Op. Cit., h. 261-263.
27 UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi disetujui 

bersama oleh DPR dan Pemerintah, September 2004. Tetapi keseluruhan UU KKR 2004 
dibatalkan oleh MK dalam Putusan No. 006/PUU-IV/2006.

28 Perolehan suara parpol 5 besar pada pemilu 2004, yaitu: 1). P. Golkar: 127 
kursi; 2). PDI-P: 109 kursi; 3). PPP: 57 kursi; 4). PD: 57 kursi; dan 5). PAN: 53 kursi. 

29 Perolehan suara parpol 5 besar pada pemilu 2009, yaitu: 1). PD: 148 kursi; 2). 
P. Golkar: 106 kursi; 3). PDI-P: 94 kursi; 4). PKS: 57 kursi; dan 5). PAN: 46 kursi.
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HAM seperti ����Ƥ�������������� ������������� �������������ǡ� �����Ǣ�
Konvensi Anti Korupsi (UU No.7/2006), Konvenan Internasional 
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (UU No. 11/2005), Konvenan 
Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (UU No. 12/2005) dan lain-
lain.

Dalam transisi politik menurut Rocky Gerung,30 sedikitnya ada 
dua indikator yang harus dipenuhi dalam melindungi dan menjamin 
hak asasi manusia; Pertama, Proses demokratisasi tercermin dalam 
pelembagaan politik seperti pengaturan lembaga-lembaga negara 
yang lebih seimbang (Presiden, DPR, MA, MK dan lain-lain), yang 
melindungi dan menjamin kebebasan politik tanpa diskriminasi, 
serta adanya jaminan bagi kegiatan serikat buruh dan petani dalam 
memperjuangkan hak mereka, dan Kedua, Perlindungan Hak Asasi 
Manusia dikukuhkan dalam hukum positif melalui UUDN RI 1945 
������� ���������� ������ ����� ���������Ǧ��������� ���� ����Ƥ�����
norma-norma hak asasi manusia, tetapi terpenting dalam sistem 
peradilan.31

Sembilan belas tahun usia reformasi, beragam capaian telah diraih 
oleh bangsa Indonesia, untuk menempatkan dirinya sebagai negara 
yang bermartabat, demokratis, dan memberikan penghormatan 
terhadap hak asasi manusia. Namun, sejumlah persoalan masa lalu, 
khususnya yang terkait dengan praktik pelanggaran HAM berat 
sampai sekarang belum terselesaikan dan tidak ada keadilan bagi 
korban, termasuk kompensasi, restituís dan rehabilitasi.32 Situasi ini 
tentunya akan terus menjadi ganjalan sejarah bagi perkembangan dan 
kemajuan bangsa ini ke depan. Rangkaian kejahatan tersebut akan 
terus menjadi noda hitam sejarah, tanpa adanya suatu penyelesaian 

30 Rocky Gerung, “Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia”, Makalah dalam Pelatihan 
Hak Asasi Manusia untuk Pengacara yang diselenggarakan PBHI pada tanggal 20 
Nopember 2001.

31 Bagir Manan, ”Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum di Indonesia”, 
Makalah, pada seminar Arah Politik Hukum Nasional dan Implementasinya dalam 
Pembangunan Nasional, diselenggarakan oleh Mahasiswa S3 Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum Unpad angkatan 2009-2010, Bandung, 28 Juli 2010, hlm, 1, baca pula dalam, 
Romli Atmasasmita, Pengadilan HAM dan Penegakannya di Indonesia, Jakarta; BPHN, 
Perum Percetakan Negara, 2002.

32 Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000. lihat, Komariah Emong Supardjaja, 
”Mekanisme Nasional untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang 
Berat”, Jurnal HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Vol.2 No.2 tahun 2004, h. 149
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yang tuntas, termasuk langgengnya praktik impunitas oleh pelaku 
pelanggaran HAM berat dimasa lalu.

Keberlakuan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia yang bertujuan menjerat para pelaku pelanggaran 
HAM berat tidak menunjukkan keberpihakan kepada korban terhadap 
akses keadilan. Peradilan yang diharap berlangsung adil dan jujur 
justeru penuh dengan tekanan dari para tersangka (TNI/Polri) tanpa 
ada upaya dari pemerintah untuk mencegahnya, dan yang lebih fatal 
dakwaan dan tuntutan jaksa dalam beberapa persidangan pengadilan 
HAM (Timor-Timur, Tanjungpriok dan Abepura) dinilai sangat lemah 
dan para saksi kunci tidak dihadirkan dalam persidangan, sementara 
hakim tidak mengeksplorasi bukti-bukti dan fakta persidangan lebih 
dalam dan masih kuatnya corak pemikiran positivisme-legalistik. 

kelemahan dalam penegakan hukum HAM oleh pemerintah 
melalui Kejaksaan Agung sebagai penyidik, dan lembaga Yudikatif 
(hakim) dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM 
berat juga dibarengi dengan substansi (asas atau norma) UU No. 26 
Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dinilai banyak mengandung 
kelemahan oleh karena kuatnya tarik-menarik kepentingan politik 
dalam pembentukannya. 

Saat ini, rezim pemerintahan Jokowi-JK sejak dilantik menjadi 
Presiden dan Wakil Presiden sejak tanggal 20 Oktober 2014 juga belum 
menunjukan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat dimasa 
lampau. Dalam visi misi Jokowi-JK sebagai calon Presiden secara 
terang disampaikan bahwa: 

“Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan 
terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM dimasa lalu yang 
sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi 
bangsa Indonesia seperti; kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 
dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, 
Tragedi 1965”.33

Harapan masyarakat diatas dan komitmen Jokowi-JK tidaklah 

33  Lihat Visi Misi Jokowi-JK yang disampaikan ke KPU pada Mei 2014. Hlm. 27. 
http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf  [diakses pada 4/9/2016].
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����������� ������� ������ Ƥ���� ���� �������� ������ ��������� ������
pelanggaran HAM berat dimasa lalu. Persolannya adalah adakah 
kemauan politik (political will) yang kuat dari pemerintahan ini atau 
tidak?. Jika hanya sekedar janji politik kampanye tanpa komitmen kuat, 
maka tak ada bedanya dengan rezim pemerintahan sebelumnya yang 
menjanjikan penuntasan pelanggaran HAM berat tanpa pelaksanaan 
yang nyata.

Presiden Jokowi sudah menandatangani Peraturan Presiden 
No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 
(RANHAM) tahun 2015-2019, sayangnya, RANHAM ini sama sekali 
tidak memuat rencana pemerintah terkait dengan penegakan hukum 
bagi pelanggaran HAM berat sebagaimana janji kampanye Presiden 
Jokowi. Hingga saat ini pemerintahan Jokowi, masalah penyelesaian 
pelanggaran HAM berat belum menjadi perhatian utama dalam 
kebijakannya, padahal disadari bahwa hal ini merupakan beban 
sejarah yang membutuhkan prioritas dan penyelesaian secara cepat 
dan berkeadilan.

Pada 18 April 2016 lalu, Pemerintah melalui Kementerian 
Polhukam dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) 
menyelenggarakan Simposium Nasional dengan tema “Membedah 
Tragedi 1965: Pendekatan Kesejarahan”, simposium ini kemudian 
memunculkan reaksi keras dari pelbagai kalangan terutama dari 
kalangan purnawirawan militer/TNI dan organisasi masyarakat 
lainnya. Berselang satu bulan kemudian, tanggal 1 Juni 2016 bertempat 
di Balai Kartini Jakarta juga dilangsungkan simposium “tandingan” 
dengan mengambil tema, “Mengamankan Pancasila dari Ancaman 
Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain”, acara ini sendiri diketuai oleh 
Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri sebagai respon atas kebangkitan 
paham komunis dan anti Pancasila. 

Agus Widjojo, Gubernur Lemhanas yang juga sebagai ketua 
penyelenggara simposium mengatakan bahwa tujuan simposium 
bukan mencari benar salah terkait tragedi 1965 tetapi mengungkap 
kebenaran untuk mencari apa yang salah dalam sistem nasional ketika 
peristiwa kekerasan 1965 terjadi dan menarik pelajaran agar peristiwa 
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serupa tidak terulang dimasa depan.34

Memulai soal yang sangat sensitif seperti kasus pembunuhan 
massal 1965 akan menghambat mencapai rekonsiliasi nasional karena 
dapat ditafsir mempertentangkan antara pelaku dan korban, antara 
Pro dan Kontra PKI, antara Umat Islam-Militer pendukung Pancasila 
dan PKI yang anti-Pancasila. Isu kebangkitan PKI menjadi berita hangat 
dipelbagai media massa dan menjadi komoditas politk nasional tanpa 
diiringi upaya serius pemerintah menyelesaiannya bersama dengan 
kasus pelanggaran HAM berat lainnya secara utuh dan komprehensif. 

Pembentukan UU No. 26 Tahun 2000 merupakan kebutuhan 
masyarakat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat dimasa lalu 
dan pemerintahan di era reformasi meresponnya dengan mengajukan 
RUU Pengadilan HAM untuk mengadili para pelaku kejahatan, memberi 
rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.35 Politik hukum 
memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang 
lebih sesuai situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di 
masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap 
hukum itu sendiri.36

Sayangnya, UU Pengadilan HAM tidak mampu memberi keadilan 
bagi korban dan keluarganya terbukti dari tiga pengadilan HAM 
(Tanjung Priok, Timor Timur dan Abepura) yang pernah diselenggarakan 
membebaskan semua pelaku pelanggaran HAM berat dan korban pun 
terabaikan termasuk tidak memberi hak restitusi, kompensasi dan 
������������ǡ� ���������� ��������� ���� ����Ƥ����� �������� �����������
dengan isu HAM. Hal ini menjadi anomali transisi demokrasi dan potret 
pada umumnya negara-negara yang mengalami transisi dari negara 
otoriter ke negara demokrasi.

34  “Simposium 1965 dan anti PKI jalan berliku menuju rekonsiliasi”, Lihat 
dalam http://nasional.kompas.com/read/2016/06/04/22265281/simposium.1965.
dan.anti-pki.jalan.berliku.menuju.rekonsiliasi, [diakses tanggal 4/9/2016]

35  Baca keterangan pemerintah di hadapan rapat paripurna DPR RI mengenai 
RUU Pengadilan HAM yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-
undangan, Yusril Ihza Mahendra pada 5 Juni 2000. hlm. 2

36  Mohd, Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2009. 
Hlm. 7.
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B. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, permasalahan yang 
������ ����������� ������ǣ� ���������� ���Ƥ������� �������� ������
pembentukan UU Pengadilan HAM; Pengaruh Politik terhadap 
substansi UU Pengadilan HAM dan implementasi Undang-Undang 
Pengadilan HAM; dan Perbandingannya dengan negara lain.

C. Metodelogi

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan 
menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh yang berkaitan 
dengan politik hukum pengadilan HAM dengan metode pendekatan 
yuridis normatif dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan 
(library research)dengan cara meneliti bahan pustaka, dan data 
normatif atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier,37 dan penelitian 
lapangan (Ƥ���� ��������) dalam rangka memperoleh data primer 
berupa wawancara terarah (directive interview) dan atau wawancara 
tidak terarah (non-directive interview) dengan nara sumber yang 
kompeten dan relevan.

D. Kerangka Pemikiran

Dilema yang sering muncul berkenaan dengan bentuk negara dan 
sifat konstitusi adalah penafsiran maksud konstitusi itu merupakan 
produk sebuah kekuasaan. Sementara sifat kekuasaan cenderung 
menggunakan kepentingan sendiri lebih besar. Sebagai akibatnya, 
“demokrasi semu” sebagaimana sering terlihat di dalam negara-
negara totaliter dibingkai dengan mozaik-mozaik demokrasi dengan 
pelbagai istilah bersembunyi di balik mitos konstitusi, penyelenggara 
negara lebih sering mengedepankan security approach dalam 
menghadapi tuntutan masyarakatnya.

Di beberapa negara berkembang dan sedang mengalami transisi 
demokrasi termasuk Indonesia,38 sistem politik yang bersesuaian 

37  Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 
Jakarta: Penerbit Rajawali, 2006, hlm.13

38 Bandingkan dengan negara-negara Eropa Selatan dan Amerika Latin, lihat 
Guillermo O’Donnel, Phillippe C. Schuniffer dan Laurence Whitehead (ed.), Transisi 
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dengan kehendak rakyat masih sebatas harapan, rezim orde lama 
dan orde baru masing-masing dibawah kepemimpinan Soekarno 
dan Soeharto, keduanya dinilai merupakan rezim otoriter. Padahal 
Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat yang diatur 
dalam konstitusi dan berdasarkan hukum. 

Tepat, apa yang disinyalir oleh Lord Acton bahwa kekuasaan itu 
cenderung untuk disalahgunakan (Power Tends to Corrupt) sehingga 
tirani kekuasaan rezim lebih mengedepankan status-quo daripada 
memenuhi tuntutan warga, bahkan produk-produk hukum yang 
dikeluarkan justeru mengukuhkan kekuasaannya. Disinilah paradoks 
dari demokrasi dalam pusaran kekuasaan negara.

Hans Kelsen berpandangan bahwa konstruksi negara seharusnya 
merupakan perwujudan dari kaidah-kaidah fundamental negara atau 
Staats Fundamental Norm yang mencakup rumusan dasar cita negara 
(Staat Idea) dan sekaligus dasar dari cita hukum (Rechtsidee). Sebagai 
cita negara, ia dirumuskan berdasarkan cita yang hidup di dalam 
masyarakat (Volksgeemenschapsidee) yang telah ada sebelum negara 
itu didirikan. Hal ini sejalan dengan pandangan mazhab sejarah.39 
Norma-norma hukum positif haruslah diangkat dari norma-norma 
yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dan keragamannya. 
Ini memberikan pilihan-pilihan kepada para perumus politik hukum 
untuk menentukan isi, arah dan batasan norma-norma hukum positif 
termasuk orientasi idiologis dan nilai yang dianut dalam masyarakat 
(living law) harus mewarnai produk hukum yang dihasilkan.

Dalam konteks Indonesia, pandangan di atas mungkin kurang 
searah kendatipun dapat diadaptasi pada suatu kondisi yang 
sudah mapan dan lebih demokratis. Tak dapat disangkal Indonesia 
merupakan bekas koloni Belanda dan Jepang yang memerdekakan 
diri tahun 1945 saat berakhirnya perang dunia kedua setelah Jepang 
menyerah kepada sekutu. Perumusan dasar negara oleh para The 
Founding Fathers diwarnai dengan perdebatan yang sangat sengit 

Menuju Demokrasi, Jakarta: LP3S, 1992-1993. Baca pula, Satya Arinanto, Hak Asasi 
Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2008.

39 Lili Rasyidi, Filsafat Hukum, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 47. 
Lihat pula, Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Candra Pratama, 1996, hlm. 
285.
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antar faksi yang bersaing, baik dari kalangan Nasionalis–Sekuler 
maupun dari kelompok Nasionalis-Islamis40 dalam sidang-sidang 
BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 
yang dibentuk pada tanggal 24 April 1945 bertepatan dengan ulang 
tahun Kaisar Jepang, Tenno Haika.41 Sebagai bekas negara koloni 
dibawah sistem imperealis diktator, tentu sangat mempengaruhi 
sistem pemerintahan dan produk-produk hukum yang dilahirkannya. 
Ini terbukti dengan silih berganti pemerintahan dari presidensil ke 
parlementer atau sebaliknya dan dari demokrasi liberal ke demokrasi 
���������������������������������������Ǥ�����������Ƥ���������������
pemerintahan demikian maka produk hukum pun tidak demokratis, 
represif bahkan ortodoks.

Kekuasaan politik sebuah negara dalam cara pandang das sein 
harus meletakkan posisi hukum tetap supreme atas kekuasaan untuk 
mengendalikan dan memberi batasan secara tegas, karena kalau 
hukum tidak supreme, maka pengikut Niccolo Machiavelli dengan 
ajaran menghalalkan segala cara akan bertambah panjang.42 Karena 
itu, dalam praktek politik, segala etika politik dan segala aturan 
hukumnya haruslah dihormati dan ditegakkan. Tidak boleh hukum 
berdiri pada satu sisi, sementara kekuasaan dengan angkuhnya seolah-
olah menantang hukum disisi lain. Oleh karenanya, demi tegaknya 
hukum dan demi terlaksananya cita-cita negara hukum dan demokrasi 
yang selaras dengan tujuan negara Indonesia, sebagaimana yang 
tercantum dalam pembukaan UUDN RI 1945 merupakan keniscayaan 
yang harus dipatuhi oleh pemerintah. Sehingga tegaknya hukum dan 
kepastian hukum menuju pada keadilan hukum dalam prakteknya 

40 Istilah Nasionalis Sekuler – Nasionalis Islamis dipopulerkan oleh H. 
Endang Saifuddin Anshari, sedangkan perdebatan dasar ideologi negara tersebut 
dapat dibaca dalam H. Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah 
Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara RI (1945-1959), Jakarta: Gema Insani Press, 
1997, Syamsuddin Haris, Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman, Jakarta: LP3S, 
1994, Abd. Azis Taba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, Jakarta: Gema Insani 
3UHVV��������$KPDG�6\DÀ·L�0D·DULI��Islam dan Masalah Kenegaraan, Jakarta: LP3S, 1985, 
dan beberapa ilmuwan lainnya termasuk beberapa Indonesianis seperti Allan Samson, 
Donald K. Emmerso, dan Douglas E. Ramage.

41 Muhammad Yamin, Pembahasan Undang-Undang Dasar Indonesia, Jakarta: 
Yayasan Prapanca, t.th., hlm. 239.

42 Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, Badung: Mizan, 1997, hlm. 97.
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dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.43

Paham constitusionalism yang dianut, secara universal tidak 
boleh bertentangan dan atau menyimpang dari UUDN RI 1945 
sebagai ajaran kenegaraan (Staatleer) yang bercita-cita negara hukum 
(Rechtstaat) melalui pengembangan politik-hukum (rechts politics), 
perundang-undangan dan pelaksanaan hukumnya. Politik hukum 
disini dimaksudkan sebagai kebijakan politik yang menentukan aturan 
hukum apa yang seharusnya berlaku untuk mengatur pelbagai hal 
kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Prinsip penegakan 
hukum HAM secara kritis dapat dilihat dari dua aspek, yaitu 
praktek penyelenggaraan negara dan produk-produk hukum yang 
diciptakannya. 

Penyelenggaraan negara (eksekutif) dalam supra struktur politik 
sistem ketatanegaraan Indonesia adalah presiden, wakil presiden dan 
menteri-menteri.44 Dengan demikian, penyelenggaraan negara tidak 
dapat dipisahkan dari praktek kekuasaan eksekutif dalam kehidupan 
kenegaraan, sekalipun Presiden dapat saja di impeachmant melalui 
Sidang Tahunan atau Sidang Istimewa MPR45 seperti yang dialami oleh 
Gusdur. 

Dengan sistem penyelenggaraan negara seperti itu, maka sangat 
relevan dengan pemikiran Jean Jacques Roesseau (1712-1778)46 tentang 
The Social Contract (Perjanjian Sosial) dan Montesquieu (1689-1755)47 
dalam Trias Politika. Perjanjian sosial merupakan ikrar persekutuan 
dalam suatu ikatan yang diterangkan dalam konstitusi sebagai suatu 
“Perjanjian” dari kehendak individu/kelompok kepada individu/
kelompok lainnya sebagai pemimpin, dimana tugas dan kewajiban 
pemimpin adalah melaksanakan isi perjanjian yang termaktub dalam 
konstitusi sesuai dengan kesepakatan dan tujuan bersama. 

Produk-produk hukum penyelenggara negara harus 
mencerminkan sebagai hukum yang responsif dan demokratis, 
sebagai pemenuhan atas aspirasi pelbagai kelompok dan individu 

43 Haris Soche, Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta: 
Harumdita, 1985, hlm. 20.

44 Lihat pasal 4 ayat 1 dan 2, pasal 17 UUD 1945 (Amandemen).
45 Ismail Sunny, Mencari Keadilan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 457.
46 Deliar Noer, Op. cit, h. 159.
47 Ibid., h. 139.
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di dalam masyarakat. Proses pembuatan hukum harus terbuka, 
aspiratif–partisipatif dan lembaga peradilan independen, bebas dari 
pengaruh kekuasaan, diberi kewenangan untuk melaksanakan dan 
menegakkannya tanpa diskriminasi serta rumusan hukum yang lebih 
terinci dan detail sehingga tidak terbuka untuk dapat diinterpretasi 
berdasarkan kehendak dan kepentingan pemerintah an-sich.48

Ketidak sempurnaan UUD 1945 (sebelum amandemen) itu, 
kemudian dimanfaatkan oleh penguasa Orde Lama dan Orde Baru 
pada masa pemerintahannya. Bencana kemanusian dengan pelbagai 
pelanggaran HAM berat terus berlangsung bahkan hingga masuk era 
reformasi. Dalam keadaan UUD seperti itu, bukan hanya kekuasaan 
penting dibatasi tetapi kesadaran dan etika politik menjadi sangat 
urgen dimiliki oleh para pemimpin dan penguasa negara.

Di era saat ini, UUDN RI 1945 pasca amandemen fungsi dan 
kewenangan penyelenggara negara (eksekutif) semakin tegas diberi 
batasan dengan mekanisme kontrol yang semakin kuat oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dan kelembagaan negara lainnya termasuk 
Mahkamah Konstitusi (MK). Di sisi lain, DPR pun telah mendapatkan 
haknya kembali setelah kurang lebih empat dasawarsa (orde lama 
dan orde baru) menjadi tidak berdaya dibawah kekuasaan eksekutif 
termasuk lembaga yudikatif lain yang keberadaannya sekedar rubber 
stamp��������������ǲ�������������ǳ��������������������������Ƥ�����
(pembenaran) atas program-program dan kebijakan pemerintah. 

Kewajiban negara (state obligation) dalam norma-norma hak asasi 
manusia dimaksudkan agar kekuasaan negara tidak diselenggarakan 
dengan cara sewenang-wenang. Kekuasaan absolut dari para penguasa 
era Orde Lama dan era Orde Baru merupakan pelajaran berharga 
berbagai kalangan masyarakat bahwa pelaksanaan kekuasaan negara 
harus lebih memenuhi, menghormati dan melindungi HAM.

Negara adalah kekuasaan raksasa disuatu negeri dan menguasai 
penduduk yang disebut warga (civic). Karena itu, individu terlalu 
kecil berhadapan dengan negara. Disisi lain setiap orang mempunyai 
kebutuhan, kepentingan dan gerak dalam melaksanakan banyak 

48 Mohd. Mahfud, MD., Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: 
Gama Media, 1999, hlm. 9.
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aktivitas bagi pengembangan diri pribadinya yang kesemuanya 
dirumuskan secara umum sebagai hak. Dengan terpenuhinya 
kebutuhan, kepentingan dan geraknya, individu-individu menikmati 
hak-haknya. Dengan dasar teoritis bahwa negara merupakan alat bagi 
semua orang, kepada negara diwajibkan melayani individu-individu 
warganya.

Sama dengan prinsip keadilan, norma hak asasi mansia 
menghendaki negara berlaku adil atas semua warganya. Kewajiban 
negara yang ditetapkan dalam norma HAM dan hukum yang berprinsip 
pada keadilan justeru untuk mencegah kekuasaan negara dijalankan 
secara sewenang-wenang, termasuk mencegah adanya pelanggaran 
HAM berat. Setiap orang (individu) membutuhkan negara dalam 
kerangka bahwa negara dapat menghormati, melindungi dan 
memenuhi hak asasi manusia. Dengan dasar kebutuhan ini kekuasaan 
negara dapat diselenggarakan dengan cara yang beradab. Semakin 
kekuasaan negara tidak mengandalkan kekuasaan militer, semakin 
beradab pula kekuasaan yang dikelola untuk warganya.

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, 
adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 
20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 
2025. Dalam RPJMN tahun 2015-2019 dirumuskan bahwa sasaran yang 
ingin dicapai dari agenda pembangunan nasional di bidang hukum 
adalah: 1) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan 
berkeadilan; 2) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan 
daya saing ekonomi bangsa; dan, 3) meningkatkan kesadaran hukum 
di segala bidang.49 Sementara upaya penegakan hukum dan HAM 
yang dimuat dalam RPJMN sebelumnya dihapus tanpa alasan dan 
pelaksanaan yang nyata.

Salah satu misi pemerintahan Jokowi-JK menegaskan keinginan 
untuk “Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan 
demokratis berlandaskan negara hukum”. Misi tersebut selanjutnya 
diejawantahkan dengan agenda strategis melakukan reformasi sistem 
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, 

49  Lihat Buku I RPJMN tahun 2015-2019, hlm. 6-50-53
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serta penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan kasus-
kasus pelanggaran HAM masa lalu seperti termaktub dalam agenda 
ke-4 Nawacita.

Agenda itu kemudian diturunkan ke dalam 42 prioritas utama 
yang menjadi bagian dari upaya untuk mencapai kemandirian di bidang 
politik, 42 prioritas utama itu mencakup pembaruan sistem penegakan 
hukum, perlindungan kelompok marjinal serta penghormatan, 
perlindungan dan penegakan HAM. Agenda HAM masih menjadi 
bagian kecil dari agenda pembangunan hukum. Padahal, negara 
berkewajiban untuk memastikan implementasi standar hak asasi 
manusia, baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional, 
dalam setiap agenda pembangunan dengan pendekatan berbasis hak 
(rights based approach), yang mendorong upaya mengintegrasikan 
perspektif hak asasi dalam kebijakan pembangunan secara umum.

Penelitian ini merupakan pembahasan yang akan mengkaji 
tentang hubungan politik (kekuasaan) dan hukum (perundang-
undangan) di Indonesia, khususnya tentang Pengadilan HAM. Dalam 
kaitan itu ada tiga asumsi yang dibangun dalam penelitian ini antara 
politik dan hakum, yaitu: 
1. Hukum determinan atas politik dalam arti bahwa hukum harus 

menjadi arah dan pengendali semua kegiatan politik. Asumsi ini 
dipakai sebagai landasan cita-cita hukum (das sollen). 

2. Politik determinan atas hukum dalam arti bahwa hukum dalam 
kenyataannya produk normatif politik (undang-undang) maupun 
implementasi penegakannya, hukum itu sangat dipengaruhi atas 
politik. Asumsi ini dipakai sebagai landasan bagaimana hukum 
dalam kenyataan (das sein); dan 

3. Politik dan hukum terjalin dalam hubungan yang interdependent 
atau saling tergantung antara satu sama lain tidak dapat 
dipisahkan. Hubungan keduanya kemudian dikenal dengan 
adagium “Politik tanpa hukum akan menimbulkan kesewenang-
wenangan atau anarkis dan hukum tanpa politik akan menjadi 
lumpuh”.
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Dari asumsi diatas, penelitian ini akan melakukan pendekatan 
model asumsi yang kedua bahwa politik determinan atas hukum 
yang  merupakan produk politik. Pada model pendekatan ini hukum 
diletakkan dalam arti yang dogmatik berupa undang-undang atau 
peraturan tertulis termasuk yang dibawahnya secara hierarkis menurut 
aturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Perppu, 
Kepres dan Perda. Pada hemat peneliti, memposisikan politik sebagai 
determinasi atas hukum berdampak pada pemberian “permakluman” 
bahwa hukum yang tidak demokratis memang oleh karena kehendak 
para politisi. Padahal para politisi yang dipilih melalui pemilihan umum 
itu diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui 
legalisasi yang demokratis.

Bagi kaum non-dogmatik, hukum bukan sekedar Undang-Undang. 
Oleh Eugen Ehrilich (1862-1922)50 mengemukakan bahwa hukum 
tergantung pada penerimaan umum dan bahwa setiap kelompok 
menciptakan hukum yang ditaati, dimana di dalamnya masing-masing 
terkandung kekuatan kreatif.51 Dan yang dimaksud dengan politik 
dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang bertalian dengan 
kekuasaan dalam suatu pemerintahan negara. Hukum dibagi dalam 
dua bagian yaitu hukum yang tidak tertulis (living law) dan hukum 
yang tertulis.

Hukum yang tertulis ini terdiri dari konstitusi (ground wet) atau 
Undang-Undang Dasar yang merupakan perwujudan cita-cita politik 
masyarakat (rechtidee) dan merupakan peraturan perundang-
undangan yang tertinggi. Kedua, Undang-Undang atau peraturan lain 
di bawah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama 
dengan pihak legislatif. 52 Jenis kedua ini dapat dipengaruhi oleh politik 
karena adanya tolak tarik kepentingan secara praktis. Berikut bagan 
dari pemikiran Mac Iver melihat hubungan antara politik dan hukum 
dalam kerangka negara.

50  Augen Ehrlich dikenal sebagai the founding father of sociology law, sementara 
Roscoe Pound oleh banyak pakar dikenal sebagai the foundinf father of sociology of 
sociological jurisprudence. Lihat, Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal theory) dan 
Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence), 
Jakarta; Kencana, 2009, hlm. 102

51 Ahmad Ali, Menguak 7DELU�+XNXP��6XDWX�.DMLDQ�)LORVRÀV�GDQ�6RVLRORJLV��Jakarta: 
Chandra Pratama, 1996, hlm. 77

52 Ibid, Hlm. 78
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Tabel I. 1. 
Hubungan Politik dan Hukum Mac Iver

Sumber: Diolah oleh peneliti dari pandangan Mac Iver (2016)

Dalam kerangka diatas, penulis sependapat dengan pandangan 
Mac Iver yang membedakan dua jenis hukum kaitannya dengan 
politik. Pertama, hukum yang berada di bawah pengaruh politik 
dan yang kedua hukum yang berada di atas politik.53 Yang berada 
di atas politik ialah konstitusi, sedang yang berada di bawah 
politik adalah yang secara hirarkis berada di bawah konstitusi 
(UU, PP, Perppu, Kepres, Perda). Dengan asumsi itu, hukum 
dalam pengertian konstitusi hendaknya merupakan landasan atau 
pedoman dalam aktifitas politik menuju cita-cita negara hukum 
yang telah dirumuskan dalam UUD secara bersama-sama dan 
merupakan kristalisasi tujuan politik segenap masyarakat yang 
bergabung di dalamnya (warga negara). Sedangkan hukum dalam 
pengertian UU dan Peraturan di bawahnya merupakan penjabaran 
praktis dari UUD (konstitusi) yang dibuat oleh pemerintah dan 
dewan sehingga sangat rentang dipengaruhi oleh konfigurasi 
politik yang dominan.

Produk politik hukum dalam pengertian Undang-Undang 
������� ������� ����������� ����� ���Ƥ������� �������� ��� ��������Ǥ�
Dalam penelitian ini peneliti mengetengahkan UU No. 26 tahun 2000 

53 Ibid
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Tentang Pengadilan HAM54 sebagai objek penelitian disertasi. UU ini 
dijadikan objek penelitian oleh karena merupakan bagian terpenting 
dari tuntutan agenda reformasi yaitu penegakan hukum dalam hal 
penuntasan pelanggaran HAM berat, baik yang terjadi pada masa 
rezim otoriter Orde Baru ataupun di era reformasi untuk memberi 
penghukuman kepada para pelaku pelanggaran HAM berat.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 merupakan produk era 
reformasi yang merupakan anti tesis dari era Orba, cita negara hukum 
yang mengandung perlindungan, perhormatan dan pemenuhan HAM 
menjadi syarat mutlak demokrasi yang ingin direalisasikan. Pertanyaan 
pentingnya adalah, apakah UU tersebut sudah berkarakter responsif-
otonom atau berkarakter sebaliknya ortodoks-konservatif (menindas). 
�������������������������������������������������Ƥ������������������
apakah otoriter (non-demokratis) atau represif-konservatif.55 Jika 
���Ƥ������� �������� ������������ ����������� ����� ����� �����������
������� ������ ����� ���������ǡ� ���������� ���Ƥ������� �������� �����
otoriter akan melahirkan produk hukum yang konservatif. 

Mengacu pada judul buku dapat diuraikan lebih awal bahwa 
penelitian ini adalah kajian Politik Hukum dalam rumpung studi Hukum 
Tata Negara. Dalam kajian politik hukum setidaknya ada tiga lingkup 
������ �������ǡ� �����Ǣ� �������� ������������ ������ ȋ���Ƥ�������
politik), Politik mengenai isi (asas dan norma) hukum (substansi); dan 
Politik penegakan hukum.56

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana 
dalam Pasal 1 (3) UUDN RI 1945 (rechstaat) sebagai tema besar 
pokok bahasan dan politik hukum (legal policy) diposisikan sebagai 
Independent Variable sedangkan UU No. 26 tahun 2000 Tentang 
Pengadilan HAM sebagai Dependent VariableǤ� ���Ƥ������� ��������
pembentukan UU, pengaruh politik terhadap substansi UU dan 

54 LN Tahun 2000 No. 208, TLN No. 4026
55 Model perkembangan tatanan hukum seperti ini dikemukakan oleh John 

Henry Marriman (Hukum Orthodox dan Hukum Responsif) dan Philippe Nonet dan 
Philip Selznick (Hukum otonom dan hukum menindas). Kendatipun penggunaan 
LVWLODK�EHUEHGD� WHWDSL�SDGD�SULQVLSQ\D� VDPD�GDODP�PHQJLGHQWLÀNDVL�SURGXN�KXNXP�
yaitu hukum demokratis dan hukum non demokratis. Lihat dalam Moh. Mahfud, M.D. 
Politik dan Hukum…… Op. cit.,hlm. 21-22.

56 Bagir Manan,  Daftar “Course Material” Politik Hukum A, Bandung: Program 
Pasca Sarjana UNPAD, 2001, hlm. 6
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implimentasi UU Pengadilan HAM57 akan digunakan sebagai indikator 
analisis untuk menilai suatu produk karakter hukum/UU ini apakah 
berkarakter responsif atau konservatif. Berikut diagram kerangka 
pemikiran dalam penelitian ini.

Tabel I.2 
Diagram Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh peneliti (2017)

E. Penggunaan Teori

Penulisan ini menggunakan tiga teori yang terdiri dari; yaitu 
Pertama, Grand Theory (Teori Negara Hukum Kesejahteraan), Kedua, 
Middle Range Theory (Teori Keadilan Restoratif) dan ketiga, Applied 
Theory (Teori Hukum Responsif dan Teori Hukum Integratif).

1. Teori Negara HukumKesejahteraan (Walfare State) 

Negara hukum menurut Aristoteles dalam perumusannya masih 
terkait dengan “polis”, menurutnya:

57 Ibid, 7
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“Pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai 
wilayah negara kecil, seperti kota yang berpenduduk sedikit, tidak 
seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai negara luas dan 
berpenduduk banyak  (Vlakte Staat), dalam polis itu segala urusan 
negara dilakukan dengan musyawarah (ecclesia) dimana seluruh warga 
negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara”58

Jika diamati pengertian di atas, maka polis (negara-kota) dengan 
jumlah dan luas wilayah yang relatif kecil melibatkan warga masyarakat 
untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan negara, ini berarti 
bahwa negara hukum mempunyai kesamaan dengan demokrasi, 
����������������������������Ƥ������������������������������������
dari, oleh dan untuk rakyat, tetapi pemerintahan demokratis dimaksud 
dalam konteks yunani kuno. 

Saat ini, praktek itu sudah ditinggalkan oleh semua negara 
karena tidak mungkin melibatkan seluruh warga negara secara 
langsung dalam urusan-urusan kenegaraan. Maka sistem representasi 
(perwakilan) rakyat menjadi solusi ditengah perkembangan zaman dan 
semakin meningkatnya jumlah penduduk pada suatu negara. Dalam 
negara hukum, Aristoteles selanjutnya berpendapat bahwa suatu 
negara yang baik ialah “negara yang diperintah dengan konstitusi dan 
berkedaulatan hukum”.59

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, negara hukum 
adalah:

“Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada 
warganya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan 
hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu 
perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga 
negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya 
hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi 
pergaulan hidup antar warga negaranya”.60

Pengertian ini memandang bahwa, negara hukum adalah untuk 
menjamin keadilan bagi warga negara. Keadilan merupakan syarat 

58 Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara 
Indonesia, Jakarta: Pusat Studi HTN-FHUI, 1988, hlm. 153. Bandingkan dengan Satjipto 
Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Adtya Bakri, 1996, hlm. 163.

59 Dahlan Thaib, Kedaulan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi, Yogyakarta: 
Liberty, 1999,  hlm. 22 .

60 Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, Loc. Cit. 
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terciptanya suatu kebahagiaan bagi warga negara dalam berbangsa 
dan bernegara. Disisi lain salah satu dasar daripada keadilan adalah 
adanya rasa susila kepada manusia dan menganggap bahwa peraturan 
perundang-undangan hanya ada, jika peraturan itu mencerminkan rasa 
keadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat Gustav Rebruch tentang tiga 
ide dasar hukum yaitu; keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.61

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari konsep 
rechtsstaat dan the rule of law, sekalipun beberapa pakar hukum 
berbeda pendapat dengan dua istilah tersebut tetapi ada juga yang 
mempersamakannya. Azhary misalnya, dengan rechtsstaat atau rule 
of law, mengingat istilah tersebut mempunyai arah yang sama; yaitu 
mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak 
asasi.62 Perbedaannya lanjut beliau, terletak pada arti materil atau 
isi dari kedua istilah tersebut yang disebabkan oleh latar belakang 
sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa.63 

Konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh 
Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan lain-lain dengan 
menggunakan istilah ”rechsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo 
Saxon, konsep negara hukum dikembangkan atas kepoloporan A.V. 
Dicey dengan sebutan ”The Rule of Law”.

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum mempunyai ciri-
ciri sebagai berikut: 1). Hak Asasi Manusia; 2). Pemisahan atau 
pembagian kekuasaan; 3). Pemerintahan berdasarkan peraturan-
peraturan (Wetmatigheid van bestuur); dan 4). Peradilan administrasi 
dalam perselisihan.64 Sementara itu, A.V. Dicey, seorang ahli dari 
kalangan Anglo Saxon memberi arti Rule of Law sebagai Supremasi 

61 Ketiga ide dasar hukum dikenal pula sebagai tujuan daripada hukum, yakni: 
1) Aliran etis yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk 
menciptakan keadilan, 2). Aliran utilitis yang menganggap tujuan hukum adalah untuk 
menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga: 3) Aliran normatif - dogmatik yang 
menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Lihat 
dalam Ahmad Ali, 0HQJXDN�7DELU�+XNXP�6XDWX�.DMLDQ�)LORVRÀV�GDQ�6RVLRORJLV, Jakarta: 
Chandra Pratama, 1996, hlm. 84 Lihat pula Roscou Pound, Pengantar Filsafat Hukum, 
Jakarta: Barata, 1989, hlm. 27 

62 Azhary, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-
unsurnya Jakarta : UI-Press, 1995, hlm. 33 

63 Ibid  
64 Adi Sulistiyono, Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral. 

Sebelas Maret University Press: Surakarta, Juni, 2007, hlm. 42
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hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga 
seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum (supremacy 
of the law); Persamaan didepan hukum (equality before the law); dan 
Asas legalitas (due process of law) dalam arti bahwa segala tindakan 
pemerintah harus berdasar pada peraturan perundang-undangan 
yang sah dan tertulis.    

Sunaryanti Hartono lebih memilih memakai istilah rule of law bagi 
negara hukum agar supaya tercipta suatu negara yang berkeadilan 
bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan the rule of law 
itu harus diartikan dalam arti materil65. Memang, negara hukum 
mengalami persepsi yang berbeda dilihat dari segi perkembangannya. 
Negara hukum pada abad ke XIX diartikan secara formil, 
keberadannya hanya menjadi pelaksana (tunduk pada) keinginan-
keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal (individualisme) 
untuk menjadi keputusan parlemen atau diistilahkan sebagai negara 
penjaga malam (Nachtwactterstaat)66 dengan tugas menjamin dan 
melindungi kedudukan ekonomi dari mereka yang menguasai adat-
adat, pemerintah yakni the rulling class yang merupakan golongan 
eksklusif, sedangkan nasib yang bukan golongan the rulling class tidak 
dihiraukan.67 

Dengan peran negara hukum (formil) yang seperti itu, maka 
memunculkan gejolak ditengah masyarakat yang kemudian 
melahirkan negara hukum dalam arti materil pada pertengahan abad 
XX tepatnya setelah perang dunia II dengan memberi peran yang lebih 
luas kepada negara (pemerintah). Pemerintah tidak boleh berlaku 
sebagai penjaga malam (nachtwachterstaat) melainkan harus aktif 
melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan rakyat 
dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial agar rakyat 
dapat menikmatinya secara adil dan demokratis. 

Pada masa inilah muncul teori negara kesejahteraan (walfare 
state), oleh Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa munculnya 

65 Sunaryati Hartono, Apakah The  Rule of Law, Bandung: Alumni, 1976, hlm. 35 
66 Moh. Mahfud MD., Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Jakarta: Rineka 

Cipta, 2000, hlm. 26 
67 E. Utreach, Pengantar Hukum Admininistrasi Indonesia, Bandung: FH PM 

UNPAD, 1960,  hlm. 21 
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gugatan terhadap negara hukum formal diakibatkan oleh dampak 
dari industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya paham sosialisme 
yang menginginkan pembagian kekuasaan secara merata serta 
kemenangan partai sosialis di Eropa.68

Sudardjo Gautama senada dengan Sunaryati Hartono 
menyamakan rule of law bagi negara hukum ia mengemukakan, 
“Bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan 
negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak 
bertindak sewenang-wenang tindakan-tindakan negara terhadap 
warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris 
dikenal sebagai the rule of law”69 

Pandangan di atas memberi ketegasan bahwa dalam konsep rule of 
law itu kekuasaan bukanlah kekuasaan absolut, melainkan kekuasaan 
yang dibatasi oleh hukum dan perundang-undangan. Padmo Wahjono 
pun menilai bahwa negara hukum dalam istilah rechtsstaat dan rule 
of law tidak menunjukkan perbedaan yang mendasar sebagaimana 
pendapat beberapa pakar terdahulu, beliau mengemukakan sebagai 
berikut : 

“Di lingkungan Anglo Saxon (Inggris, Amerika dan negara-negara lain 
yang mengikuti pola bernegaranya) menolak adanya suatu pengadilan 
khusus seperti halnya pengadilan administrasi dalam negara hukum 
(liberal). Mereka mengutamakan persamaan dalam hukum sehingga 
tidak perlu ada perbedaan dalam forum pengadilan konsepsi mereka 
dikenal dengan istilah teknis rule of law”.70 

Dari pendapat di atas, bahwa di negara-negara Anglo Saxon tidak 
terdapat adanya pengadilan khusus atau peradilan administrasi negara 
yang mengadili secara khusus pelanggaran-pelanggaran dibidang 
administrasi pemerintahan tetapi secara teknis menitikberatkan pada 
persamaan warga di depan hukum sehingga semua orang dapat 
diadili pada pengadilan yang sama, hukum yang sama, baik sebagai 
kapasitas pejabat pemerintahan maupun warga biasa.

Dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 dan keputusan 

68 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1985. hlm. 59 
69 Sudarjo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, Bandung:  Alumni 1973, 

hlm. 8 
70 Padmo Wahjono, Membudayakan Undang-undang Dasar 1945, Jakarta: Ind-

Hild Co., 1991, hlm. 74  
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Indonesia negara hukum diterjemahkan dari kata (rechtsstaat). 
Sekalipun dalam praksisnya konsep itu tidak dilaksanakan secara 
konsisten oleh karena pengaruh dari konsep rule of law dan nilai 
budaya bangsa sendiri yang telah dianut dan berlaku di dalamnya. 
Selain pendapat di atas oleh Philipus M. Hadjon tidak menyetujui 
istilah negara hukum disamakan antara rechtsstaat dengan rule of law, 
terlebih jika dikaitkan dengan pengakuan akan harkat dan martabat 
manusia, ia membedakan antara rechtsstaat dengan the rule of low 
dengan melihat latar belakang sejarahnya dengan sistem hukum yang 
menopang kedua istilah tersebut. Hadjon berpendapat bahwa:

“Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme 
sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep the rule of law 
berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari kriteria rechtsstaat 
dan kriteria the rule of law”71

Lebih lanjut dikatakannya:
“Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang 
disebut civil law, modern law, sedangkan konsep the rule of law bertumpu 
pada sistem hukum common law”72

Dengan demikian pengertian rechtsstaat dengan the rule of law 
tidak mungkin dapat dipersamakan oleh karena dasar keduanya 
berbeda, latar belakang keberadaannya dan sistem hukum yang 
menopannya pun tidak sama.

Paham negara hukum kesejahteraan pada abad ke-20 merupakan 
sintesa dari paham negara hukum klasik abad ke-19 (Negara hukum 
formal). Dalam pengertian klasik, kekuasaan negara dipahami 
sangat terbatas, yang hanya menjaga ketertiban dan keamanan (de 
openbare orde en veiligheid), atau disebut dengan negara penjaga 
malam. Negara tidak boleh memasuki pergaulan hidup masyarakat 
atau individu terlalu jauh, karena dikhawatirkan akan mengurangi 
kebebasan dan kemerdekaan individu. Negara harus membatasi diri 
untuk menciptakan ruang bebas, dimana kekuatan masyarakat atau 
individu dapat tumbuh tanpa pembatasan oleh negara, oleh karena itu 
disebut paham liberal-democratische rechtsstaat atau demokratische 

71 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, 
Surabaya, 1987, hlm. 72  

72 Ibid 
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rechtsstaat.
Pada abad ke-20 kedudukan negara sebagai penjaga ketertiban 

umum dan keamanan semata-mata, kemudian berubah. Hal 
ini terjadi, karena perubahan konsepsi tentang negara, dari 
nachtwachterstaat kepada konsepsi negara kesejahteraan (walfare 
state atau welvaartsstaat), yang kemudian juga dikenal dengan nama 
verzorgingsstaat,73 atau juga dikenal istilah sociale rechtsstaat atau 
walvaartsstaat. Setelah memasuki abad ke-20 negara hukum terus 
berkembang, penyelenggaraan negara telah berubah, kegiatan 
negara telah menyebar untuk mengatur berbagai persoalan 
kehidupan masyarakat, sehingga dari negara hukum klasik menjadi 
negara kesejahteraan (walfare state). Dalam hubungan ini Lunshof 
mengemukakan unsur negara hukum abad ke-20, yaitu (1) Pemisahan 
antara pembentuk undang-undang, pelaksana undang-undang, 
dan peradilan; (2) Penyusunan pembentuk undang-undang secara 
demokratis; (3) Asas legalitas; dan (4) Pengakuan terhadap hak asasi 
manusia.74

Dalam Pembukaan UUDN RI 1945 tujuan hukum dirumuskan 
mencakup berbagai aspek yang luas dan konsepsinya sangat futuristik, 
yaitu bahwa hukum ditujukan untuk membentuk suatu pemerintahan 
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia.

Dari Alinea Keempat Pembukaan UUDN RI 1945 dapat 
disimpulkan bahwa konsepsi Negara Hukum yang dimaksud adalah 
konsepsi Negara Hukum Kesejahteraan atau Negara Hukum Materiil. 
Selanjutnya dalam batang tubuh UUDN RI 1945, penegasan dianutnya 
konsepsi Negara Hukum Kesejahteraan secara eksplisit terdapat pada 
ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUDN RI 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air 
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Secara substansial di dalam suatu negara hukum ada dua hal yang 

73 Philipus M. Hadjon, Op. Cit. Hlm. 7
74 Azhari, Op. cit., hlm. 52-53
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pokok yaitu, pertama, adanya pembatasan kekuasaan negara terhadap 
perseorangan, negara tidak maha kuasa, negara tidak dapat bertindak 
sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warga 
negaranya dibatasi oleh hukum. Kedua, tidaklah boleh pembatasan 
kekuasaan negara terhadap perseorangan ini menjadi demikian rupa, 
hingga pemerintah terganggu dalam melaksanakan tugasnya.75

Mengingat hal tersebut, sebagai sebuah negara hukum maka 
setiap politik hukum (legal-policy) pemerintah negara Indonesia untuk 
mewujudkan memberikan perlindungan kepada segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia haruslah selalu 
didasarkan kemerdekaan warga, perdamaian dan keadilan yang diatur 
dalam konstitusi dan perundang-undangan lainnya. Hal ini di samping 
menghindari terjadinya tindakan kesewenang-wenangan terhadap 
penduduk dan warga negara oleh aparat pemerintah, juga berfungsi 
untuk memberikan landasan legitimasi keabsahan atas implementasi 
politik hukum dimaksud, termasuk penanganan korban, saksi dan 
keluarga pelanggaran HAM. Dengan demikian setiap lembaga negara 
dan aparatur pemerintah harus menghormati, melindungi dan 
memenuhi hak asasi setiap warganya. 

2. Teori Keadilan Restoratif (restorative justice)

���������������������������������������Ƥ��������������������������
dikaji. Teori-teori hukum alam sejak Socrates (469-399 SM) hingga 
Francois Geny (1861-1959) tetap mempertahankan keadilan sebagai 
mahkota hukum.76 Masalah keadilan adalah sebuah masalah yang 
menarik untuk ditelaah lebih dalam karena banyak hal yang terkait di 
dalamnya, baik dengan moralitas, sistem kenegaraan, dan kehidupan 
bermasyarakat. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius 
������ ���������������Ƥ�������������Ǥ�������������� �����ǡ� ���������
mendapat porsi kajian yang paling penting di antara kajian-kajian 
yang lainnya. Islam sebagai agama diharapkan perannya dalam 

75 Sudargo Gautama, Pengertian Negara Hukum, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 
3-4., Lihat juga Franz Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan 
Modern. Jakarta:  Gramedia Pustaka utama, 2001. hlm. 76 -78.

76 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, cet. viii, Yogyakarta: 
Kanisius, 1995, hlm. 196.



31PENDAHULUAN

menegakkaan keadilan dan mengembangkan etika keadilan.77 
Teori-teori keadilan telah dibahas dan dirumuskan oleh para 

tokoh dan penggagas masing-masing, sejak zaman Yunani kuno 
(keadilan klasik) hingga lahirnya teori keadilan kontemporer yang 
salah satu didalamnya adalah keadilan restoratif (restorative justice).78 
Keadilan restorasi merupakan salah satu bentuk sistem pemidanaan 
terhadap pelaku kejahatan yang merupakan perkembangan dari 
pemidanaan secara retributif yaitu memandang bahwa pemidanaan 
merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. 
sementara pemidanaan secara restoratif adalah suatu pendekatan 
yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan 
keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.79

Di dalam praktek penegakan hukum pidana, restorative justice 
mengandung pengertian yaitu “suatu pemulihan hubungan dan 
penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana 
terhadap korban dalam upaya perdamaian di luar pengadilan dengan 
maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat 
terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan 
baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para 
pihak”. Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah 
dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan 
cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan 

77 Musa Asya’rie dkk. (eds.), Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong 
Era Industrialisasi, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1994, hlm. 99.

78�'HÀQLVL� UHVWRUDWLYH� MXVWLFH� PHQXUXW� %ODFN·V� /DZ� 'LFWLRQDU\�� \DLWX�� ´$Q�
alternative delinquency sanction that focuses on repairing the harm done, meeting the 
victim’s needs, and holding the offender responsible for his or her actions . . . Restorative 
justice sanctions use a balanced approach, producing the least restrictive disposition 
while stressing the offender’s accountability and providing relief to the victim. The 
offender may be ordered to make restitution, to perform community service, or to make 
amends in some other way that the court orders.” Black’s Law Dictionary, 8th ed. (St. 
Paul, MN: West Thomson, 2004) s.v. “restorative justice”. baca defenisi restorative justice 
menurut Tony F. Marshall, yaitu “Restorative Justice is a process whereby parties with 
D�VWDNH�LQ�D�VSHFLÀF�FROOHFWLYHO\�UHVROYH�KRZ�WR�GHDO�ZLWK�WKH�DIWHUPDWK�RI�WKH�RIIHQFH�
and its implications for the future (Keadilan restoratif adalah proses dimana pihak-
pihak berkepentingan, memecahkan bersama cara mencapai kesepakatan pasca terjadi 
suatu tindak pidana, termasuk implikasinya di kemudian hari).” Tony F. Marshall, 
5HVWRUDWLYH�-XVWLFH���2Q�RYHUYLHZ��/RQGRQ��+RPH�2IÀFH��������KOP���

79 Romli Atmasasmita, “Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana”, Opini, 
Harian Sindo, Selasa 1 Mei 2012. lihat pula, artidjo alkostar, “Keadilan Restoratif”, 
Kompas 4 April 2011. 
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yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana 
tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk 
mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.80 

Restorative justice dikatakan sebagai falsafah dalam mencapai 
keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena 
merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan 
korban akibat timbulnya korban dan kerugian dari perbuatan pidana 
tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Restorative Justice 
mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi: 
1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak 

pidana terhadap korban tindak pidana;
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk 

bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara 
mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;

3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara 
pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila 
tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.81 

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan 
oleh pelaku tindak pidana dan korban nantinya diharapkan menjadi 
dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana 
di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh majelis hakim. 
Sehingga dapat diartikan bahwa Restorative Justice adalah suatu 
rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di pengadilan yang 
bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan para pihak dan 
kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat 
dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana 
dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku 
tindak pidana tersebut. 

Penerapan restorative justice bukan tanpa cacat, Simon Robins, 
dalam penelitiannya terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM 
di Kenya menyimpulkan bahwa konsep keadilan restoratif tidak 

80 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara di Luar 
Pengadilan, Semarang: Pustaka Magister, 2008. hlm. 1-2.

81 Baca pula laman melalui, http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/
restorative-justice-pengrtian- prinsip.html [13/11/2013]
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membawa manfaat bagi korban karena banyak hal terkait hak-hak 
korban tidak terpenuhi sehingga dapat dikatakan gagal.82 Selain itu, 
keadilan restoratif dinilai sebagai model yang tidak lengkap karena 
gagal memperbaiki ketidaksetaraan struktural dan mendasar yang 
membuat orang-orang tertentu lebih cenderung menjadi pelanggar 
daripada yang lain.83 

Tahun 2000, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengeluarkan Basic 
Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal 
Matters84 (Prinsip Dasar Penggunaan Program Keadilan Restoratif 
dalam Masalah Pidana) menyatakan bahwa proses restoratif menuju 
keadilan merupakan proses di mana korban, pelaku dan/atau individu 
atau anggota masyarakat lainnya yang terkena dampak kejahatan 
berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian masalah yang timbul 
dari kejahatan tersebut, seringkali dengan bantuan pihak ketiga yang 
adil dan tidak memihak, termasuk mediasi, pertemuan/konferensi dan 
proses penyelesaian hukum.85 

Pemidanaan restoratif dalam perkembangan sistem hukum pidana, 
menitikberatkan pada kebutuhan keterlibatan masyarakat dan korban 
yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem 
peradilan pidana yang ada pada saat ini. Keadilan restoratif berusaha 
untuk memanfaatkan kekuatan dan kapasitas masing-masing individu 
yang digunakan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan 
oleh perbuatan pelaku dari pada memfokuskan pada kelemahan 
atau kekurangan pelaku dan korban.86Keadilan restoratif mengutuk 
tindak kejahatan tetapi menekankan perlunya memberlakukan pelaku 
tindak pidana secara terhormat dan mengintegrasikannya ke dalam 
masyarakat luas sehingga dapat mengubah sifatnya untuk patuh pada 
hukum.

82 Simon Robins, ““To Live as Other Kenyans Do”: A Study of the Reparative 
Demands of Kenyan Victims of Human Rights Violations”, Journal, International Center 
for Transitional Justice (ICTJ), Juli 2011. Hlm. 57-58  

83 Paul Takagi dan Gregory Shank, “Critique of Restorative Justice”, Journal, 
Social Justice, Vol. 31, No. 3 (2004). Hlm. 147-163 

84 U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000). 
85 Baca dalam, Annex U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000).
86 Muladi, “KKR dan Keadilan restoratif”, 21 April 2005 dan Mengenai Bagir 

Manan yang waktu itu masih menjabat Ketua MA, melalui, http://www.suarakarya-
online.com/news.html=199963> [12/5/2012].
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Mark S. Umbreit menyatakan bahwa keadilan restoratif 
memberikan kerangka kerja yang sangat berlainan dalam memahami 
dan menanggapai kejahatan. Kejahatan dipahami sebagai melukai 
individu dan masyarakat, dari pada pelanggaran hukum yang abstrak 
terhadap negara. Pihak-pihak yang terkena langsung oleh kejahatan, 
yakni korban, anggota masyarakat dan pelaku yang melanggar 
karenanya dianjurkan untuk memegang peran yang aktif dalam proses 
keadilan. Dari pada memfokuskan pada penghukuman kepada pelaku, 
maka lebih penting untuk mefokuskan pada pemulihan kehilangan 
berupa emosi dan material.87

Selanjutnya, melihat dari sudut pandang prosedural, John 
Braithwaite menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah suatu 
proses yang membawa keadilan kepada semua yang berkepentingan 
(stakeholders) yang terluka (harm). Semua yang berkepentingan 
ini akan duduk bersama dalam suatu pertemuan untuk membahas 
bagaimana akibat dari luka tersebut kepada mereka yang telah terkena. 
Dalam pertemuan tersebut semua berkepentingan untuk mencapai 
kesepakatan apa yang harus dikerjakan untuk menyembuhkan 
penderitaan. Keadilan restoratif adalah mengenai penyembuhan 
(healing) bukan melukai (hurting).88

Keadilan restoratif menurut Howard Zehr menyatakan bahwa 
kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan hubungannya (crime 
is a violation of people and relationships). Hal ini akan menimbulkan 
kewajiban untuk membenahinya. Keadilan mencakup korban, pihak 
yang melanggar, dan masyarakat dalam mencari pemecahan yang 
mendorong pada perbaikan, rekonsiliasi dan jaminan.89 Selanjutnya, 
Zehr mencatat bahwa sekurang-kurangnya terdapat empat variabel 

87 Mark Umbreit, Restorative Justice: Having Offenders Meet with Their Victim 
2IIHUV�%HQHÀWV�IRU�%RWK�3DUWLHV, Corrections Today, July 1991,  Hlm. 164-166

88 John Braithwaite, On (the prosedural) view, restorative justice is a process that 
brings keadilan together all stakeholder affected by some harm that has been done. These 
stakehorlders meet in a circle to discuss how they have been affected by the harm and come to 
some agreement as to what should be done to right any wrongs suffered ...Restorative justice is 
about healing (restorative) than hurting.

89 Howard Zehr, Changing Lens: A New Focus for Crime and Justice, Herald 
Press, Scottsdale, PA, 1990 hlm. 181. Crime is a violation of people and relationships. 
It creates obligations to make things right. Justice involves the victims, the offenders 
and the community in a searh for solutions which promote repair, reconciliation and 
reassurance.



35PENDAHULUAN

yang membedakan keadilan restoratif dengan peradilan pidana 
seperti ditunjukkan dalam tabel  berikut.

Tabel I. 3
Perbandingan Criminal Justice dan Restorative Juctice

Keadilan restoratif dalam awal perkembanganmya menonjolkan 
adanya perbedaan nilai dan prinsip dengan yang sudah ada, sehingga 
menimbulkan kesan adanya dikotomi antara pemidanaan restoratif 
dengan pemidanaan retributif dalam sistem peradilan pidana 
konvensional yang menekankan bahwa pelaku harus mendapatkan 
hukuman yang sudah selayaknya dikenakan padanya. Menurut 
James Dignan, adanya dikotomi merupakan salah satu faultlines 
(kekeliruan) dalam memperkenalkan pemidanaan restorative; 
karenanya pemidanaan restoratif dalam sistem peradilan pidana harus 
dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Kesan adanya dikotomi 
ini terlihat dari pernyataan Howard Zehr yang melihatnya dari lensa 
kacamata yang berubah dengan perspektif yang sangat berbeda, 
sehingga seolah-olah merupakan paradigma baru yang sebenarnya 
tidak ada persamaannya dengan sistem peradilan pidana yang ada.90

Meskipun kecenderungan untuk mengatakan adanya dikotomi 
ketika memperkenalkan pemidanaan restoratif baru dapat dipahami, 

90 James Dignan, Restorative Justice and the Law: the case for an integrated 
systemicapproach,http://www.ncjrs.gov/app/abstractdb/AbstractDBDetails.
aspx?id=199546, hlm 29-30 [23/11/2013]
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namun hal tersebut juga dapat menyesatkan. Kecenderungan 
untuk menonjolkan perbedaan dari kedua sistem dicerminkan dari 
perbedaan pandangan mengenai apakah kewajiban yang dibebankan 
kepada pelaku dalam keadilan restoratif dapat dianggap sebagai 
pemidanaan?.91 Menanggapi masalah dikotomi tersebut, Kathleen 
Daly menyatakan bahwa dalam keadilan restoratif sebenarnya telah 
terkandung elemenelemen keadilan retributif dan rehabilitasi, namun 
pada waktu bersamaan juga berisi beberapa elemen baru yang 
memberikan cap restoratif.92Khususnya, keadilan restoratif dalam 
pelaksanaannya memfokuskan kepada pelanggaran dan pelakunya; 
perilaku masa lalu dan yang akan berubah di masa mendatang; sanksi 
atau keluaran (output) yang proporsional dan benar untuk masing-
masing perkara. 

Dalam keadilan restoratif diasumsikan bahwa pihak yang 
bersalah akan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya, tidak 
saja kepada pihak yang dirugikan tetapi juga kepada masyarakat 
yang lebih luas. Secara khusus, keadilan restoratif memfokuskan 
kepada pelanggaran dan pelaku yang melanggar, serta sanksi yang 
proporsional. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak seharusnya 
dipandang bertentangan dengan keadilan retributif atau rehabilitatif, 
karena keadilan restoratif meminjam dan mencampur banyak elemen 
dalam keadilan retributif dan rehabilitatif. Menurut Kathleen Daly, 
konsep pemidanaan (punishment) harus tetap menjadi pegangan bagi 
negara dalam menangani kejahatan. Dalam hal ini, keadilan restoratif 
seharusnya dilihat sebagai alternatif pemidanaan (alternative 
punishment), bukan sebagai alternatif terhadap pemidanaan 
(alternatives to punishment).93

Adanya variasi model dan bentuk yang berkembang tersebut, 
maka pemidanaan restoratif ini juga bervariasi, yang kemudian 
melahirkan berbagai istilah, untuk menggambarkannya, seperti 
communitarian justice, positive justice (keadilan positif), relational 

91 Ibid
92 Kathleen Daly, Revisiting the Relationship Between Restorative Justice and 

Rehabilitative Justice, Paper presented at Restorative Justice and Civil Society Conference, 
Australian National University, Canberra, February 1999, hlm 3-5, http://aegir2.itc.
JULIÀWK�HGX�DX��GDWD�DVVHWV��SGIBÀOH������������NGSDSHU��SGI�>����������@

93 Ibid
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justice (keadilan relasional), reparative justice (keadilan reparatif), 
dan community justice (keadilan masyarakat). communitarian justice 
berasal dari teori komunitarian yang berkembang di Eropa saat ini. 
Pandangan-pandangan tersebut menempatkan keadilan restoratif 
pada posisi yang mengusung lembaga musyawarah sebagai upaya 
yang dapat dilakukan dalam mencari jalan terbaik atas suatu 
pemecahan masalah yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak 
pidana.94

Konsep bahwa kejahatan itu merupakan pelanggaran terhadap 
orang dan hubungan antar orang dan pelanggaran melahirkan 
kewajiban dan tanggung jawab, maka prinsip-prinsip yang terkandung 
dalam keadilan retsoratif adalah:95

1. Kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap hubungan 
kemanusiaan;

2. Korban dan masyarakat adalah pusat dari proses keadilan;
3. Prioritas pertama dalam proses keadilan adalah membantu 

korban;
4. Prioritas kedua adalah memulihkan masyarakat semaksimal 

mungkin;
5. Pelaku yang melanggar mempunyai tanggung jawab pribadi 

kepada korban dan kepada masyarakat untuk kejahatan yang 
telah dilakukan;

6. Merupakan tangungjawab semua yang berpentingan 
(stakeholders) untuk keadilan restoratif melalui kemitraan 
melakukan tindakan (partnerships for action).

7. Pelaku akan memperbaiki kompetensi dan pemahamannya 
sebagai akibat dari pengalamannya dalam keadilan restoratif.

Sebagai suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian 
perkara pidana, pemidanaan restoratif berbeda dengan sistem yang 
ada sekarang. Pemidanaan restoratif ini menitikberatkan pada adanya 
partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses 

94 Eva Achiani Zulfa, 'HÀQLVL� .HDGLODQ� 5HVWRUDWLI, Restorative Centre, 2009, 
http://evacentre.blogspot.com/2009/11/defmisi-keadilan-restoratif.html [5/9/2013].

95 Programs National Institute of Justice, Restorative Justice�� 2IÀFH� RI� -XVWLFH��
US Department of Justice, melalui, http://-vvww.ojp.usdoj.gov/nij/topics/courts/
restorative-justice/welcorne.htm, hlm. 1 [17/11/2013]
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penyelesaian perkara pidana. 
Disebut juga sebagai “non state Justice system”, peran negara 

dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil; namun demikian 
kehadirannya banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara 
teoritis dan praktis. Dengan mekanisme yang mengedepankan konsep 
mediasi dan rekonsiliasi di mana pelaku, korban dan masyarakat 
berpartisipasi secara langsung tentunya berbanding terbalik dengan 
sistem peradilan pidana. Hal ini dilatarbelakangi oleh fokus perhatian 
dan pandangan atas suatu tindak pidana dan keadilan yang dicapai 
atas suatu penyelesaian perkara pidana.

Pandangan terhadap arti dari suatu tindak pidana yang dianut 
dalam sistem peradilan pidana saat ini adalah sebagai “is a violation 
��� ���� �����ǡ� ��Ƥ���� ��� ���� ��������� ���� ������” (adalah sebuah 
pelanggaran oleh negara yang ditentukan oleh pelanggaran hukum 
dan bersalah). Sementara keadilan dipahami sebagai “terbuktinya 
dakwaan dan penjatuhan pidana kepada pelaku oleh negara sebagai 
pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana. Otoritas demikian 
pada akhirnya justru berimbas pada kondisi tidak terwakilinya 
kepentingan korban dan masyarakat dalam sistem.

Di pihak lain keadilan restoratif menawarkan pandangan dan 
pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak 
pidana. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, pertanyaan 
difokuskan pada tiga hal, yakni apa yang sudah dirusak, siapa yang 
melakukannya dan apa yang sudah selayaknya diterima (hukuman), 
sedangkan dari perpektif keadilan restoratif, pertanyaan tersebut 
lebih memfokuskan pada siapa yang terluka, apa kebutuhannya dan 
kewajiban siapa untuk memperbaikinya. Dengan demikian perhatian 
yang lebih besar harus diberikan dalam menghadapi implikasi dari 
prinsip keadilan restoratif terhadap sistem peradilan. Pemidanaan 
restoratif menuntut perubahan cara berpikir yang radikal untuk 
melihat, memahami dan menanggapi terhadap adanya kejahatan di 
dalam masyarakat.

Tindak pidana dalam pandangan keadilan restoratif adalah 
serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan 
kemasyarakatan. Dalam pemidanaan restoratif, korban utama atas 
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terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam 
sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan 
menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan 
akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai 
sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu 
perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku 
menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan 
keberlangsungan usaha perbaikan tersebut. Dalam kenyataannya 
pemidanaan restoratif ini banyak dilakukan dalam praktik di lapangan 
oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum sebagai suatu 
alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar Pengadilan.

Makna penyelesaian di luar Pengadilan pada dasarnya merupakan 
mekanisme penyelesaian di dalam hukum perdata yang lazim dikenal 
dengan konsep mediasi, rekonsiliasi atau arbritrase yang merupakan 
salah satu bentuk lembaga musyawarah dalam hukum, dan lebih 
umum dipakai untuk menyelesaikan suatu perkara perdata. Lembaga 
ini sering juga disebut sebagai mekanisme “non adversarial” atau “non 
state justice system” (bukan berlawanan atau bukan sistem keadilan 
negara).

Namur demikian, menurut C. Bezuidenhout untuk mengatakan 
bahwa pemidanaan restoratif masih dirasakan prematur saat ini. 
Rehabilitasi merupakan proses yang kompleks dan umumnya 
tidak dapat diselesaikan dalam satu kali pertemuan mediasi. Kunci 
keberhasilan terletak pada kebijakan mengenai sistem peradilan 
pidana yang akan menggunakan pendekatan lebih dari satu dimensi 
mencakup sintesa berbagai praktek yang baik. Kebijakan ini harus 
menekankan pada reparasi, pembangunan kembali dan reintegrasi, dan 
harus diarahkan kepada kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat. 
Keberhasilan dapat dicapai dengan sistem peradilan pidana yang 
mengandung prinsip-prinsip tersebut dan didasarkan pada hak-
hak asasi manusia.96 Pemidanaan restoratif juga mempunyai peran 
penting dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) 

96 C. Bezuidenhout, Restorative Justice With an Explicit Rehabilitative Ethos: Is 
This The Resolve To Change Criminality, Department of Social Work and Criminology, 
University of Pretoria, 2007, hlm. 57-58.



40 Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesia

yang berat. Langkah-langkah yang krusial dalam upaya penyembuhan 
adalah mengakui telah terjadinya kekejaman, menyesali kejadiannya 
���������ƨ��Ǥ97 

3. Teori Hukum Responsif/Integratif 

Produk hukum dalam arti Undang-Undang merupakan cermin 
karakteristik kekuasaan yang membentuknya. Sehubungan dengan 
�������ǡ�������Ǥ�Ǥ����������������������������������������Ƥ�������
politik yang demokratis akan melahirkan bentuk hukum yang responsif 
����� ����������ǡ� ���������� ���Ƥ������� �������� ����� ��������� �����
melahirkan bentuk hukum yang konservatif atau ortodoks/elitis.98

Hipotesis Mahfud, M.D. tersebut melahirkan pertanyaan 
tersendiri mengenai hakikat hukum responsif. Istilah hukum yang 
responsif dipopularkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick di 
dalam karya mereka yang berjudul “Law and Society in Transition 
towards Responsive Law”. Istilah tersebut digunakan mereka berdua 
sebagai kritik terhadap teori hukum yang lebih mengedepankan sisi 
formalitas dan mengesampingkan realitas. Dalam pandangan Nonet 
dan Selznick sebagaimana dikemukakan oleh Robert A.Kagan di 
dalam pengantar edisi terbaru karya Nonet dan Selznick tersebut 
mengatakan bahwa hukum seringkali tampil membatasi dan sangat 
rigid (constricting and rigid).99 

Sifat hukum yang demikian itu disebabkan teori-teori hukum 
dibangun secara khas, di atas teori-teori tentang otoritas yang bersifat 
implisit.100 Ide kedaulatan hukum, dalam amatan Nonet dan Selznick 
merupakan contoh dari teori-teori otoritas tersebut. Menurut catatan 
keduanya, perhatian dan kontroversi sering muncul di dalam kajian 
hukum yang mengiringi krisis otoritas yang mengguncang institusi-
institusi publik. 

Kedaulatan hukum (rule of law) demikian tegas Nonet dan Selznick 

97 Hutchison and Harmon Wray, What is Restorative Justice? http://gbgm-umc.
org/nwo/99ja/what.html  [24/10/2013]

98 Lihat Mahfud.M.D, Op.cit, hlm.10
99 Robert.A.Kagan, “Introduction to Transaction Edition”, dalam Philippe 

Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition Towards Responsive Law, (New 
Jersey:Transcation Publishers,2001), hlm. Viii.

100 Yang dimaksudkan oleh Nonet dan Selznick dengan otoritas itu adalah teori-
teori kedaulatan.
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dalam masyarakat moderen tidak kalah otoriternya dibandingkan 
dengan kedaulatan orang/penguasa (rule of men) di dalam masyarakat 
pra-moderen.101 Nonet dan Selznick mencatat dua fenomena hukum 
yang sangat kontras di Amerika Serikat pada dekade tahun 1960-an. 
Di satu sisi beberapa pengadilan dan beberapa bagian dari profesi 
hukum menjadi juru bicara bagi kelompok yang tidak beruntung. 

Mereka berusaha menafsirkan misi mereka sebagai bentuk 
perluasan hak dan pemenuhan janji konstitusi yang tersembunyi, 
di samping juga sebagai gerakan advokasi sosial dan hukum demi 
kepentingan publik. Upaya kelompok tersebut memperoleh 
dukungan publik yang sangat luas. Akan tetapi, di sisi lain pada saat 
yang bersamaan, hukum justru bertindak represif terhadap setiap 
sikap kritis yang muncul.102

Krisis itu pada gilirannya melahirkan kritik terhadap hukum yang 
dipandang tidak memadai dirinya sebagai sarana perubahan dan 
sarana mewujudkan keadilan substantif.103 Kritik tersebut merujuk 
pendapat Satjipto Rahardjo, lebih tepat bila di alamatkan kepada 
pandangan Hans Kelsen yang melihat hukum secara murni. Kelsen, 
seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, menolak pandangan 
yang mengintegrasikan hukum dengan bidang-bidang lainnya. Kelsen 
berpendapat,” alles ausscheiden mochte, was nicht zu dem exakt 
als Recht bestimmten Gegenstande gehort (Semua hal yang tidak 
berhubungan dengan hukum harus dikeluarkan).104

Kekeliruan besar dari doktrin-doktrin hukum yang lebih 
berorientasikan ketertiban selama ini ialah kecenderungan untuk 
menyederhanakan persoalan dan menolak secara total perspektif 
yang berkembang di luar hukum. Menurut Nonet dan Selznick, selama 
ini terdapat ketegangan di antara dua pendekatan terhadap hukum, 
yaitu kebebasan dan kontrol sosial. Nonet dan Selznick menamakan 
pendekatan kebebasan sebagai pandangan yang risiko rendah 
tentang hukum dan ketertiban.

Pandangan ini menekankan betapa besarnya sumbangan 

101 Philippe Nonet dan Philip Selznick, Op.cit, hlm. 6
102 Ibid, hlm. 7. Lihat Robert A Kagan, Op.cit, hlm.xvii-xviii.
103 Ibid, hlm.5
104 Satjipto Rahardjo, Negara Hukum…loc.cit
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stabilitas hukum terhadap suatu masyarakat yang bebas dan 
betapa berisikonya sistem yang berdasarkan otoritas dan kewajiban 
sipil.105 Perspektif ini, menurut Nonet dan Selznick, melihat hukum 
sebagai unsur yang sangat penting dari tertib sosial dengan tidak 
mengesampingkan sumber-sumber kontrol lainnya, tapi sumber-
sumber itu tidak dapat diandalkan untuk menyelamatkan masyarakat 
dari kesewenang-wenangan.106

������ ���� ��������� ���������Ƥ����� ����������� ���� ��������
pandangan berisiko tinggi tentang hukum dan ketertiban.107 Sebagai 
jalan keluar mengatasi carut marut hukum yang demikian, Nonet 
dan Selznick mengajukan sebuah tawaran yang mengintegrasikan 
pemahaman hukum dengan perspektif sosial untuk: (1) mempertegas 
pentingnya hukum dan (2) mencari alternatif lain selain dari pemaksaan 
dan penindasan.108 Berangkat dari fakta di atas, Nonet dan Selznick 
���������Ƥ����� ������ ��� ������ ����� �����ǣ� ������ ��������ǡ� ������
otonom, dan hukum responsif.

Hukum represif sebagai produk kekuasaan pemerintahan yang 
represif atau kekuasaan yang dilaksanakan tidak untuk kepentingan 
orang yang diperintah. Akibatnya, posisi mereka yang diperintah 
menjadi rentan dan lemah.109 Hukum otonom sebagai tertib hukum 
menjadi sumber daya untuk menjinakkan perilaku represif kekuasaan 
dengan munculnya konsep rule of law menjadi milestone keberadaan 
hukum otonom tersebut. Nonet dan Selznick menegaskan bahwa 
independensi institusi-institusi hukum menjadi syarat mutlak 
rule of law tersebut. Dengan kondisi seperti itu, hukum otonom 
dapat disimpulkan sebagai hukum yang menjembatani (mediator) 
kepentingan kekuasaan dan kepentingan publik. Sedangkan hukum 
responsif merupakan raison d’etre dimana tipikal hukum ini mampu 
merespon kebutuhan-kebutuhan sosial. Hukum responsif, dengan 
menggunakan analisis Roscoe Pound yang beraliran sociological 
jurisprudence, berangkat dari logika yang berlawanan dari hukum 

105  Philippe Nonet dan Philip Selznick, loc.cit, hlm. 7
106  Ibid
107  Philippe Nonet dan Philip Selznick, Op.cit, hlm. 7-8
108  Ibid, hlm. 10
109  Ibid
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represif atau otonom. Teori Pound, sebagaimana dikutip oleh Nonet 
dan Selznick, mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan 
sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu 
model hukum yang lebih efektif yaitu responsif.110 

Lebih lanjut, Nonet dan Selznick mengemukakan bahwa lembaga 
responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber 
pengetahuan dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Untuk bisa 
memperoleh sosok seperti itu, tegas keduanya, sebuah institusi 
memerlukan sebuah panduan ke arah tujuan. Tujuan tersebut 
menetapkan standar untuk mengkritisi praktik yang sudah mapan dan 
oleh sebab itu dapat membuka jalan untuk melakukan perubahan.111 
Untuk memperjelas uraiannya tentang tiga tipikal hukum tersebut 
Nonet dan Selznick membuat tabel sebagai berikut:112

Tabel I. 4
Tiga Tipikal Hukum Menurut Nonet-Selznick

ASPEK HUKUM REPRESIF HUKUM 
OTONOM

HUKUM 
RESPONSIF

Tujuan Hukum Ketertiban Legitimasi Kompetensi
Legitimasi Ketahanan Sosial 

dan Tujuan Negara
Keadilan 
Prosedural

Keadilan 
Substantif

Peraturan Keras dan rinci 
namun berlaku 
lemah terhadap 
pembuat hukum

Luas dan 
rinci;mengikat 
penguasa 
maupun yang 
dikuasai

Subordinat 
dari prinsip dan 
kebijakan

Pertimbangan Ad hoc, 
memudahkan 
mencapai tujuan 
dan bersifat 
partikular

Sangat melekat 
pada otoritas 
legak; rentan 
terhadap 
formalisme dan 
legalisme

Purposif 
(berorientasi 
tujuan); 
perluasan 
kompetensi 
kognitif

110  Philippe Nonet dan Philip Selznick, Op.cit, hlm. 83.
111  Philippe Nonet dan Philip Selznick, Op.cit, hlm. 87
112  Ibid, hlm. 19
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Diskresi Sangat luas, 
opurtunistik

Dibatasi oleh 
peraturan; 
delegasi yang 
sempit

Luas, tetapi 
tetap sesuai 
dengan tujuan

Paksaan Ekstensif, dibatasi 
secara lemah

Dikontrol 
oleh batasan-
batasan hukum

Pencarian 
positif bagi 
pelbagai 
alternatif 
seperti 
insentif sistem 
kewajiban 
yang mampu 
bertahan

Moralitas Moralitas komunal, 
moralisme hukum, 
moralisme 
pembatasan

Moralitas 
kelembagaan, 
yakni dipenuhi 
dengan 
integritas 
proses hukum

Moralitas 
sipil, moralitas 
kerjasama

Politik Hukum subordinat 
terhadap politik 
kekuasaan

Hukum 
independen 
dari politik, 
pemisahan 
kekuasaan

Terintegrasinya 
aspirasi hukum 
dan politik, 
keberpaduan 
kekuasaan

Harapan Akan 
Ketaatan

Tanpa syarat, 
ketidaktaatan 
person dihukum 
sebagai 
pembangkangan

Penyimpangan 
aturan yang 
dibenarkan, 
misalnya 
untuk menguji 
validitas 
undang-undang 
atau perintah

Pembangkan-
gan dilihat dari 
aspek bahaya 
substantif, 
dipandang se-
bagai gugatan 
terhadap legiti-
masi

Partisipasi Pasif, kritik 
dilihat sebagai 
ketidaksetiaan

Akses 
dibatasi oleh 
prosedur baku, 
munculnya 
kritik atas 
hukum

Akses 
diperbesar 
dengan 
integrasi 
advokasi 
hukum dan 
sosial

Disamping teori hukum responsif diatas, juga perlu meneguhkan 
bahwa produk hukum dalam bentuk undang-undang harus sesuai 
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dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan dan dasar negara 
kesatuan Republik Indonesia baik dari segi norma, perilaku dan nilai 
budaya bangsa termasuk dalam pergaulan internasional dengan tetap 
berpegang pada prinsip dan nilai-nilai luhur bangsa sendiri (living law).

Teori hukum integratif yang digagas dan dipelopori oleh Romli 
Atmasasmita,113 dosen dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas 
Padjadjaran Bandung, juga digunakan untuk membantu teori yang 
dikemukan diatas yang didalamnya menggali nilai-nilai Pancasila. Teori 
ini dapat dikatakan merupakan sintesa atau perpaduan114 dan bangun 
rancang baru (rekonstruksi) paradigma hukum Indonesia dari dua 
teori hukum sebelumnya; yaitu teori Hukum Pembangunan Mochtar 
Kusumaatmadja115 dan teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo.116 

Rekontruksi teori itu berintikan pada sistem norma (system of 
norms), sistem perilaku (system of behavior) dan sistem nilai (system 
of values) yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila.117 Penyatuan 
(integrasi) dari ketiga nilai itu merupakan hakikat hukum dalam konteks 
kehidupan masyarakat Indonesia sebagai satu kesatuan cara pandang 
dan pemikiran yang cocok dalam menghadapi dan mengantisipasi 
kemungkinan terburuk abad globalisasi (interaksi internasional) tanpa 
melepaskan sifat tradisional yang masih mengutamakan nilai (values) 
moral dan sosial.118 

Pancasila sebagai nilai tertinggi untuk melakukan perubahan 
terhadap sistem norma dan sistem  perilaku yang berkeadilan sosial. 
Dalam teori stufenbaut theory Hans Kelsen, bahwa teori piramida 

113  Romli Atmasasmita, 7HRUL�+XNXP�,QWHJUDWÀ��5HNRQVWUXNVL�WHUKDGDS�7HRUL�+XNXP�
Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta; Genta Publishing, 2012, hlm, 94-
114. lebih lanjut, teori ini telah didiskusi dan dibedah banyak pihak di pelbagai tempat, 
diantaranya; DPN Peradi (4 Oktober 2012), FH Universitas Sumatera Utara (USU) (17 
Oktober 2012), Universitas Katolik Parahyangan Bandung (3 Mei 2012) dan Universitas 
Sriwijaya (UNSRI) (9 Juli 2012).

114  Ibid, hlm. 97.
115  Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan 

Nasional, Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1986.
116  Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, 

Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. 
117  Dalam suatu diskusi dengan DPN Peradi (4 Oktober 2012), Romli kembali 

menegaskan bahwa Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai 
suatu bangsa (Volksgeist) sendiri harus terus digali sebagai solusi persoalan hukum, 
seperti konsep musyawarah dan mufakat. 

118  Romli Atmasasmita, 7HRUL�+XNXP�,QWHJUDWÀ����2S�&LW��hlm. 96
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mesti ada norma dasar dalam  setiap pembentukan peraturan 
perundang-undangan. Dan norma yang dimaksud tak lain adalah 
Pancasila sebagai dasar bernegara. Perubahan perilaku warga 
masyarakat begitu dinamis namun dalam pembentukan hukum 
yang baru berdasarkan hukum yang responsif (Nonet and Zelznik)119 
tidak dapat dilepaskan dari akar-akar budaya dan ciri khas bangsa 
indonesia yang telah tersublimasi dalam Pancasila.120 Negara hukum 
demokratis itu digali dari tiga pilar yaitu penegakan berdasarkan 
hukum (rule by law), perlindungan HAM (enforcement of human right) 
–termasuk penegakan hukum HAM-nya- dan akses masyarakat untuk 
memperoleh keadilan (acces to justice).121  

Menurut Romli Atmasasmita konsep hukum adalah azas-azas, 
kaidah proses dan lembaga, merupakan motor penggerak bekerjanya 
hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum yaitu 
kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Proses perkembangan fungsi 
dan peranan hukum harus berjalan secara teratur, dan menolak 
bahawa proses perubahan masyarakat melalui hukum harus bersifat 
revolosioner. Inti dari kesimpulannya adalah konsep hukum dapat 
dipahami sebagai sistem norma (system of norm), sebagai sistem 
perilaku (system of behavior) dan sebagai sistem nilai (system of 
values) yang merupakan bagian dari aktivitas masyarakat tertentu, 
pada waktu dan tempat tertentu.122

Pandangan teori hukum progresif merupakan suatu penjelajahan 
suatu gagasan yang berintikan 9 pokok pikiran sebagai berikut;123 
(1). Hukum menolak analytical jurisprudence atau recthsdogmatiek 
dan berbagai paham dengan aliran seperti legal realism, sosilogical 
jurisprudence; (2). Hukum menolak pendapat bahwa ketentuan hanya 
bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan; (3). Hukum progresif 
ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum; (4). 

119  Philippe Nonet& Philip Selznick, Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi, 
Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA), 
Jakarta, 2003, hlm. 1. 

120  Romli Atmasasmita, 7HRUL�+XNXP�,QWHJUDWÀ����2S�&LW��hlm. 103
121  Ibid. hlm. 97
122  Romli Atmasasmita, 7HRUL�+XNXP�,QWHJUDWÀ����2S�&LW��hlm. 97. 
123  Satjipto Rahardjo, Op.cit. hlm. 1-6. Lihat pula dalam Romli Atmasasmita, 

Ibid, 2012, hlm, 88-89.
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Hukum menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan hukum 
sebagai tehnologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi 
yang bermoral; (5). Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan 
mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan 
membuat manusia bahagia; (6). Hukum progresif adalah hukum yang 
pro rakyat dan hukum yang pro keadilan; (7). Asumsi dasar hukum 
progresif adalah bahwa “hukum untuk manusia”, bukan sebaliknya. 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya 
sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar . 
Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah 
yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk 
dimasukan  ke dalam sistem hukum; (8). Hukum bukan suatu institusi 
������������������Ƥ�����������������������������������������������
manusia melihat dan mengunakannya. Manusialah yang merupakan 
penentu; (9). Hukum selalu berada dalam proses untuk menjadi “law 
as a process, law in the making”

Dari analisis kritikal terhadap teori hukum pembangunan, Romli 
Atmasasmita, mengemukakan bahwa teori Mochtar Kusumaatmadja 
perlu di rekonstruksi dari social engineering menjadi bureaucratic 
social engineering yang menekankan pada perubahan sikap mental 
kearah yang tidak koruptif melalui perundang-undangan dan tindakan 
represif. Integratif berarti menyatupadukan pola pemikiran sistem 
norma (system of norm) dari Mochtar Kusumaadmadja, sistem 
perilaku (systems of behavior) dari Satjipto Rahardjo ditambah dengan 
sistem nilai (system of value) yang sejalan dengan pemikiran Karl 
������� ���������������������Ǣ� �ȌǤ� ������ ������ ������ ��� �����Ƥ�����
yang artinya suatu teori harus di teliti ulang untuk di cari titik lemah, 
baik oleh penemu teori tersebut ataupun oleh peneliti atau pakar 
lain; b). Bahwa perkembangan suatu teori/ilmu selalu berjalan secara 
evolosioner berarti teori baru selalu bersumber pada teori lama 
yang ada sebelumnya dengan mempertahankan konsep lama yang 
dinilai masih memiliki kekuatan untuk berlaku/memecahkan masalah-
masalah di bidangnya.

���������� ����������� Ƥ����Ƥ�� ����� ������ ������������� ������
hukum integratif dimana rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat 
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yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai 
yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia 
ditengah gempuran dan pengaruh luar memberi harapan baru sebagai 
alternatif penyelesaian perkara hukum termasuk dalam penyelesaian 
kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang masih tersendat. 

F. Politik Hukum dan Relevansi Teoritis Penelitian

����� ��������� ��Ƥ����� �������� ������ ����� ������ ������������
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum adalah 
kebijakan otoritas lembaga negara (DPR dan Pemerintah) untuk 
menentukan arah, bentuk dan substansi (isi) serta pelaksanaanya baik 
yang telah, sedang dan akan diberlakukan untuk mencapai tujuan 
negara yang dicita-citakan. Dalam konteks itu, maka politik hukum 
UU No. 26/2000 yang menjadi objek kajian dapat dirumuskan yakni 
kebijakan apa yang akan ditempuh oleh negara untuk menetapkan 
hukum agar dapat menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang 
terjadi.124 Termasuk didalamnya jika otoritas negara bermaksud untuk 
mengganti, mengubah, mempertahankan atau mengeluarkan UU 
baru. Hal ini sesuai pula dengan pandangan Utrecht jika dikaitkan 
dengan objek kajian politik hukum yang berusaha menyelidiki 
perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum (UU) 
yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial (sociale 
werkelijkheid) 125 atau kehendak aspirasi masyarakat.

Relevansinya secara teoritis penelitian ini, bahwa Indonesia 
merupakan negara hukum (rechtstaat) yang tertuang dalam Pasal 1 
ayat (3) UUDN RI 1945 yang bertujuan memajukan kesajahteraan umum 
warga negaranya (walfare state) secara materil. Konsep rechtsstaat 
atau the rule of law walaupun berbeda beberapa pandangan pakar 
tetapi ciri keduanya memiliki kesamaan yaitu mencegah kekuasaan 
absolut dengan adanya pembatasan kekuasaan, pemisahan dan 
pembagian kekuasaan, penghargaan HAM, kesamaan kedudukan 

124 Lihat konsideran menimbang huruf c UU No. 26 Tahun 2000 Tentang 
Pengadilan HAM yang menyatakan bahwa UU ini bertujuan untuk menyelesaikan 
pelanggaran HAM yang berat.

125 E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta; Penerbitan Universitas, 
Cetakan-9, Jakarta, 1966. Hlm. 74-75 
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didepan hukum dan pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. 
Karenanya, sebagai negara hukum, pemerintah dan DPR kemudian 
mengeluarkan UU No. 26/2000 sebagai peraturan untuk menegakkan 
HAM dan menyelesaiakan pelanggaran HAM berat.

Dalam realitas politik maupun hukum, penyelesaian pelanggaran 
HAM berat sebagaimana amanat UU No. 26/2000 tidak berjalan sesuai 
�������� ������� ���Ƥ������� ��������� �������� ��������������������
sejak awal pembentukan UU hingga saat ini sehingga dibutuhkan 
terobosan baru untuk menyelesaikannya. Sistem pemidaaan selama 
ini selalu bersifat retributif yakni pelaku kejahatan mendapat ganjaran 
atau balasan atas kesalahan yang dilakukan, sementara pelaku masih 
memegang kunci dan pengaruh di pemerintahan maupun dalam 
penegakan hukum sehingga sulit dibawa ke pengadilan.

Dengan situasi demikian, maka konsep keadilan restoratif 
(restorative justice) dapat menjadi pilihan dalam penyelesaian kasus 
pelanggaran HAM berat.  Pemidanaan secara restoratif adalah suatu 
pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya 
keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya 
sendiri untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para 
pihak.

Sehingga dapat diartikan bahwa restorative justice adalah suatu 
rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di pengadilan yang 
bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan para pihak dan 
kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat 
dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan HAM dan 
memandang kedepan agar kejadian serupa tidak terulang lagi dan 
memerhatikan hak-hak korban.

Tidak tuntasnya pelanggaran HAM berat selama 20 tahun saat ini 
tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kepentingan politik partai maupun 
rezim pemerintahan yang berkuasa mengakibatkan pembentukan, 
substansi dan implementasi UU No. 26/2000 tidak berjalan sesuai 
tujuan dan harapan publik. Sebagai produk politik, kepentingan politik 
sangat determinan terhadap UU No. 26/2000 sehingga tujuan untuk 
menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tidak tercapai. Dalam 
kaitan itu, teori hukum responsif yang berkarakter demokratis demi 
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mewujudkan keadilan substantif juga belum tercapai. 
Undang-Undang represif yang diposisikan sebagai subordinasi 

kekuasaan politik yang sedang berkuasa akan melahirkan ketidakadilan 
dan sekedar memenuhi kebutuhan prosedural hukum tanpa rasa 
��������� ����� ������Ǥ� ���Ƥ������� �������� ��������� ����� �����������
�������������ȋ��Ȍ���������������������������������������Ƥ�������
politik demokratis akan melahirkan bentuk hukum yang responsif atau 
populistik. Disini, UU No. 26/2000 menjadi penting dianalisis apakah 
berkarakter konservatif atau responsif, baik dalam pembentukan 
maupun materi atau substansi yang dikandungnya.

Sebagai teori pendukung, konsep hukum integratif  yang 
berintikan pada sistem norma (system of norms), sistem perilaku 
(system of behavior) dan sistem nilai (system of values) yang dilandasi 
oleh nilai-nilai luhur Pancasila dalam konteks kehidupan masyarakat 
Indonesia harus dijadikan sebagai satu kesatuan cara pandang dan 
pemikiran dalam menghadapi era globalisasi termasuk dalam soal isu 
HAM. Pancasila sebagai nilai tertinggi untuk melakukan perubahan 
terhadap sistem norma dan sistem  perilaku yang berkeadilan sosial 
sebagaimana teori stufenbau Hans Kelsen, bahwa norma hukum paling 
dasar (grundnorm) harus menjadi pegangan dalam pembentukan 
undang-undang atau norma hukum. Dan norma hukum dasar itu tak 
lain adalah Pancasila sebagai dasar negara untuk membangun negara 
hukum yang demokratis yang digali dari; penegakan berdasarkan 
hukum (rule by law), perlindungan HAM (enforcement of human right) 
dan akses masyarakat untuk memperoleh keadilan (acces to justice). 



Bab II
KONFIGURASI POLITIK HUKUM 

PEMBENTUKAN UU NO. 26 TAHUN 
2000 TENTANG PENGADILAN HAK 

ASASI MANUSIA 

A. Mekanisme dan Proses Pembentukan Perundang-undangan 
di Indonesia

Pembentukan hukum merupakan sub sistem dari Politik hukum. 
Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah 
satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya 
dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, 
baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang 
membuat peraturan perundang-undangan. Bahkan menurut Hans 
Kelsen mengatakan Pembentukan hukum adalah rangkaian awal dari 
penegakkan hukum yang sangat penting untuk diperhatikan.1

Politik pembentukan hukum, perlu diawali dengan penyamaan 
persepsi terhadap pertanyaan apakah hukum sama dengan undang-
undang atau tidak. Perbedaan pendapat terjadi diantara para ilmuan 
hukum untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pendapat pertama, 
hukum itu adalah peraturan tertulis, pandangan ini dikemukan oleh 
kaum dogmatik, hukum adalah peraturan tertulis yaitu undang-
undang, kedua Kaum non Dogmatik hukum bukan hanya peraturan 
tertulis yaitu undang-undang saja.2 Dalam bahasan ini, jelas yang 

1 Hans Kalsen, Teori Umum Hukum dan Negara, BEE Media Indoneisa, Jakarta, 
2007. hlm. 163 

2  Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 
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dimaksud adalah peraturan perundang-undangan tertulis yang 
dogmatik. 

Konsep pembentukan hukum banyak teori yang dikemukan oleh 
para pakar hukum tentang teori pembentukan hukum, diantaranya 
yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang mengatakan bahwa 
pembentukan hukum dapat ditentukan menurut dua cara yang 
berbeda: Norma yang lebih tinggi dapat menentukan; 1). Organ dan 
prosedur pembuatan norma yang lebih rendah, dan 2). Isi norma 
yang lebih rendah.3 Meskipun norma yang lebih tinggi menentukan 
organ dan itu berarti individu yang membuat norma lebih rendah 
memberi wewenang kepada organ ini untuk menentukan prosedur 
pembentukan serta isi norma hukum yang lebih rendah tersebut 
atas kebijaksanaannya sendiri, maka norma lebih tinggi diterapkan 
pada pembentukan norma yang lebih rendah. Teori yang dikemukan 
oleh Hans Kelsen ini dapat memberikan penjelasan tentang siapa 
pembentuk hukum. 

Menurut Montesque,4 pembentukan hukum dilakukan oleh 
kekuasaan legislatif. Montesque membagi kekuasaan negara dalam 
tiga cabang yaitu: kekuasaan legislatif, eksekutif dan kekuasaan 
Yudikatif. Dimana kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-
undang, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang 
dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan menghakimi atau 
�������������� ��������� ����� ���ƪ��Ǥ�Pembatasan kekuasaan pada 
tiga cabang kekuasaan diatas berkaitan erat dengan teori pemisahan 
kekuasaan. Dimana konsep awal mengenai pemisahan kekuasaan 
negara ini adalah kekuasaan untuk menetapkan aturan hukum tidak 
boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya. 

Teori yang dikemukan oleh Hans Kelsen maupun Montesque 
dapat memberikan penjelasan tentang siapa pembentuk hukum 
yaitu norma yang lebih tinggi dan legislatif. Dengan demikian, teori 
pembentukan hukum merupakan perintah dari aturan yang lebih 
tinggi kepada lembaga pembentuk hukum. Lembaga tersebut 

2002. hlm. 103.
3  Hans Kelsen, Op. cit., 167.
4� � -LPO\� $VVKLGGLTLH�� 3HQJDQWDU� ,OPX� +XNXP� 7DWD� 1HJDUD�� 5DMD� *UDÀQGR�

Persada, Jakarta, 2010. hlm. 283.
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mewakii rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu 
negara. 

Hukum dalam pembentukannya dipengaruhi beberapa faktor 
diantaranya; Pertama, pilihan bagi suatu pandangan dinamikal atau 
hukum bertumpu diatas keyakinan bahwa hukum timbul sebagai 
suatu rancangan (ontwerp) dari suatu situasi tertentu untuk mencapai 
tujuan. Kedua dalam semua kejadian pada asal mula pembentukan 
hukum terdapat suatu rancangan dari suatu situasi kehidupan faktual 
menuju kesuatu tujuan non yuridikal, ini adalah suatu kepentingan 
atau suatu nilai yang ingin dipenuhi atau dijamin dimasa depan dengan 
suatu perikatan atau suatu struktur organisasi, singkatnya, dengan 
hukum antara situasi kehidupan faktual dan tujuan yag diproyesikan5 

Uraian teori pembentukan hukum oleh para ahli menandakan 
cukup jelas dalam memahami konsep pembentukan hukum. Dimana 
lembaga yang mewakili rakyat harus melaksanakan tugasnya dalam 
pembentukan hukum, dengan senantiasa mengedepankan sikap 
pembentukan hukum responsif, pembentukan hukum seperti ini akan 
melahirkan hukum yang sesuai dengan keinginan rakyatnya dan sesuai 
amanah konstitusi tertinggi atau norma tertinggi. 

Pembentukan hukum di Indonesia pengaturannya terdapat dalam 
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan6 yang merupakan perubahan atas UU sebelumnya, UU No. 
10 Tahun 2004. Dalam pembentukan hukum di Indonesia sebelumnya 
harus dipahami tata urutan/hierarki peraturan perundang-undangan 
yang berlaku saat ini, maupun jika dibandingkan dengan pengaturan 

sebelumnya. Lihat tabel perbandingan berikut.

5  Hans Kelsen, Op.cit., hlm. 167. 
6  LN No. 82 tahun 2011
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Tabel II. 1
Perbandingan Tata Urutan Perundang-undangan

UU No. 10 Tahun 2004
Pasal 7

UU No. 12 Tahun 2011
Pasal 7

1. UUDN RI 1945
2. UU/Perpu
3. Peraturan Pemerntah (PP)
4. Peraturan Presiden 

(Perpres)
5. PERDA (Perda Provinsi, 

Perda Kabupaten/Kota/
Desa).

1. UUDN RI 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU/Perpu
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah (Perda) 

Propinsi
7. Peraturan Daerah (Perda) 

Kab/Kota
Sumber: Dari Peraturan Perundang-undangan (2017)

Posisi tertinggi UUDN RI 1945 dalam tata urutan perundang-
undangan sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari fungsinya 
sebagai konstitusi negara. Menurut UU No 12 tahun 2011 Pasal 3 ayat 
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. 
Tentang hal UUDN RI 1945 sebagai konstitusi sebagaimana pandangan 
Hans Kelsen tentang pembuat hukum (norma hukum yang tertinggi) 
mengindikasikan bahwa UUDN RI 1945 adalah pembentuk hukum 
tertinggi. Selanjutnya memberikan delegasi kepada lembaga negara 
untuk membuat aturan perundang-undangan, yakni lembaga legislatif 
(DPR RI) dan lembaga eksekutif (Pemerintah). 

Menurut UUDN RI 1945 Pasal 20 ayat 1 bahwa Dewan Perwakilan 
Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Konsep 
ini sejalan dengan teori yang dikemukan oleh Montesque dalam teori 
trias politika bahwa kekuasaan legislatif (DPR) adalah membentuk 
hukum. Hanya saja, kekuasaan DPR dalam membentuk hukum tidak 
dapat dikerjakan secara mandiri melainkan harus bersama-sama 
dengan kekuasaan eksekutif (Presiden). Dimana setiap rancangan 
undang-undang harus dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Apabila rancangan 
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undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan 
undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan 
Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Disamping itu, presiden berhak 
mengajukan rancangan undang kepada DPR sebagaimana dalam 
UUDN RI 1945 Pasal 5 (1) “Presiden berhak mengajukan rancangan 
undang-undang kepada Dewan Perwakilan”. 

Pasal 5 ayat (1) UUDN RI 1945 dapat ditafsirkan bahwa Presiden 
hanya berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang usul 
inisiatif kepada DPR. Hanya saja, pasal 5 ayat (1) ini, dihubungkan 
dengan pasal 20 ayat (2) “setiap rancangan undang-undang dibahas 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan 
persetujuan bersama’, dapat berarti DPR dalam membentuk undang-
undang harus ada persetujuan atau bersama-sama dengan Presiden. 
Undang-undang itu dapat terbentuk apabila kedua kewenangan DPR 
dan Presiden tersebut dilaksanakan bersama-sama. 

Politik hukum perundang-undangan DPR dalam melaksanakan 
fungsi legislasi bersama pemerintah tertuang dalam melakukan 
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terhadap RUU yang akan 
dibahas.7 Proglenas ini merupakan upaya dalam rangka mencapai 
pembentukan hukum agar tidak keluar dari landasan dan arah 
konstitusionalnya. Dalam rangka mencapai keinginan tersebut, 
masyarakat diberi peluang untuk dapat berpartisipasi dalam 
pembentukan hukum. Sehingga hukum yang dilahirkan tersebut 
dapat bersifat responsif atau partisifatif. 

Visi dan misi pembangunan nasional menjiwai materi hukum 
yang akan dibentuk. Dengan demikian, Prolegnas tidak saja berupa 
daftar keinginan saja, tetapi daftar yang dilandasi kebutuhan serta 
visi pembangunan hukum nasional. Pasal 1 angka 9 UU Nomor 12 
Tahun 2011 mengatur bahwa “Program legislasi nasional adalah 
instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang 
disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.” Lebih lanjut dalam 
Pasal 16 UU Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa dalam proses 
pembentukan undang-undang, Prolegnas merupakan bagian dari 

7  Pasal 16, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan
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perencanaan pembentukan undang-undang. 
Prolegnas merupakan potret politik perundang-undangan yang 

menjadi bagian tidak terpisahkan dari politik hukum nasional. Sebab 
itu secara ideal, Prolegnas harus menjadi program yang terukur 
rasional, dan sesuai dengan kebutuhan bangsa. Selama ini berdasarkan 
pengalaman yang ada di Badan Legislasi DPR diketahui bahwa masih 
ditemukan beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat 
realisasi program-program prioritas Prolegnas. 

Prinsipnya, penyusunan Prolegnas didasarkan pada visi 
pembangunan hukum nasional yaitu terwujudnya negara hukum 
yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum 
nasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang 
aspiratif, berintikan keadilan dan kebenaran yang mengabdi kepada 
kepentingan rakyat dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan 
Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, 
serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 
keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Menurut Gebriel A. Almond8 bahwa dalam pembentukan hukum 
diawali dengan persiapan draf (naskah akdemis) aturan perundang-
undangan hukum yang hendak dirumuskan. Penyiapan draf (naskah 
akademis)9 dapat melibatkan berbagai pihak diantaranya Tokoh 
Masyarakat, Cendekiawan, Akademisi, Staf Ahli selanjutnya akan 
diproses secara bersama dua lembaga Negara yaitu Eksekutif dan 
Legislatif. 

Hal yang terpenting juga dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan Indonesia, lembaga pembentukan UU 
(pemerintah dan DPR) diharus membuka partisipasi masyarakat 
baik lisan maupun tulisan. UU N0 12 Tahun 2011, BAB XI Pasal 96 

8  Gebriel A. Almond, ”Kelompok Kepentingan dan Partai Politik ” dalam 
Colin Mac Andrews dan Mochtar Mas’oed (ed), Perbandingan Sistem Politk, Gajah 
Mada Universty Press Jogyakarta, 1982. hlm. 49.

9  Naskah Akademik dalam perancangan undang-undang merupakan 
keharusan, baik RUU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. Lihat UU No. 12 
Tahun 2011, Pasal 43 ayat (3).
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memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan 
secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau permbahasan 
rancangan peraturan perundang-undangan. Konsepsi ini merupakan 
upaya pembentukan hukum di Indonesia dapat memiliki karakter 
partisipatif. Proses pembentukan hukum partisifatit/responsif 
adalah pembentukan hukum yang memberikan peranan besar dan 
partisispasi penuh kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat 
agar hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok 
sosial atau individu dalam masyarakat.

Pembentukan hukum dengan partisipasi masyarakat akan 
mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat 
sebagimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 
tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3 yang 
didalamnya juga memuat tugas-tugas DPR dalam pembentukan UU.   

Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh 
DPR dan Presiden dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama sebagaimana 
yang termaktub dalam Pasal 72 UU No. 12 Tahun 2011, berkewajiban 
mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui 
bersama untuk menjadi undang-undang. Apabila rancangan undang-
undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh 
presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-
undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut 
menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Dengan demikian, 
terjadi pergeseran titik berat dari pemerintah kepada DPR setelah 
amandamen UUD 1945 yang sebelumnya titik berat pembentukan UU 
adalah pemerintah. Titik berat pembentukan UU dari Pemerintah ke 
DPR, hal ini dapat di ketahui dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945 hasil 
amandemen.10 

Secara singkat proses pembentukan UU diatur dalam UU No. 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
dan juga diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD 
dan DPRD (UU MD3) yang diubah menjadi UU No. 17 Tahun 2014. 

10  Pataniari Siahaan, Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca 
Amandemen UUD 1945, Konpress, Jakarta, 2012. hlm. 181-251.



58 Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesia

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU 12 Tahun 2011, materi muatan yang 
harus diatur melalui undang-undang adalah:

a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan 
Undang-Undang;

c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;

d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau

e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Dalam UU 12 Tahun 2011, proses pembuatan undang-undang 
diatur dalam Pasal 16-Pasal 23, Pasal 43-Pasal 51, dan Pasal 65-Pasal 74. 
Sedangkan dalam UU 27 Tahun 2009 (diubah menjadi UU No. 17 Tahun 
2014), pembentukan UU diatur dalam Pasal 142-163 (DPR) dan Pasal 
251-Pasal 255 (DPD), PP No. 87 Tahun 2014, Juga dapat dilihat pada 

Tata Tertib DPR mengenai tata cara pembentukan undang-undang. 
 Berdasarkan ketentuan pengaturan UU tersebut diatas, proses 

pembentukan undang-undang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. RUU dapat berasal dari DPR atau Presiden.
2. RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan 

komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani 
bidang legislasi atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

3. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau 
pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan 
lingkup tugas dan tanggung jawabnya

4. RUU tersebut kemudian disusun dalam Program Legislasi Nasional 
(prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun 
serta dibuat pula dalam jangka waktu tahunan yang berisi RUU 
yang telah diurutkan prioritas pembahasannya.

5. Setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan Naskah 
Akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN), RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (Perppu) menjadi UU, serta RUU pencabutan 
UU atau pencabutan Perpu.

6. Pimpinan DPR memberitahukan adanya RUU dan membagikan 
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RUU kepada seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna
7. DPR dalam rapat paripurna berikutnya memutuskan RUU 

tersebut berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan, 
atau penolakan

8. Selanjutnya RUU ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan. 
9. Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat 

gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, 
atau rapat panitia khusus.

10. Kegiatan dalam pembicaraan tingkat I dilakukan dengan 
pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi 
masalah, dan penyampaian pendapat mini fraksi

11. Pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna. Dalam 
rapat paripurna berisi:
a. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini 

fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;

b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi 
dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat 
paripurna; dan

c. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri 
yang mewakilinya.

12. Bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, 
keputusan diambil dengan suara terbanyak. 

13. RUU yang membahas tentang otonomi daerah; hubungan pusat 
dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 
wilayah; pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya 
lainnya; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan 
dengan melibatkan DPD tetapi hanya pada pembicaraan tingkat 
I saja.

14. Dalam penyiapan dan pembahasan RUU, termasuk pembahasan 
RUU tentang APBN, masyarakat berhak memberikan masukan 
secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR 
dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya. 

15. RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan 
Presiden diserahkan kepada Presiden untuk dibubuhkan tanda 
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tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan 
dalam lembaran Negara Republik Indonesia
Untuk lebih jelasnya, dalam memahami pembentukan undang-

undang, beberapa mekanisme dan alur proses secara sistematis harus 

ditempuh yaitu:
1. Perencanaan

Perencanaan adalah tahap dimana DPR dan Presiden (serta DPD 
terkait RUU tertentu) menyusun daftar RUU yang akan disusun ke 
depan. Proses ini umumnya kenal dengan istilah penyusunan Program 
Legislasi Nasional (Prolegnas). Hasil pembahasan tersebut kemudian 
dituangkan dalam Keputusan DPR.

Ada dua jenis Prolegnas, yakni yang disusun untuk jangka waktu 5 
tahun (Prolegnas Jangka Menengah) dan tahunan (Prolegnas Prioritas 
Tahunan). Sebelum sebuah RUU dapat masuk dalam Prolegnas 
tahunan, DPR dan/Pemerintah sudah harus menyusun terlebih dahulu 
Naskah Akademik dan RUU tersebut.

Namun Prolegnas bukanlah satu-satunya acuan dalam 
perencanaan pembentukan UU. Dimungkinkan adanya pembahasan 
atas RUU yang tidak terdapat dalam prolegnas, baik karena muncul 
keadaan tertentu yang perlu segera direspon. Secara umum, ada 5 
tahap yang dilalui dalam penyusunan Prolegnas: Tahap Pengumpulan 
Masukan; Tahap Penyaringan Masukan; Tahap Penetapan Awal; Tahap 
Pembahasan Bersama; dan Tahap Penetapan Prolegnas.
2. Penyusunan

Tahap penyusunan RUU merupakan tahap penyiapan sebelum 
sebuah RUU dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah. Tahap ini 
terdiri dari:

a) Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau 
pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya tehadap 
suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut 
dalam suatu rancangan peraturan sebagai solusi terhadap 
permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

b) Penyusunan RUU adalah pembuatan rancangan peraturan 
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pasal demi pasal dengan mengikuti ketentuan dalam 
lampiran II UU12/2011

c) Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi adalah 
suatu tahapan untuk:

d) Memastikan bahwa RUU yang disusun telah selaras dengan:

i. Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan UU lain

ii. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

e) Menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur 
dalam RUU.

3. Pembahasan
Pembahasan materi RUU antara DPR dan Presiden (juga 

dengan DPD, khusus untuk topik-topik tertentu) melalui 2 tingkat 
pembicaraan. Tingkat 1 adalah pembicaraan dalam rapat komisi, 
rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran 
atau rapat panitia khusus. Tingkat 2 adalah pembicaraan dalam rapat 
paripurna. Pengaturan sebelum adanya putusan MK 92/2012 hanya 
“mengijinkan” DPD untuk ikut serta dalam pembahasan tingkat 1, 
namun setelah putusan MK 92/2012, DPD ikut dalam pembahasan 
tingkat 2. Namun peran DPD tidak sampai kepada ikut memberikan 
persetujuan terhadap suatu RUU. Persetujuan bersama terhadap 
suatu RUU tetap menjadi kewenangan Presiden dan DPR.

Apa yang terjadi pada tahap pembahasan adalah saling memberi 
masukan pendapat terhadap suatu RUU. Jika RUU tersebut berasal 
dari Presiden, maka DPR dan DPD akan memberikan pendapat dan 
masukannya. Jika RUU tersebut berasal dari DPR, maka Presiden dan 
DPD akan memberikan pendapat dan masukannya. Jika RUU tersebut 
berasal dari DPD, maka Presiden dan DPR akan memberikan masukan 
dan pendapatnya.
4. Pengesahan

Setelah ada persetujuan bersama antara DPR dan Presiden 
terkait RUU yang dibahas bersama, Presiden mengesahkan RUU 
tersebut dengan cara membubuhkan tanda tangan pada naskah RUU. 
Penandatanganan ini harus dilakukan oleh presiden dalam jangka 
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waktu maksimal 30 hari terhitung sejak tanggal RUU tersebut disetujui 
bersama oleh DPR dan Presiden. Jika presiden tidak menandatangani 
RUU tersebut sesuai waktu yang ditetapkan, maka RUU tersebut 
otomatis menjadi UU dan wajib untuk diundangkan. Segera setelah 
Presiden menandatangani sebuah RUU, Menteri Sekretaris negara 
memberikan nomor dan tahun pada UU tersebut.
5. Pengundangan

Pengundangan adalah penempatan UU yang telah disahkan ke 
dalam Lembaran Negara (LN), yakni untuk batang tubung UU, dan 
Tambahan Lembaran Negara (TLN) yakni untuk penjelasan UU dan 
lampirannya, jika ada. TLN sebelum sebuah UU ditempatkan dalam 
LN dan TLN, Menteri Hukum dan HAM terlebih dahulu membubuhkan 
tanda tangan dan memberikan nomor LN dan TLN pada naskah UU. 
Tujuan dari pengundangan ini adalah untuk memastikan setiap orang 
mengetahui UU yang akan mengikat mereka.

Berikut dapat dilihat gambar dan alur penyusunan peraturan 
perundang-undangan sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011 sebagai 
berikut:
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Gambar II. 2

Proses dan Alur Pembentukan Undang-Undang

Sumber: Diambil dari webside www.peraturan.co.id (2017)

Sedangkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dapat 
dijelaskan muatannya sebagai berikut, yaitu: Pertama, UUDN RI 
1945 ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) yang terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Materi muatan UUD 1945 
meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-
prinsip dan dasar negara, tujuan negara kelembagaan negara dan 
sebagainya; Kedua, Undang-Undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden. Materi muatan UU berisi 
hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 meliputi: 
(a) Hak-hak asasi manusia; (b) hak dan kewajiban warga negara; (c) 
pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian 
kekuasaan negara; (d) wilayah negara dan pembagian daerah; (e) 
Kewargangeraaan dan kependudukan; (f) keuangan negara. Selain 
itu, materi muatan UU yang lain adalah hal-hal yang diperintahkan 
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oleh suatu UU untuk diatur dengan UU.
Ketiga, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perppu) ditetapkan oleh Presiden ketika negara dalam keadaaan 
kegentingan yang memaksa. Perppu harus mendapat persetujuan 
DPR dalam persidangan berikutnya. Jika tidak mendapat persetujuan, 
maka Perppu ini harus dicabut. Materi muatan Perppu sama dengan 
materi muatan UU. Keempat, Peraturan Pemerintah (PP) ditetapkan 
oleh Presiden, materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU 
sebagaimana mestinya. Kelima, Peraturan Presiden (Perpres) juga 
ditetapkan oleh Presiden, materi muatan Perpres berisi materi yang 
diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan Peraturan 
Pemerintah. 

Keenam, Peraturan Daerah (Perda) terdiri dari dua kategori, yaitu 
(1) Perda Provinsi yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) di tingkat Provinsi bersama dengan gubernur; dan 
(2) Perda Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten/
Kota bersama dengan bupati/walikota. Materi muatan Perda adalah 
seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi 
daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus 
daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan 
yang lebih tinggi. Muatan pidana hanya dapat dimuat dalam UU dan 
Perda karena dibuat oleh lembaga yang merepresentasikan rakyat, 
yakni DPR dan DPRD.

Dalam kaitan UU No. 26 tahun 2000 yang menjadi topik bahasan 
ini merujuk pada Pasal 113-Pasal 120 Tata Tertib DPR RI No. 16/
DPR RI/I/1999-2000 dimana prosesnya berbeda dengan ketentuan 
diatas. Proses pembentukan UU pada periode itu terdiri dari empat 
tingkatan pembicaraan, yaitu; (1) Pembicaraan Tingkat I, keterangan 
atau penjelasan Pemerintah/DPR dalam rapat paripurna terhadap 
RUU; (2) Pembicaraan Tingkat II, Pemandangan umum fraksi-fraksi 
DPR dalam Sidang Paripurna terhadap RUU beserta keterangan atau 
penjelasan Pemerintah dan Jawaban pemerintah terhadap pandangan 
umum fraksi-fraksi; (3) Pembicaraan Tingkat III, pembahasan rapat 
komisi, rapat gabungan atau rapat panitia khusus yang dilakukan 
bersama-sama dengan pemerintah; dan (4) Pembicaraan Tingkat IV, 
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pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan 
laporan pembicaraan tingkat III, pendapat akhir fraksi-fraksi dan 
sambutan pemerintah terhadap pengambilan keputusan tersebut.   

Tingkat prestasi fungsi legislasi DPR dalam merealisasikan 
prolegnas ke bentuk UU yang telah disahkan sangat rendah dan 
kurang kualitas. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kuantitas RUU yang 
ditetapkan menjadi UU, demikian pula dengan banyaknya UU yang di 
lakukan peninjauan kembali (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi 
(MK) oleh masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar. 
Berikut tabel kinerja bidang legislasi DPR RI Periode 2009-2014 dan 
periode saat ini 2014-2019.

Tabel II. 3

Kinerja Legislasi Anggota DPR RI 2009-2014 dan 2014-2019

B. Perkembangan Pemikiran HAM dan Kondisi HAM di Indonesia 

1. Sejarah dan Konsep Pemikiran HAM

Mendefenisikan Hak Asasi Manusia (HAM) secara baku tidaklah 
�����ǡ�����������������������������������������������������Ƥ����Ƥ��
dikalangan para pakar bidang hukum maupun politik yang tidak 
tuntas. Hingga kini, pengertian HAM bergantung pada kondisi yang 
mempengaruhinya baik dalam konteksnya yang universal maupun 
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partikular. Kendati demikian beberapa ilmuan memberi defenisi 
HAM diantaranya: Pertama, Menurut G.J. Wolhots, “hak-hak asasi 
manusia adalah sejumlah hak yang melekat dan berakar pada tabiat 
setiap pribadi manusia, bersifat kemanusiaan”; Kedua, Jan Materson, 
anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, merumuskan pengertian 
HAM dalam ǲ������ ������ ������ ��� ���������� ��Ƥ���� ��� ������ ������
which are inherent in our nature and without which we cannot live 
as human being” artinya HAM adalah hak-hak yang secara inheren 
melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat 
hidup sebagai manusia. 

Ketiga, John Locke memberi makna Hak Asasi Manusia adalah 
hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada 
setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak); 
Keempat, Menurut Miriam Budiarjo, Hak Asasi Manusia adalah 
hak yang diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahiran atau 
kehadiran manusia didalam kehidupannya di masyarakat; Kelima, 
Frans Magnis-Suseno dengan “hak asasi manusia” dimaksud hak yang 
dimiliki manusia karena ia manusia dan bukan karena diberikan oleh 
masyarakat/negara kepadanya, karena itu hak-hak asasi manusia bisa 
saja diabaikan dan dilanggar oleh negara, tetapi tidak bisa dibikin tidak 
berlaku. Menurut paham hak-hak asasi manusia setiap negara wajib 
menghormati dan menjamin hak-hak asasi manusia. Manusia berhak 
dihormati hak-hak asasinya karena ia manusia.11

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal 
Declaration of Human Rights) disingkat DUHAM,12 tidak ditemukan 
pengertian HAM itu sendiri terkecuali dalam mukadimahnya tentang 
pertimbangan deklarasi didasari atas: “pengabaian dan memandang 
rendah pada hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-
perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan dalam hati 

11 Franz Magnis-Suseno SJ, “Hak hak asasi manusia Pengertiannya 
latar belakangnya: Sepuluh Tahun HAM di Indonesia Pasca Reformasi (Sebuah 
5HÁHNVL�µ�GDODP�6HPLQDU�5HÁHNVL�6DWX�'HNDGH�+$0�GL� ,QGRQHVLD�3DVFD�5HIRUPDVL��
diselenggarakan oleh PUSHAM II dan Norwegian Centre fore Human Rights, 
Yogyakarta, 9 April 2008.

12 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) disetujui dan diumumkan melalui resolusi Majelis Umum PBB pada 
tanggal 10 Desember 1948 di Paris. Deklarasi ini ditanda tangani oleh 48 Negara (state) 
dari 58 anggota PBB dan disetujui oleh Majelis Umum PBB yang memuat 30 Pasal.
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nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia dimana manusia 
akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan agama dan 
kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai 
aspirasi tertinggi dari rakyat jalata.”

Jack Donnely memberi pengertian Hak asasi manusia adalah 
hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. 
Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh 
masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata 
berdasarkan martabatnya sebagai manusia.13 Dalam arti ini, maka 
meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, 
bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap 
mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak 
tersebut.

Selain bersifat universal, non-diskriminasi dan imparsial, hak-
hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable).14 Artinya seburuk 
apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun 
bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi 
manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata 
lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. 

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan 
di atas bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). Teori 
kodrati  mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (natural 
law theory)15, yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh 

13  Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell 
University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Lihat pula dalam, Knut D. 
Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed), Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, 
PUSHAM UII, 2008. hlm. 11. 

14 Tidak dapat dicabut dalam pengertian bahwa negara dalam keadaan dan 
situasi apapun hak-hak tersebut harus dihormati dan dijaga karena melekat pada 
diri manusia, hak itu disebut non-derogable rights atau fundamental human rights, 
berdasarkan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dalam Pasal 
��� ��� �� ���� GDQ� ����� ���� ���� ��� GDQ� ��� VHEDJDLPDQD� WHODK� GLUDWLÀNDVL� ROHK� SHPHULQWDK�
Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, kategori hak-hak yang tidak 
dapat dikurangi, yaitu: (1) hak atas hidup (rights to life); (2) hak bebas dari penyiksaan 
(rights to be free from torture); (3) hak bebas dari perbudakan (rights to be free from 
slavery); (4) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (5) 
hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (6) hak sebagai subjek hukum; dan (7) 
hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

15 Lihat Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Edisi 
Keempat, Mandar Maju, Bandung, 2007. hlm. 53. Baca pula dalam, Theo Huijbers, 
Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995. hlm. 103.
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����������������������������������������Ƥ������������������������
zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas 
Aquinas (1225–1274).16 

Hugo de Groot (1583–1645), seorang ahli hukum Belanda yang 
dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, atau yang lebih 
dikenal dengan nama Latinnya, Grotius, mengembangkan lebih 
lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal usulnya 
yang teistik (theistic) dan membuatnya menjadi produk pemikiran 
sekuler yang rasional. Grotius beragumentasi bahwa eksistensi hukum 
kodrati, yang merupakan landasan semua hukum positif atau hukum 
tetulis dapat dirasionalkan di atas landasan yang non-emperis dengan 
menelaah aksioma ilmu ukur.

Pendekatan matematis terhadap permasalahan hukum 
menunjukkan bahwa semua ketentuan dapat diketahui dengan 
menggunakan “nalar yang benar”, dan kesahihannya tidak 
bergantung kepada Tuhan. Dengan landasan inilah kemudian, pada 
perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-
renaisans, John Locke (1632-1704), mengajukan pemikiran mengenai 
teori hak-hak kodrati atau hak individu. Locke beragumentasi bahwa 
semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, 
kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak 
dapat dipindahkan atau dicabut oleh Negara.17 

Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi 
munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, 
Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Dalam 
bukunya yang telah menjadi klasik, “The Second Treatise of Civil 
Government and a Letter Concerning Toleration” Locke mengajukan 
sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh 
alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang 
merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli 
oleh negara.18 

16 Dalam teori hukum kodratinya, Thomas Aquinas berpijak pada pandangan 
thomistik yang mempostulasi hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan yang 
sempurna dan dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia.

17 Scott Davidson,  Hak Asasi Manusia: Sejarah, teori, dan Praktek dalam Pergaulan 
Internasional,�3XVWND�8WDPD�*UDÀWL��-DNDUWD��������KOP�����

18 John Locke, The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning 
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Melalui suatu ‘kontrak sosial’ (social contract), perlindungan atas 
hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, 
menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial 
itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara 
itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan 
suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.19 

Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak 
individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat. Gagasan hak 
asasi manusia yang berbasis pada pandangan hukum kodrati itu 
mendapat tantangan serius pada abad 19. Edmund Burke (1729–1797), 
orang Irlandia yang resah dengan Revolusi Perancis, adalah salah 
satu di antara penentang teori hak-hak kodrati. Burke menuduh 
para penyusun “Declaration of the Rights of Man and of the Citizen” 
mempropagandakan “rekaan yang menakutkan mengenai persamaan 
manusia”. Deklarasi yang dihasilkan dari Revolusi Perancis itu baginya 
merupakan “ide-ide yang tidak benar dan harapan-harapan yang sia-
sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak 
jelas dengan susah payah.”20 

Tetapi penentang teori hak kodrati yang paling terkenal adalah 
������ �������� ȋ͕͛͘͜Ǧ͕͖͗͜Ȍǡ� �������� Ƥ����� ������������ ����� �������Ǥ�
Kritik Bentham yang mendasar terhadap teori tersebut adalah bahwa 
������ ���Ǧ���� �������� ���� ������ ����� �����Ƥ������ ���� ������Ƥ�����
kebenarannya. Bagaimana mungkin mengetahui dari mana asal hak-
hak kodrati itu, apa sajakah hak itu dan apa isinya? Bentham dengan 
sinis menertawakan teori hak-hak kodrati itu dengan mengatakan: 
“Bagi saya, hak sebagai kata benda (berlawanan dengan kata sifat), 
adalah anak kandung hukum: dari hukum riil lahir pula hak-hak riil; 
namun dari hukum imajiner; hukum kodrati --yang dikhayal dan direka 
para penyair, ahli-ahli pidato dan saudagar dalam rupa racun moral 
dan intelektual-- lahirlah hak-hak rekaan, Hak-hak kodrati adalah 
omong kosong belaka: hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah 

Toleration, disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford, 1964.
19  Scott Davidson,  Op.cit. hlm. 37.
20�(GPXQG�%XUNH�� 5HÁHFWLRQ� RQ� WKH� 5HYROXWLRQ� LQ� )UDQFH�� HG�� &RQRU�&UXLVH�

O’Brien, London,1968. lihat pula, Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi 
(Ed), Op. cit, hlm. 12. 
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omong kosong yang retorik, atau puncak dari omong kosong yang 
berbahaya!”.21 

Lebih lanjut, dalam sebuah risalahnya yang lain, Bentham 
mengulang kembali cercaan sinisnya pada teori hak-hak kodrati. Ia 
menulis, “Bagi saya hak dan hukum merupakan hal yang sama, karena 
saya tidak mengenal hak yang lain. Hak bagi saya adalah anak kandung 
hukum: dari berbagai fungsi hukum lahirlah beragam jenis hak. Hak 
kodrati adalah seorang anak yang tidak pernah punya seorang 
ayah”.22 Serangan dan penolakan kalangan utilitarian itu kemudian 
diperkuat oleh mazhab positivisme,23 yang dikembangkan belakangan 
dengan lebih sistematis oleh John Austin (1613–1669). Kaum positivis 
berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari 
hukum negara. Satu-satunya hukum yang sahih adalah perintah dari 
yang berdaulat.24 Ia tidak datang dari “alam” atau “moral”. Hukum 
kodrati dan hak kodrati tidak empiris dan irrasional. 

David Hume (1711-1776) berkebangsaan Skotlandia, 
mengemukakan dua tesis atas penolakan hak kodrati; Petama, 
mengetengahkan dikotomi yang ada (is) dan yang seharusnya (ought), 
dalam diskursus yang kodrati dan yang positivis. kategori fakta yang 
dapat dibuktikan “ada” secara empiris dan yang “benar” atau “salah”-
nya dapat diperlihatkan. 

Inilah yang dimaksud dengan “ada”. Kedua, kategori moralitas 
yang secara objektif tidak dapat dibuktikan adanya, dan mengenai 
hal ini orang masing-masing punya pendapat yang sah. Inilah yang 
dimaksud “seharusnya”. hanya yang “ada” menurut Hume yang 
dapat dibuktikan secara empiris yang merupakan dasar ilmiah yang 
sahih, konsekuensinya, pembahasan moralitas atau yang bersifat 
kodrati yang tidak dapat di ukur secara emperis harus di singkirkan 

21 H. L.A. Hart, Essays on Bentham, Oxford University Press, London, 1982, 
hlm. 82.

22  Jeremy Bentham, Supply Without Burden or Escheat Vice Taxation, dikutip 
dari Hart, Essays on Bentham, Oxford University Press, London, 1982.

23 Mazhab positivisme adalah anak kandung dari “Abad Pencerahan” 
yang kental dengan metode-metode empiris. Adalah David Hume yang pertama 
mengembangkannya. Lihat bukunya, A Treatise of Human Nature, Fontana Collins, 
London, 1970.

24 John Austin, The Province of Jurisprudence Determined, W. Rumble (ed.), 
&DPEULGJH�8QLYHUVLW\�3UHVV��&DPEULGJH�������ÀUVW�SXEOLVKHG�������
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dari anasir-anasir hukum. 
Namun demikian, kecaman dan penolakan dari kalangan positivis 

dan utilitarian tersebut tidak membuat teori hak-hak kodrati dilupakan 
orang. Jauh dari anggapan Bentham, hak-hak kodrati tidak kehilangan 
pamornya, ia malah tampil kembali pada masa akhir Perang Dunia II. 
Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang 
mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung 
internasional.25 Namun demikian, dari pandangan positivisme 
melahirkan sistem hukum positif yang dibutuhkan untuk membuat 
pernyataan yang sistematik dan pasti mengenai hak-hak manusia 
meskipun hak-hak tersebut bersumber dari hukum kodrati. 

Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa 
Holocaust Nazi, membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan 
John Locke tentang hak-hak kodrati. “Setelah kebiadaban luar biasa 
terjadi menjelang maupun selama Perang Dunia II, gerakan untuk 
menghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan dirancangnya 
instrumen internasional yang utama mengenai hak asasi manusia,” 
tulis Davidson.26 

Hal ini dimungkinkan dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) pada 1945, segera setelah berakhirnya perang yang 
mengorbankan banyak puluhan juta jiwa umat manusia dan tahun 
1948 PBB tegas mengikrarkan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 
(DUHAM). Dengan mendirikan PBB, masyarakat internasional tidak 
ingin mengulang terjadinya kembali Holocaust di masa depan, dan 
karena itu “menegaskan kembali kepercayaan terhadap hak asasi 
manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap 
kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara 
besar dan kecil”.27 Dengan deklarasi ini pula semua negara menyatakan 
kewajibannya untuk menghormati (to respect), melindungi (to 
protect) dan memenuhi (�������Ƥ��) hak-hak asasi setiap warganya.

25 David Weissbrodt, “Hak-hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Perspektif 
Sejarah,” dalam Peter Davies, Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai, Yayasan 
Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 1-30. lihat pula, Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 
Alumni, Bandung. 1982. hlm. 233.

26 Scott Davidson, op. cit., hlm. 40.
27 Dikutip dari Preamble Piagam PBB.
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Dari sinilah dimulai internasionalisasi gagasan hak asasi manusia. 
Sejak saat itulah masyarakat internasional bersepakat menjadikan 
hak asasi manusia sebagai “suatu tolok ukur pencapaian bersama 
bagi semua rakyat dan semua bangsa” (a commond standard of 
achievement for all peoples and all nations). Hal ini ditandai dengan 
diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim hukum hak 
asasi manusia internasional yang disiapkan oleh PBB atau apa yang 
kemudian lebih dikenal dengan “International Bill of Human Rights”.

Dari paparan di atas cukup jelas bahwa teori hak-hak kodrati 
telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum 
yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, 
yaitu norma hak asasi manusia internasional. Namun demikian, 
kemunculannya sebagai norma internasional yang berlaku di setiap 
negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep 
awalnya sebagai hak-hak kodrati. 

Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya juga telah jauh 
melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak kodrati 
sebagaimana yang diajukan John Locke. Kandungan hak dalam 
gagasan hak asasi manusia sekarang bukan hanya terbatas pada hak-
hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial 
dan budaya. Bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan 
munculnya hak-hak “baru”, yang disebut “hak-hak solidaritas”, “hak 
atas pembangunan”. Dalam konteks keseluruhan inilah seharusnya 
makna hak asasi manusia dipahami dewasa ini. 

Undang-undang Internasional Hak Asasi Manusia (International 
Bill of Human Rights) jika di runut sejarahnya merupakan perjalanan 
panjang dan akibat peperangan yang memusnahkan umat manusia. 
International Bill of Human Rights disusun oleh sebuah anggota komite 
yang berasal dari wakil-wakil Ameriaka Serikat, Inggris, Perancis, Cile, 
China, Lebanon, Uni Soviet dan Australia yang di prakarsai oleh Komisi 
Hak Asasi Manusia PBB pada 9 Juni 1947 di Lake Succes, New York. 
Wakil dari sekretariat PBB adalah direktur bidang Hak Asasi Manusia 
PBB John Humphrey. 

Komite membahas rancangan yang disusun Humphrey yang 
bersumber dari berbagai orang, wakil-wakil organisasi non-pemerintah 
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dan negara. Komite juga memilih wakil ketua Komisi Hak Asasi Manusia 
Rene Cassin (Perancis) untuk menyusun rancangan deklarasi. Setelah 
diperiksa dan direvisi, rancangan deklarasi ini diajukan pada komisi 
ekonomi dan sosial PBB.28

Sebelum pencapaian DUHAM tersebut, di benua Eropa dan Amerika 
telah terjadi beberapa peristiwa penting, dimana rakyat berjuang 
untuk menuntut kebebasan, persamaan dan kemerdekaan kepada 
Raja yang dinilai sangat sewenang-wenang dalam pemerintahannya 
yang otoriter akibat sistem monarkhi absolut. Lahirnya Magna Charta 
di Inngris (1215), Bill of Rights (1689), Hak-hak di Amerika (1776) dan 
Perancis (1789), hingga pada 1917, pemimpin Uni Soviet Vladimir 
Lenin dan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson menganjurkan 
semboyan baru tentang hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri 
(right to self-determination). Lenin menganjurkan penataan kembali 
hubungan kekuasaan internasional dengan garis-garis baru, yakni 
dengan memberikan rakyat terjajah hak untuk merdeka dengan 
membentuk negara-negara baru yang sesuai dengan aspirasi rakyat. 
Sedangkan Wilson lebih moderat dengan menghormati eksistensi 
imperium-imperium penjajahan, yakni menjaga keseimbangan antara 
rakyat yang terjajah dengan tuntutan-tuntutan negara penjajah.29

Setelah berakhirnya Perang Dunia I, pada 1919 disusun sebuah 
perjanjian internasional melalui Versailles Peace Treaty serta 
meletakkan dasar-dasar masyarakat internasional melalui Kovenan 
Liga Bangsa-Bangsa (LBB/League of Nations). Delegasi Jepang, Baron 
Makino, mengemukakan bahwa persamaan antar bangsa merupakan 
dasar dari Liga Bangsa-Bangsa. Dengan demikian perlakuan yang adil 
dan sama terhadap semua “orang asing” harus dijamin. Statemen ini 
dikemukakan terutama mengingat masih kokohnya diskriminasi rasial 
dalam hukum setiap negara. Sayangnya Makino masih membatasi 
pandangannya pada “orang asing”, sehingga belum berwatak 
universal.30

28 Hendriati Trianita (penerjemah), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: 
Panduan bagi Jurnalis, LSPP, The Asia Foundation, AIDCOM dan USAID, Jakarta, 
2005. hlm. 78.

29 Ibid. hlm. 10.
30 Ibid. hlm. 14.
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Perhatian negara-negara terhadap pentingnya pertindungan atas 
hak-hak pekerja maupun tuntutan untuk mendapatkan pekerjaan yang 
muncul dalam masyarakat di negeri-negeri di mana negara-negara ini 
terlibat dalam konvensi, telah mendorong pula dibentuknya Organisasi 
Buruh Internasional (ILO/international Labour Organization) pada 
1919. Dengan demikian mulai dibayangkan bahwa hak asasi manusia 
tidak hanya tercakup dalam hak-hak sipil dan politik, namun juga hak-
hak ekonomi dan sosial dan budaya.

Setelah perang dunia II yang berlangsung 1939-1945 membawa 
korban puluhan juta meninggal dunia karena terbunuh, kelaparan 
dan menjadi tawanan perang serta kehilangan harta benda yang 
dirampas, hilang atau musnah berantakan. Berbagai tindakan kejam 
dalam Perang Dunia II banyak disebabkan oleh faktor ideologis, 
yakni nasionalisme sempit anti-semit31 dan anti-komunis. Penduduk 
sipil etnis Yahudi dan golongan komunis menjadi sasaran kekejaman 
nasionalisme tersebut. Apa yang dilakukan Nazi Jerman ini 
mengundang tanggapan masyarakat internasional yang sangat keras 
sebagai akibat dari kekalahannya, kekuasaan Nazi dihancurkan dan 
para pimpinannya diadili. Pada 9 Desember 1948 disetujui Konvensi 
Genosida. Para pejabat pemerintah dan militer yang terlibat datam 
kejahatan perang dan genosida dalam Perang Dunia II diadili oleh 
Pengadilan Militer (Nuremberg dan Tokyo).

Apa yang telah terjadi dan dialami dalam Perang Dunia II 
menimbulkan kesadaran betapa mengerikannya suatu kejahatan 
perang yang dilatar belakangi oleh kebijakan negara yang rasis. 
Penaklukan atas negeri-negeri yang dikalahkan diikuti dengan 
pembunuhan massal seperti yang diperlihatkan tentara Nazi Jerman. 
Timbul kesadaran di kalangan kepala negara atau pemerintahan yang 
tidak sejalan dengan kebijakan ini untuk menentang rasisme. Hak 

31 Antonio Cassesse, Op. cit. hlm. 103. Anti-semitisme adalah suatu 
sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi dalam bentuk-bentuk 
penganiayaan/penyiksaan terhadap agama, etnik, maupun kelompok ras, mulai 
dari kebencian terhadap individu hingga lembaga. Fenomena yang paling terkenal 
akan anti-semitisme adalah ideologi Nazisme dari Adilf Hitler, yang menyebabkan 
pemusnahan terhadap kaum Yahudi Eropa, yang dikenal dengan sebitan Holocoust. 
sebagian kalangan berpandangan bahwa peristiwa Holocoust sengaja dilebih-lebihkan 
oleh kaun Yahudi Internasional. http://id.wikipedia.org/wiki/Antisemitisme 
[23/10/2013].
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asasi dan kebebasan manusia perlu dihormati dan dilindungi, agar 
malapetaka itu tidak terulang tagi.

Pada 1946 di Missouri, Amerika Serikat, Perdana Menteri Inggris 
Winston Churchill mengeluarkan pernyataan seputar pentingnya 
memberikan rasa aman kepada rumah tanggga yang tidak terhitung 
jumlahnya. Mereka harus dilindungi dari pembajak raksasa yaitu 
perang dan tirani. Sebelumnya, pada 6 Januari 1941 di hadapan para 
anggota Kongres, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt 
menyampaikan gagasan bagi pembentukan tatanan internasional 
baru (new deal) yang bangkit dari reruntuhan perang. Fokusnya adalah 
penghormatan oleh “seluruh dunia” atas empat kebebasan, yaitu 
kebebasan berbicara, kebebasan menyembah Tuhan, kebebasan dari 
kemiskinan, serta kebebasan dari ketakutan. Gagasan ini kemudian 
dimasukkan ke dalam Piagam Atlantik (Atlantic Charter) pada Agustus 
1941.32

Pesan yang disampaikan Roosevelt itu merupakan gagasan 
pendorong bagi perumusan deklarasi hak asasi manusia di tingkat 
internasional, hingga di deklarasikan dalam sidang umum PBB pada 
10 Desember 1948 di Paris. Deklarasi ini sendiri ditanda tangani oleh 
48 Negara dari 58 anggota PBB dan disetujui oleh Majelis Umum PBB 
yang memuat sebanyak 30 Pasal. Isi deklarasi selain mengadopsi 
sebagian gagasan teks-teks besar hak asasi manusia Amerika, Inggris 
dan Perancis, juga mengadopsi pemikiran dari negara-negara blok 
sosialis seperti hak-hak ekonomi dan sosial. 

Antonio Cassese mengatakan bahwa Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia merupakan buah dari beberapa ideologi, suatu titik 
temu antara berbagai konsep mengenai manusia dan lingkungannya. 
Dengan demikian, apa yang ada dalam Deklarasi tersebut tidak lain 
adalah kompromi. Negara Barat mungkin memang telah memberikan 
����������� ����� �����Ƥ���� ����� ����������� �������������� ���������
hak asasi manusia. Kontribusi-kontribusi tersebut tidak diragukan lagi 

telah membantu pengembangan teori modern hak asasi manusia. 

32 Ibid, hlm. 34
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2. Kondisi HAM dan Kebijakan Pemerintah dalam Bidang HAM

Dalam konteks Indonesia, pemahaman HAM sebagai tatanan 
nilai, norma dan konsep yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak 
pada dasarnya sudah berkembang cukup lama. Secara garis besar 
Bagir Manan membagi perkembangan pemikiran HAM di Indonesia 
dalam dua periode yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) 
dan periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang).33 Pemikiran 
HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam 
organisasi seperti dalam gerakan Boedi Oetomo (1908), Sarekat 
Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1920), 
Perhimpunan Indonesia (1925), dan Partai Nasional Indonesia (1927) 
serta perdebatan para founding fathers dalam sidang-sidang Badan 
Penyelidik Usaha-Usahaa Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 
1945.34

Sedangkan pemikiran HAM dalam periode setelah kemerdekaan 
dibagi dalam periode 1945-1950, periode 1950-1959, periode 1959-1966, 
periode 1966-1998 dan periode 1998-sekarang. Pada periode sebelum 
kemerdekaan (1908-1945) sebagai organisasi pergerakan, Boedi 
Oetomo telah menaruh perhatian terhadap HAM. Dalam konteks 
pemikiran HAM, para pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan 
adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui 
petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun 
tulisan-tulisan yang dimuat dalam surat kabar Goeroe Desa.35 Bentuk 
pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam hak kebebasan berserikat 
dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, pemikiran HAM pada 
Perhimpunan Indonesia banyak dipengaruhi oleh tokoh organisasi 
seperti Mohammad Hatta, Nazir Pamontjak, Ahmad Soebarjo, A. A. 
Maramis, dan sebagainya. 

Pemikiran HAM para tokoh tersebut lebih menitikberatkan kepada 
hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination). 

33 Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia 
Di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum (YHDS)-
Alumni, Bandung, 2001. hlm. 2.

34 Ibid, hlm. 7-28
35 Ibid, hlm. 8. Baca pula dalam, Sartono Kartodirjo (et.al), Sejarah Nasional 

Indonesia V, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1975. hlm. 179. 
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Salah satu pemikiran dari perhimpunan Indonesia seperti dalam pidato 
Mohammad Hatta dikatakan bahwa: 

ǲ��������� ����Ƥ�� ����������� ������������� ����������ǡ� ������ ����
masuk pada pusat politik dunia. Pertentangan kekuasaan sudah mulai, 
yang akan berkembang jadi drama-drama dunia yang hebat, yang dimasa 
sekarang kita belum dapat menggambarkannya. Karena peperangan 
����Ƥ�� ��������� ������� ������ ���� �����ǡ� ������� ����� ���������������
kekuasaan bangsa-bangsa kulit berwarna. Dunia akan memperoleh 
wajah baru yang lebih baik kalau dari pertempuran itu kalau bangsa kulit 
berwarna mendapat kemenangan. Karena kelembutan dan perasaan 
damainya bangsa kulit berwarna akan menjadi tanggungan bagi dunia, 
dengan sendirinya perhubungan dengan kolonial akan diganti oleh 
masyarakat dunia yang didalamnya hidup bangsa-bangsa yang merdeka 
yang berkedudukan yang sama”.36 

Selanjutnya Serikat Islam sebagai organisasi kaum santri yang 
dimotori oleh Agus Salim dan Abdul Muis menekankan pada usaha-
usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari 
penindasan dan diskriminasi rasial.37 Sedangkan pemikiran HAM 
dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai yang berpaham 
Marxisme diperkenalkan oleh seorang Belanda bernama Sneevliet. 
PKI menekankan pada hak-hak yang bersifat sosial dan menyentuh 
isu-isu yang berkenaan dengan alat-alat produksi.38 Hal ini tampak 
pada kegiatan dan keanggotaannya yang sebagian besar terdiri dari 
kaum buruh, tani, pekerja perkebunan serta masyarakat yang tidak 
mempunyai tanah. 

Pada awalnya, Sarekat Islam dan PKI tergabung dalam Sarekat 
Islam tetapi kemudian pecah antara faksi Agus Salim, Abdul Muis dan 
Suryopranoto dengan faksi Semaun, Tan Malaka, dan Alimin. Faksi 
PKI tersingkir pada 1921 dan kemudian mendirikan PKI. Dengan basis 
Marxis, PKI berpendapat bahwa tidak ada hak individual karena hak 
ini egois, yang ada hanya hak legal yang diberikan oleh negara dan 
diarahkan untuk peralihan dari negara komunis menuju masyarakat 
komunis.39 Hak legal bersifat sementara sebagai mekanisme 

36 Iding Wangsa Wijaya, Mengenang Bung Hatta, CV. Haji Masagung, Jakarta, 
1988. hlm. 32.

37 Sartono Kartodirjo (et.al), Op.cit., hlm. 183.
38 Bagir Manan, Op. cit., hlm. 13.
39� 6FRWW�'DYLGVRQ��+DN�$VDVL�0DQXVLD��3XVWDND�8WDPD�*UDÀWL�� -DNDUWD�� ������
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transformasi dan selanjutnya dikelola dan diserahkan ke negara dan 
diawasi secara bersama. Hak ini kemudian dikategorisasi menjadi hak 
ekonomi, sosial dan budaya dimasa datang.

Sedangkan pemikiran HAM Indische Patij yang digagas oleh 
Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat dan Tjipto Mangunkusumo 
menekankan pada persamaan hak bagi semua orang Hindia. 
Memberantas kesombongan ras dan keistimewaan ras, baik dalam 
bidang ketatanegaraan maupun bidang lainnya serta perbaikan 
ekonomi lemah bumi putra dan penghapusan diskriminasi ras, jenis 
kelamin, atau kasta bagi bangsa Hindia. Dan Partai Nasional Indonesia 
(PNI) yang didirikan pada 1927 oleh Soekarno menekankan pada hak 
politik dan ekonomi. Mencita-citakan hak kemerdekaan (rights of self 
determination) dan membangun paham nasionalisme modern.40 

Soekarno mencitakan negara nasional yang demokratis, 
tidak hanya demokratis secara politik tetapi juga secara ekonomi, 
dia mengkritik negara Barat yang membangun demokrasi hanya 
secara politik. Dalam tulisannya di majalah Pikiran Rakyat, Soekarno 
mengkritik demokrasi yang menekankan pada aspek politik saja 
atau parlemen saja. Ia menawarkan konsep sosio-demokrasi yaitu 
demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Sistem politik parlementer, 
menurutnya hanya menguntungkan kaum Borjuis semata, sementara 
kaum proletar tetap menderita, seperti dikemukakannya sebagai 
berikut:

“Ah, Parlemen!, Tiap-tiap kaum proletar kini namanya bisa ikut memilih 
wakil dan ikut dipilih jadi wakil ke dalam parlemen itu, tiap-tiap kaum 
proletar kini namanya bisa “ikut memerintah”. Ya, tiap-tiap kaum 
proletar kini namanya bisa mengusir minister-minister, menjatuhkan 
mister-minister jatuh terpelanting di kursinya. Tetapi pada saat yang 
namanya bisa menjadi “raja” di dalam perlemen itu, pada saat itu ia 
sendiri bisa diusir dari pekerjaan dimana ia bekerja menjadi buruh dengan 
upah kokoro, diusir dilemparkan diatas jalan rayanya pengangguran, 
yang basah karena mata bini dan anak-anak kelaparan….Demokrasi 
paelemen hanyalah demokrasi politik saja…Demokrasi ekonomi, 
kerakyatan ekonomi, kesama rasa sama rataan ekonomi tidak ada, tidak 
ada bau-baunya sedikit juga pun.”41

hlm. 53.
40 Sartono Kartodirjo (et.al), Op.cit., hlm. 209.
41 Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi, Jilid I, Cetakan Kedua, Panitia 
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Pemikran HAM lainnya dapat dibaca dalam surat-surat R.A. Kartini 
yang berjudul “Habis Gelap Terbitlah Terang”, karangan-karangan 
politik yang ditulis oleh H.O.S. Cokroaminoto, Agus Salim, Douwes 
Dekker, Soewardi Soeryaningrat, petisi yang dibuat oleh Sutardjo di 
Volksraad atau pledoi Soekarno yang berjudul ”Indonesia Menggugat” 
dan Hatta dengan judul ”Indonesia Merdeka” yang dibacakan di 
depan pengadilan Hindia Belanda. Percikan-percikan pemikiran 
pada masa pergerakan kemerdekaan itu, yang terkristalisasi dengan 
kemerdekaan Indonesia, menjadi sumber inspirasi ketika konstitusi 
mulai diperdebatkan di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). 

Di sinilah terlihat bahwa para pendiri bangsa ini sudah menyadari 
pentingnya hak asasi manusia sebagai fondasi bagi negara. Diskursus 
mengenai hak asasi manusia ditandai dengan perdebatan yang sangat 
intensif dalam tiga periode sejarah ketatanegaraan, yaitu mulai dari 
tahun 1945, sebagai periode awal perdebatan hak asasi manusia, 
diikuti dengan periode Konstituante (tahun 1957-1959) dan periode 
Orde Baru (tahun 1966-1968).42 Dalam ketiga periode inilah perjuangan 
untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai sentral dari kehidupan 
berbangsa dan bernegara berlangsung dengan sangat serius dan 
memerlukan waktu lama untuk berhasil, yaitu sampai datangnya 
periode reformasi sejak 1998 yang diawali dengan pelengseran 
Soeharto dari kursi Presiden Indonesia oleh gerakan reformasi. 

Pemikiran dan implementasi HAM telah mendapat ligetimasi 
secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk 
ke dalam hukum dasar Negara (konstitusi) yaitu Undang-Undang 
������������� ȋ����������Ȍ�������� ��������� �������� ��������� ����ƨ����
peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh PBB. 
Pemikiran dan implementasi HAM itu dituangkan ke dalam UUD 
Negara Republik Indonesia; yakni UUD 1945,43 UUD RIS 1949,44 UUDS 

Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta, 1963. hlm. 318-319.
42 Todung Mulya Lubis, In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas 

of Indonesia’s New Order, 1966-1990, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993. Baca Bab 
2.

43 Keberlakuan UUD 1945 I mulai 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.
44 Keberlakuan UUD RIS 1949 mulai 27 Desenber 1949 sampai 17 Agustus 1950.
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195045 dan UUDN RI 1945 (hasil amandemen).46

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah amandemen UUD 
1945 yang telah diselewengkan rezim Soeharto selama 32 Tahun. 
Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena 
pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada 
kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar 
pada Presiden, adanya pasal-pasal yang multi tafsir, serta kenyataan 
rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang 
sentralistik dan otoriter. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah 
menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan 
rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan 
negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan 
aspirasi dan kebutuhan bangsa.

Dalam perubahan Kedua UUDN RI 1945 telah terjadi mendasar 
perubahan konstitusi dan akomodasi maksimal muatan HAM. 
Komitmen atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan 
HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah (state 
obligation). Setelah melalui tingkat-tingkat pembicaraan sesuai 
dengan ketentuan Pasal 92 Peraturan Tata Tertib MPR, dalam 
beberapa kali sidang MPR telah mengambil putusan empat kali 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dengan perincian sebagai berikut:
1. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 hasil Sidang Umum MPR tahun 1999 
(tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999); 

2. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2000 
(tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000); 

3. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2001 

45 Keberlakuan UUDS 1950 mulai 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.
46 Keberlakuan UUD 1945 II mulai 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. 

Kemudian UUD 1945 mengalami perubahan setelah reformasi melalui amandemen 
UUDN RI 1945 dengan 4 (empat) kali perubahan, yakni 1). Sidang Umum MPR 1999, 
tanggal 14-21 Oktober 1999; 2). Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000; 
3). Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001; 4). Sidang Tahunan MPR 
2002, tanggal 1-11 Agustus 2002.
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(tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001); 
4. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2002 
(tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002).
Dalam UUDN RI 1945 telah dituangkan dalam pelbagai Pasal 

pengaturan HAM dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
HAM  harus menjadi basis norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh 
negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan 
mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaanya oleh 
negara. Karena itulah pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa 
perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah 
tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Pasal-pasal HAM ke dalam UUDN RI 1945 melalui amandemen, 
yaitu: 1). Pasal 29 Ayat 2 , tentang jaminan dari pemerintah kepada 
warga negara akan haknya memeluk agama; 2). Pasal 30 Ayat 1, 
tentang hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan 
keamanan; 3). Pasal 31 Ayat 1, tentang hak warga untuk mendapat 
pendidikan; dan 4). Pasal 34 Ayat 2 “Negara mengembangkan sistem 
jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat 
yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” 
Berisi tentang hak warga negara Indonesia untuk mendapat jaminan 
sosial dari negara.

Amandemen UUDN RI 1945 tentang HAM juga telah tertuang 
dalam pasal 28 yang diajukan pada masa amandemen yang kedua 
18 Agustus 2000 dengan menambahkan satu bab khusus, yaitu Bab 
X-A tentang Hak Asasi Manusia mulai Pasal 28 A sampai dengan 28 
J. Sebagian besar isi perubahan tersebut mengatur hak-hak sipil dan 
politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Adapun hak asasi manusia 
yang ditetapkan dalam Bab X A UUDN RI 1945 adalah :47

1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya 
(Pasal 28 A) 

2. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 
melalui perkawinan yang sah (Pasal 28 B Ayat 1) 

3. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

47 Lihat UUDN RI 1945 hasil amandemen
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serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 
(Pasal 28 B Ayat 2) 

4. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 
dasar (Pasal 28 C Ayat 1) 

5. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat 
dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya (Pasal 28 
C Ayat 1)

6. Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya 
secara kolektif (Pasal 28 C Ayat 2) 

7. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum 
yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 28 D 
Ayat 1) 

8. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang 
adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 D Ayat 3) 

9. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan (Pasal 28 D Ayat 3) 

10. Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28 D Ayat 4) 
11. Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut 

agamanya (Pasal 28 E ayat 1) 
12. Hak memilih pekerjaan (Pasal 28 E Ayat 1) 
13. Hak memilih kewarganegaraan (Pasal 28 E Ayat 1) 
14. Hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 

meninggalkannya, serta berhak untuk kembali (Pasal 28 E Ayat 1) 
15. Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran 

dan sikap sesuai hati nuraninya (Pasal 28 E Ayat 2) 
16. Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 

pendapat (Pasal 28 E ayat 3) 
17. Hak untuk berkomunikasi dan memeperoleh informasi (Pasal 28 

F) 
18. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan harta benda (Pasal 28 G Ayat 1) 
19. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 
asasi manusia (Pasal 28 G Ayat 1) 

20. Hak untuk bebeas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang 
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merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28 G Ayat 2) 
21. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28 H 
Ayat 1) 

22. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 H Ayat 1) 
23. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna 

mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28 H Ayat 2) 
24. Hak atas jaminan sosial (Pasal 28 H Ayat 3) 
25. Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-

wenang oleh siapa pun (Pasal 28 H Ayat 4) 
26. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 

(retroaktif) (Pasal 28 I Ayat 1) 
27. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apa pun 

dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif 
(Pasal 28 I Ayat 2) 

28. Hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional (Pasal 
28 I Ayat 3)

Sehubungan dengan substansi peraturan perundang-undangan, 
maka ada dua hal yang harus diperhatikan oleh pembentuk peraturan 
perundang-undangan. Pertama, pengaturan yang membatasi HAM 
hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dan terbatas yang 
diperkenankan sesuai ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUDN RI 1945. 
Karena itu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan seterusnya 
pada tingkat bawah tidak dapat membatasi HAM. Kedua, substansi 
peraturan perundang-undangan harus selalu sesuai dengan ketentuan-
ketentuan HAM yang ada dalam UUD 1945. Pelanggaran terhadap 
salah satu saja dari kedua aspek tersebut dapat menjadi alasan 
bagi seseorang, badan hukum atau masyarakat hukum adat untuk 
menyampaikan permohonan pengujian terhadap undang-undang 
tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan jika bertentangan 
dengan UUD dapat saja undang-undang tersebut sebahagian atau 
seluruh dinyatakan tidak berkekuatan mengikat. 

Jadi mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara pembentuk 
undang-undang dilakukan oleh rakyat melalui Mahkamah Konstitusi. 
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Dengan proses yang demikian menjadikan UUD kita menjadi UUD yang 
hidup, dinamis dan memiliki nilai praktikal yang mengawal perjalanan 
bangsa yang demokratis dan menghormati HAM. Namun, penegakan 
HAM tidak akan terwujud hanya dengan mencantumkannya 
dalam konstitusi. Tetapi bagaimana pemerintah sadar akan 
tanggungjawabnya untuk melindungi, memajukan, memenuhi dan 
menegakan HAM bagi kepentingan warganya serta warganya sendiri 
mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warganegara. 

Secara redaksional, Satya Arinanto mengatakan bahwa materi 
muatan HAM dalam Perubahan Kedua UUDN RI 1945 sebagian besar 
merupakan pasal-pasal yang berasal atau setidak-tidaknya memliliki 
kesamaan dengan pasal HAM sebagaimana diatur dalam TAP MPR No. 
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengaruh yang besar dalam 
rumusan materi muatan HAM dalam Perubahan Kedua UUD 1945. 
Namun demikian, harus diakui bahwa pengaturan materi muatan HAM 
dalam UUD 1945, khususnya setelah berlakunya Perubahan keempat 
UUD 1945 adalah sebuah keberhasilan sekaligus sebagai the starting 
point dalam upaya penegakan hukum dan HAM di Indonesia. 

Perubahan ke dua UUD 1945, khususnya pada Bab XA tentang 
����������������������������� �������������������������Ƥ���������
jaminan konstitusi atas HAM Indonesia. Dengan pasal-pasal hak asasi 
manusia yang diperlihatkan di atas, maka terpetakan bahwa: (i) Pasal-
pasalnya menyebar, tidak hanya di dalam Bab XIA tentang Hak Asasi 
Manusia. Sejumlah pasal tentang hak asasi manusia terlihat pula di luar 
Bab XIA (terdapat 8 substansi hak); (ii) UUD 1945 pasca amandemen 
telah mengadopsi jauh lebih banyak dan lengkap dibandingkan 
sebelumnya, baik menyangkut hak-hak sipil dan politik maupun 
hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; (iii) Banyak sekali ditemukan 
kesamaan substantif sejumlah pasal-pasal hak asasi manusia, baik di 
dalam maupun di luar Bab XIA, sehingga secara konseptual tumpang 
tindih, repetitif dan tidak ramping pengaturannya. Misalnya, hak 
untuk beragama maupun berkepercayaan diatur dalam tiga pasal, 
yakni pasal 28E ayat (2), pasal 28I ayat (1), dan pasal 29.48

48 Lihat perbandingan redaksional HAM dalam, Satya Arinanto, Hak 
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Meskipun dengan sejumlah kekurangan secara konseptual, 
pengaturan normatif pasal-pasal hak asasi manusia yang demikian 
sudah cukup maju, apalagi mengatur secara eksplisit tanggung jawab 
negara dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi 
manusia (Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 pasca amandemen). 
Konsepsi tanggung jawab hak asasi manusia dalam UUD 1945 lebih 
menonjol kewajiban warga negara dibandingkan tanggung jawab 
utama negara, dalam hal ini pemerintah. 

Sebagaimana terlihat, kewajiban warga negara dalam soal hak 
asasi manusia diatur secara terpisah dan khusus (Pasal 28J), namun 
secara konseptual pengaturannya kurang tepat karena memasukkan 
konsep derogasi di dalam pasal 28J ayat (2), yang seharusnya dalam 
konstitusi sebagai hukum (hak) dasar tidaklah perlu mengadakan 
pembatasan-pembatasan terhadap hal-hal yang umum atau mendasar 
��������Ǥ� ������� ��������� ��������� �����Ƥ�ǡ� ����� ����������� ������
kondisi tertentu yang sifatnya darurat dan tidak semua hak bisa 
dibatasi atau dikurangi, karena ada sejumlah hak-hak yang sifatnya 
“non-derogable rights” (hak-hak yang tidak bisa sama sekali dibatasi 
atau dikurangi), seperti hak hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan 
dan perbudakan. 

Secara konseptual, perbaikan terhadap pasal-pasal yang 
menyangkut hak-hak asasi manusia adalah membongkar dan 
menata ulang berbasiskan pada substansi yang tegas penormaan 
dan rumusannya, dan menghapus pasal-pasal repetitif dan tumpang 
tindih. Sedangkan menyangkut tanggung jawab hak asasi manusia, 
perubahan UUD 1945 perlu pula mengatur secara tegas dan progresif 
tanggung jawab utama negara, dalam hal ini pemerintah, untuk 
menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia. 
�����������������Ƥ���������������������Ǧ��������������������������
penting agar penyelenggara negara lebih memprioritaskan tanggung 
jawabnya, baik terhadap hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak 
ekonomi sosial dan budaya. 

Pasal-pasal tentang tanggung jawab negara dalam penghormatan, 
perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia haruslah dibuat 

Asasi...,Op. cit., hlm. 21-30.
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secara khusus, termasuk konsekuensi impeachment yang menjadi 
landasan konstitusionalnya (misalnya: memasukkan klausul ”terbukti 
melakukan pelanggaran hak asasi manusia” dalam pasal 7A UUDN RI 
1945). Selain itu dengan kemungkinan momentum politik tertentu, 
perlu dipertimbangkan pula bila hendak melakukan perubahan 
total UUD 1945 (bukan bersifat amandemen), yakni menempatkan 
pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia terlebih dahulu 
dalam pasal-pasal pembuka atau awal dalam struktur konstitusinya 
sebelum pengaturan tentang kekuasaan dan kelembagaan negara 
yang menjalankan kekuasaannya. 

C. Referendum Timor Timur dan Lahirnya Perppu No. 1 Tahun 
1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengabaian dan pelanggaran HAM itu tidak berhenti seiring 
dengan lengsernya Soeharto. Pelanggaran HAM di era reformasi pun 
terus berlanjut dalam transisi kepemimpinan nasional dari Soeharto 
����Ǥ��������Ǥ����ƪ�������������� ������������ ����������ǡ�����������
penghilangan orang secara paksa (penculikan) terhadap sejumlah 
aktivis pro demokrasi, disusul dengan kerusuhan Mei, kasus trisakti, 
kasus Semanggi I dan II serta kasus pembumi-hangusan Timor-
Timur (sekarang Timor Leste) setelah pelaksanaan referendum yang 
memenangkan kelompok pro kemerdekaan dengan kemenangan 
mutlak dengan raihan suara 78.5 % berbanding dengan 21.5% bagi 
opsi otonomi khusus. Maka sejak itu, tepat tanggal 30 Agustus 1999, 
Provinsi Timor Timur resmi menjadi negara sendiri lepas dari NKRI.

Kebijakan pemerintahan BJ. Habibie memutuskan referendum 
bagi Timtim karena dalam dunia internasional, Indonesia dianggap 
tidak sah menduduki wilayah itu karena bukan bagian dari bekas 
jajahan Belanda sesuai dengan perjanjian internasional. Masalah 
Timtim sering dipersoalkan di forum-forum internasional membuat 
posisi Indonesia sering kali terpojok karena dianggap sebagai aneksasi 
terhadap wilayah yang bukan haknya.

Rencana invasi ke Timtim itu disamping didukung oleh AS juga 
Australia, Inggris, Belanda, Jerman Barat dan negara sekutu AS 
di Asia lainnya seperti Korea Selatan dan Taiwan. Indonesia juga 
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menerima batuan 13 pesawat perang jenis OV-10 Bronco dari AS yang 
rancang untuk operasi kontra pemberontakan di daerah sulit seperti 
pegunungan dan hutan. Dipilihnya Indonesia bukan tanpa alasan; 
������� ������Ƥ�� ������� ������ ������� ������ǡ� ����� ������� ���������
����������� ��������� ���� ������ ͕͚͙͝Ǥ� ������� �������� Ƥ������� ����
persenjataan AS dan sekutu sudah dipersiapkan, tinggal keputusan 
pemerintah Indonesia saja kapan mau menyerang.

Awalnya, Soeharto tidak setuju dengan rencana itu tetapi karena 
terus didesak oleh Ali Murtopo dan Benny Murdani (keduanya sebagai 
pimpinan Badan Intelejen Kopkamtib dan Opsus) memberi masukan 
bahwa jika Fretelin yang berhaluan kiri tersebut menguasai Timtim 
maka akan lahir negara komunis dan mempengaruhi Provinsi lain 
untuk menuntut kemerdekaan akan sangat berbahaya bagi stabilitas 
nasional. Dengan pelbagai alasan dan pertimbangan tersebut, 
Soeharto akhirnya merestui invasi tersebut.

Tepat 7 Desember 1975 terjadi operasi militer oleh Indonesia 
dengan melakukan serangan terbuka melalui operasi lintas udara 
dan operasi pendaratan laut bersandi “operasi seroja”. Inilah operasi 
militer Indonesia yang terbuka dan awal dari berbagai masalah 
politik yang merugikan Indonesia dan secara tragis berakhir dengan 
keluarnya Indonesia dari Timor Leste pada tahun 1999. Anehnya, 
menurut Sayidiman Suryohadiprojo (mantan gubernur Lemhanas), 
bahwa serangan tersebut tidak diketahui oleh pimpinan TNI pada 
sat itu, KASAD Jend. Widodo, KASAL Laksamana Subono, KASAU 
Marsekal Saleh Sabarah tidak diajak bicara terkait dengan rencana 
serangan ke Timtim.49 

Bahkan para Kepala Staf Angkatan TNI tidak diperkenankan 
menjenguk anggotanya selama operasi militer di Dili dengan alasan 
bahwa itu adalah operasi intelejen sehingga hanya dimonopoli 
oleh para petinggi intelejen yang di pimpin oleh Asisten Intelejen 
Dephankam/ABRI, LB. Moerdani.50 Invasi Indonesia ke Timtim mulai 
ditentang dunia internasional, melalui Mejelis Umum PBB 12 Desember 

49 Kiki Syahnakri, Timor Timur: The Untold Story, Kompas, Jakarta, 2013. hlm. 
xxi

50 Ibid
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1975 mengadopsi resolusi “strongly deplored (sangat menyesalkan)” 
invasi tersebut dan menuntut Jakarta menarik diri dari wilayah 
tersebut. Resolusi juga meminta agar Dewan Keamanan PBB segera 
mengambil tindakan untuk melindungi teritori Timor Leste. 

Selama pendudukan Timtim dari 1975 hingga 1999, Amnesty 
Internasional memperkirakan jumlah korban sekitar 200.000 jiwa, 
sementara PBB memperkirakan jumlah kematian selama pendudukan 
antara 90.800 hingga 202.600 jiwa dari populasi pada tahun 1999 
sekitar 823.386 jiwa orang. Timor Timur berada dalam pangkuan 
Indonesia selama 37 tahun sejak 1975 dan merupakan provinsi ke-27 
hingga jatuhnya pemerintahan Orde Baru.  

Amerika Serikat, Australia dan Inggris yang dulu sangat 
mendukung integrasi Timtim ke Indonesia, begitu Soeharto jatuh 
ramai-ramai mendukung kemerdekaan Timtim dengan mendesakkan 
dilaksanaknnya referendum untuk rakyat Timor Timur. PM Australia 
John Howard pada 1998, ikut mendesakkan referendum tersebut dan 
memberi perlindungan kepada tokoh pro kemerdekaan seperti Jose 
Ramos Horta untuk tinggal di Australia selama masa pengasingan serta 
memberi sejumlah fasilitas bagi kelompok pro kemerdekaan. Demikian 
pula dengan AS, oleh Presiden Bill Clinton pada saat itu mengancam 
akan menghentikan bantuan dana IMF jika pemerintah Indonesia 
tidak melaksanakan referendum dimana sat itu sedang dilanda krisis 
ekonomi dan pemerintahan BJ. Habibie sangat membutuhkan dana 
tersebut untuk keluar dari krisis.

Akhirnya, pada 27 Januari 1999 Presiden BJ. Habibie mengirim 
������ ������� ������� ���ǡ� ��Ƥ� ������ ����� ���� �����������
referendum dimana Provinsi Timtim diberi dua opsi, yaitu pemberian 
otonomi khusus atau merdeka. Seperti yang diperkirakan banyak 
pihak, opsi merdeka akhirnya memenangkan referendum tersebut. 
Kemenangan kelompok pro kemerdekaan tersebut tidak sepenuhnya 
diterima oleh warga Timtim, sebagian justeru menolak dan 
�������� �������������� ������������ ���������Ǥ����ƪ�������������� ����
terhindarkan, bagi kalangan pro integrasi harga mati tetap dalam NKRI 
sementara kelompok kontra integrasi melakukan aksi demonstrasi 
dan meneriakkan merdeka total (metal). Ketegangan antara kubu 
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pro dan anti integrasi seiring dengan waktu semakin meningkat. Pada 
awal Februari 1999, misalnya, massa dari Front Pembela Kemerdekaan 
Nasional melancarkan aksi demonstrasi dengan membawa bendera 
Fretilin dan meneriakkan yel-yel merdeka. Aksi ini berlangsung selama 
tiga hari berturut-turut. 

Bila kelompok pendukung kemerdekaan lebih memilih jalur politik 
untuk mendukung gerakan mereka, pihak pro integrasi membentuk 
kelompok milisi yang terdiri 14 kelompok milisi meliputi semua 
kabupaten yang ada di Timor Timur seperti pedjuang 59–75 Makikit 
(Viqueque), dipimpin Martinho Fernandes; Ablai (Manufahi), dipimpin 
Nazario Corterel; AHI (Aileu), dipimpin Horacio; Mahidi (Ainaro), 
dipimpin Cancio de Carvalho; Laksaur (Covalima), dipimpin Olivio 
Mendoca Moruk; Aitarak (Dili), dipimpin Eurico Guterres; Sakunar 
(Oecussi), dipimpin Simao Lopes; BMP (Besi Merah Putih) (Liquica), 
dipimpin Manuel de Sousa; Halilintar (Bobonaro-Maliana), dipimpin 
Joao de Tavares; Dadurus (Bobonaro), dipimpin Natalino Monteiro; 
Jati Merah Putih (Lospalos), dipimpin Edmundo de Conceicao Silva; 
dan Darah Merah Integrasi (Ermera), dipimpin Lafaek Saburai. 51

Dokumen Asisten Menteri Koordinator politik dan Keamanan, 
Granadi, bocor ke media bahwa sesuai dengan rapat rahasia Pasukan 
Pejuang Integrasi (PPI) dibawah panglima Joao Tavares dengan pihak 
TNI di kantor Korem Timor Timur tanggal 14 Juli 1999 disepakati 
skenario “bumi hangus” Kota Dili jika kalah dalam referendum. 
Dokumen itu dikutip berbagai media massa isinya antara lain rencana 
darurat untuk menghadapi situasi apabila otonomi khusus di tolak.

Skenario bumi hangus dijalankan oleh para milisi pro integrasi 
dibantu TNI dan Polri. Kediaman Uskup Belo dibakar, Diosis Dili dan 
Baucau di hancurkan, orang-orang dibunuh dipinggil jalan dan dalam 
dua hari diperkirakan sekitar 1.000 orang sudah dibunuh di Kota Dili. 
Di Atambua, Timor Barat, kantor UNHCR (badan PBB untuk urusan 
Pengungsi) diserang dan dibakar massa. Carlos Caceres, Samson 
Aregahegn dan Pero Simundra, ketiganya staf UNHCR tewas dibantai 

51 Laporan KPP HAM tentang Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di 
Timor Timur oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 31 Januari 
2000.
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ribuan milisi pro integrasi lalu ditumpuk dan disiram bensin dan 
membakarnya. 

Kematian 3 staf UNHCR PBB itu menyebar ke seluruh dunia  
bertepatan dengan pembukaan KTT Millenium di Markas PBB, New 
����Ǥ��������������������͕͙͙����������������ǡ���Ƥ���������������
hadirin mengheningkan cipta bagi ketiga korban. Prseiden Gusdur 
yang hadir dalam acara tersebut menjadi sorotan media yang ada 
dalam ruagan itu tampak tertunduk. Kesempatan itu langsung 
������������Ƥ�����������������������������������������
�����Ǥ�
Annan mengajukan protes keras kepada pemerintah Indonesia yang 
dianggap tak sanggup melindungi para pekerja kemanusiaan PBB di 
Timor Barat. Memang dalam referendum pelaksanaannya diserahkan 
kepada PBB sementara keamanan pelaksanaan tanggungjawab 
pemerintah sesuai dengan kesepakatan Tripartit 5 Mei 1999 antara 
Indonesia, Portugal dan PBB.

Dipihak lain, misi PBB yang diberi nama UNAMET (united nation 
mission in east timor)52 dibentuk tanggal 11 Juni 1999 yang di ketuai 
Ian Martin (berkebangsaan Inggris) juga dinilai curang dan memihak 
dalam pelaksanaan referendum demikian pula dengan UNTAET 
(united nations transitional administration in east timor) yang selalu 
menyudutkan pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Sergio Vierra 
de Mello (berkebangsaan Brazil). UNAMET melakukan kecurangan 
dengan cara: merekrut penduduk lokal Timor Timur menjadi staf 
dengan catatan harus memilih opsi merdeka; tempat pemungutan 
suara (TPS) menjelang referendum tidak ada ditempatkan satu pun 
di Atambua, NTT yang didiami sekitar 30.000 pengungsi Timtim; 
mayoritas TPS ditempatkan di lokasi pemukiman pro-kemerdekaan; 
beberapa minggu sebelum referendum anggota-anggota UNAMET 
melakukan intimidasi kepada calon pemilih agar memilih opsi 2 
(merdeka), kejadian ini hampir merata diseluruh kabupaten, misalnya 
di Kab. Bobonaro, Dili, Baukau, Ainaro, dan Maliana.53 UNAMET 

52 UNAMET dibentuk berdasarkan Resolusi 1246 Dewan Keamanan PBB untuk 
mengorganisasi dan mengawasi proses persiapan dan pelaksanaan referendum di 
Timor Timur selama 3 bulan (11 Juni-31 Agustus 1999 kemudian diperpanjang hingga 
30 September 1999 berdasarkan Resolusi 1257 DK PBB.  

53 Kiki Syahnakri, Op.cit., hlm. 222-223.
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berkedudukan di Dili dan memiliki tujuh kantor cabang di daerah, 
dengan 5000 staf, termasuk 241 anggota staf Internasional, 420 
relawan, 280 polisi sipil, dan 4000 staf lokal.

Akibat pelanggaran HAM diatas, Indonesia menjadi sorotan 
dunia internasional serta semakin menguatnya sorotan atas 
pertanggungjawaban pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Timor-
timur selama proses jajak pendapat. Melalui resolusi komisi tinggi PBB 
tahun 1999 dibentuk International Commission of Inquiry on East Timor 
(ICIET), untuk melakukan penyelidikan atas kemungkinan adanya 
pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum humaniter internasional di 
Timor Timur. Laporan komisi memperlihatkan; 
1. Ada bukti-bukti pelanggaran atas hak-hak asasi dan hukum 

humaniter internasional dan merekomendasikan perlunya 
dibentuk mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban pelaku 
diantaranya melalui pembentukan tim penyelidik independen 
oleh PBB untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut; 

2. Membentuk tribunal di tingkat internasional peristiwa Timor-
Timur. Dua rekomendasi inilah yang sangat mempengaruhi 
lahirnya resolusi Dewan Keamanan PBB No 1264 yang diadopsi 
pada tanggal 15 September 1999 dalam sidangnya yang ke 4045, 
Dalam resolusi ini Dewan Keamanan menyerukan agar dilakukan 
pertanggungjawaban atas para pelaku.54 

Kasus pembumihangusan di Timor-timur telah mendorong dunia 
internasional agar dibentuk peradilan internasional (internasional 
tribunal) bagi para pelakunya. Atas resolusi Komisi HAM PBB tersebut 
Indonesia secara tegas menolak dan akan menyelesaikan kasus 
pelanggaran HAM dengan menggunakan ketentuan nasional karena 
konstitusi Indonesia memungkinkan untuk menyelenggarakan 
peradilan hak asasi manusia. Atas penolakan tersebut, mempunyai 
konsekuensi bahwa Indonesia harus melakukan proses peradilan atas 
terjadinya pelanggaran HAM di Timor-Timur

54 Zainal Abidin, “Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Makalah 
Training HAM Lanjutan untuk Dosen Hukum dan HAM, diselenggarakan PUSHAM 
UII kerjasama Norwegia Centre for Human Rights, Jogjakarta Plaza Hotel, 8-10 Juni 
2011. hlm. 1
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Berdasarkan peristiwa kasus Timor Timur dipandang perlu adanya 
peradilan yang secara khusus dengan aturan yang bersifat khusus 
pula untuk mengadili kasus tersebut. Inilah yang menjadi landasan 
pemikiran untuk adanya pengadilan khusus yang dikenal dengan 
pengadilan HAM. Alasan yuridis lainnya yang bisa menjadi landasan 
berdirinya pengadilan nasional adalah bahwa pengadilan nasional 
merupakan “the primary forum” untuk mengadili para pelanggar 
HAM berat.55 

Menurut laporan hasil penyelidikan oleh KPP HAM Komnas 
HAM yang dibentuk pada tanggal 22 September 1999 dengan Surat 
Keputusan No.770/TUA/IX/99, kemudian disempurnakan dengan 
Surat Keputusan No.797/TUA/X/99 tanggal, 22 Oktober 1999 serta 
perpanjangan masa kerja KPP HAM hingga 31 Januari 2000 dengan 
SK Ketua Komnas HAM No.857/TUA/XII/99 tanggal 29 Desember 
1999 menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran berat hak asasi 
manusia atau “most serious crimes” yang menjadi tanggungjawab 
negara (state responsibilities), dan dapat digolongkan ke dalam 
universal jurisdiction; bahwa pelanggaran HAM berat tersebut 
mencakup pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, 
perbudakan seks dan pemerkosaan, pemindahan paksa serta lain-
lain tindakan tidak manusiawi terhadap penduduk sipil, ini adalah 
pelanggaran berat atas hak hidup (the right to life), hak atas integritas 
jasmani (the right to personal integrity), hak akan kebebasan (the right 
to liberty) hak akan kebebasan bergerak dan bermukim (the right of 
movement and to residance), serta hak milik (the right to property) dan 
lain-lain.56 

Dewan Keamanan PBB (DK PBB) kemudian mengeluarkan 
Resolusi Nomor 1264 Tahun 1999 yang isinya mengecam pelanggaran 
berat hak asasi manusia yang terjadi pasca jajak pendapat di Timor-

55 Muladi, “Mekanisme Domestik untuk Mengadili Pelanggaran HAM Berat 
melalui Sistem Pengadilan atas Dasar UU No. 26 Tahun 2000,” Makalah dalam Diskusi 
Panel 4 bulan Pengadilan Tanjung Priok, Elsam, 20 Januari 2004.

56 Baca selengkapnya dalam laporan KPP HAM Kasus Timor Timur tertanggal 
31 Januari 2000. KPP HAM Timor Timur sendiri terdiri dari: Ketua, Albert Hasibuan, 
wakil ketua Todung Mulya Lubis, Sekretaris Asmara Nababan, dan anggota masing-
masing H.S. Dillon, Koesparmono Irsan, Nursyahbani Katjasungkana, Zoemrotin KS 
dan Munir. 
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Timur, penyerangan terhadap personil kemanusiaan nasional dan 
internasional, dan menderitanya rakyat sipil akibat pemindahan 
paksa secara besar-besaran. Oleh karena itu DK PBB meminta 
para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia tersebut 
mempertanggungjawabkan tindakannya di muka pengadilan.57

Desakan Dewan Keamanan PBB tersebut membuat pemerintah 
Indonesia kuatir para Jenderal TNI dan elit politik lainnya akan 
ditangkap dan menghadapi persidangan Intrenasional. Pemerintah 
Habibie terpaksa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 1999 pada 8 Oktober 1999 untuk 
mencegah kekuatiran dimaksud. Kendatipun kemudian Perppu dinilai 
tidak memadai oleh DPR sehingga tidak disetujui sebagai undang-
undang.58 

Sebelumnya, pada 23 September 1999 pendirian Pengadilan Hak 
Asasi Manusia sendiri merupakan mandat dari Pasal 104 (1) Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 
berbunyi: “Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat di bentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia dilingkungan peradilan 
umum”. Hanya dalam tempo 14 hari diundangkannya UU HAM 
kemudian disusul dengan Perppu Pengadilan HAM akibat tekanan 
internasional yang dipicu kasus pembumihangusan Timor Timur. 
Pemerintah Indonesia jelas mengakui adanya desakan itu seperti 
dinyatakan bahwa:59 

“Bahwa berdasarkan kondisi yang sangat mendesak dikaitkan dengan 
tanggung jawab untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia, 
maka untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perlu segera 
diselesaikan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia”

Selain itu, didalam negeri desakan dari kelompok masyarakat 

57 Pasal 25 Piagam PBB jo. Pasal 2(6) jo Pasal 49 menyatakan semua negara di 
dunia terikat secara hukum internasional untuk mengikuti keputusan-keputusan yang 
ditetapkan oleh DK PBB. Jika tidak ditaati, maka DK PBB berhak menjatuhkan sanksi 
kepada negara tersebut, berupa sanski ekonormi (Pasal 41), dan apabila dipandang 
perlu melakukan sanksi militer (Pasal 42).

58 Eddy Djunaedi Karnasudirdja, Dari Pengadilan Militer Internasional 
Nuremberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, PT. Tatanusa, Jakarta, 2003, 
hlm. 82.

59 Lihat Perppu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM, dalam hal 
Menimbang huruf d, serta dalam penjelasan Perppu tersebut.
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(civil society) seperti PBHI, Elsam, Kontras, YLBHI dan lain-lain terus 
menggelorakan dibentuknya pengadilan HAM terhadap pelbagai 
pelanggaran HAM dimasa lalu terutama yang hangat saat itu adalah 
kasus Tragedi Mei, Penghilangan paksa para aktivis dan Peristiwa 
Trisakti serta kasus Semanggi I dan II yang berhimpitan waktu dengan 
terjadi kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur. 

Disamping itu, kasus masa lalu seperti peristiwa 65-66, Tanjung 
Priok dan Talangsari terus diteriakkan oleh para aktivis HAM. Dengan 
bangunan jaringan internasional NGO itu, aktivis HAM luar negeri pun 
mendesakkan diadakannya pengadilan HAM bagi para pelaku dan 
menghujat masih berlakunya impunitas bagi para pelaku. Desakan 
LSM dalam dan luar negeri60 itu terus bergema hingga kemudian 
pemerintahan BJ. Habibie mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 1999 
tentang Pengadilan HAM atau 13 hari sebelum Habibie berhenti jadi 
Presiden. 

Dalam hal itu, keluarnya Perppu Pengadilan HAM tidak bisa 
dilepaskan dari 4 (empat) faktor, yaitu: 
1. Kondisi Hak Asasi Manusia sejak zaman otoritarian Soeharto 

hingga peralihan transisi kepemimpinan nasional; 
2. Banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu 

maupun saat ini yang tidak terselesaikan; 
3. Kuatnya desakan kelompok masyarakat sipil dalam negeri; dan
4. Adanya tekanan internasional yang begitu kuat, khususnya dari 

Dewan Keamanan PBB yang dipicu oleh faktor pembumihangusan 
Timor Timur setelah kalah dalam referendum. 

Bhatara Ibnu Reza, peneliti Imparsial, menampik bahwa 
pembetukan pengadilan HAM merupakan bentuk intervensi karena 
PBB memberi pilihan kepada Indonesia, apakah pelaku akan diadili 
oleh pengadilan internasional atau mau mengadili sendiri?. Indonesia 
memilih mengadili sendiri sehingga Pengadilan HAM segera dibentuk 
melalui Perppu No. 1/1999 yang kemudian menjadi UU No. 26/2000.61 

60 Desakan LSM luar negeri antara lain; Amnesty Internasional, Church in 
Abtion, Infohd, Novib, dan lain-lain

61 Wawancara dengan Bhatara Ibnu Reza pada 28 Juni 2013 di kantor Imparsial, 
Jakarta.
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Menurut Ifdhal Kasim, mantan Ketua Komnas, membenarkan adanya 
desakan dunia internasional terkait pembentukan pengadilan HAM 
tetapi substansi Perppu No.1/1999 sendiri mengandung banyak 
kelemahan, diantaranya karena ketiadaan yurisdiksi sehingga dalam 
UU No. 26/2000 diambillah dua jenis kejahatan yang terdapat dalam 
Statuta Roma; yaitu Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.62

Sesuai amanat Pasal 22 (1) UUD 1945 bahwa Perppu No. 1 
Tahun 1999 tersebut harus dimintakan persetujuan ke DPR dan 
jika ditolak maka otomatis Perppu dinyatakan tidak berlaku. 
Pemerintah mengajukan perppu itu ke DPR melalui Menteri Hukum 
dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra pada 17 Desember 
1999. Selama tiga bulan pembahasan Perppu pengadilan HAM itu di 
DPR mengalami perdebatan sengit terkait seputar makna “kondisi 
mendesak”, keberlakuan retroaktif atau non-retroaktif Perppu 
sehingga tidak menjangkau kasus Timor Timur dan kasus pelanggaran 
HAM sebelumnya, jenis pelanggaran HAM yang diatur sangat terbatas, 
perdebatan hukuman mati, hukum acara, pemberian amnesti bagi 
pelaku pelanggran HAM berat melalui KKR dan lain-lain. 

Anehnya, pemerintah memang berharap Perppu tersebut di 
tolak oleh DPR63 agar bisa mengajukan RUU Pengadilan HAM yang 
baru karena ada perbedaan substansial antara Perppu No. 1/1999 
yang diajukan dimasa pemerintahan Habibie dan RUU Pengadilan 
HAM dimasa Gusdur. Dan benar, sesuai harapan pemerintah, akhirnya 
pada 13 Maret 2000 Perppu No. 1/1999 ditolak oleh seluru fraksi yang 
ada di DPR. Rancangan Undang-Undang Pengadilan HAM yang telah 
disiapkan oleh pemerintah/Presiden itu kemudian diajukan ke DPR 
melalui Surat  No.: R.08/PU/IV/2000 pada tanggal 5 April 2000 untuk 
dibahas oleh DPR.64 Dalam sidang Paripurna DPR RI pada 15 Mei 2000 
sesuai dengan Pasal 122 (1) Tata Tertib DPR RUU Pengadilan HAM yang 
diajukan pemerintah kemudian disampikan kepada seluruh anggota 
DPR dan naskah RUU dibagikan untuk menunggu jadwal pembahasan 
bersama. Berikut perbandingan Perpu No. 1/1999 dengan RUU 
Pengadilan HAM.

62 Wawancara dengan Ifdhal Kasim pada 30 Juli 2013 di Jakarta.
63 Kompas, 21 Januari 2000
64 Dokumen Sekretariat Jenderal DPR RI, Proses Pembahasan RUU tentang 

Pengadilan HAM, Buku I Tahun 2000
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Tabel II. 4
Perbandingan Perpu No.1/1999 dan RUU Pengadilan HAM

Tentang Perpu No.1/1999 RUU Pengadilan HAM
Judul Pengadilan HAM Pengadilan HAM

Lingkup 
Kewenangan 
(Yurisdiksi)

x� Berkedudukan di 
Kabupaten/Kota.1 

x�Menekankan hanya 
Perbudakan dan 
Diskriminasi;2 serta 

x� Pemusnahan, 
pembunuhan, 
penghilangan 
paksa, perbudakan, 
diskriminasi dan 
penganiayaan.3

x� Berkedudukan di 
Kabupaten/Kota4 

x� Pemusnahan 
masaal,pembunuhan, 
pemindahan 
paksa, penculikan, 
Perbudakan, 
diskriminasi, 
penyiksaan 
dan perusakan, 
pembakaran disertai 
penjarahan dan 
pemerkosaan5 

x� Pengadilan HAM 
berwenang memeriksa 
pelanggaran HAM 
berat dilakukan diluar 
batas teritori yang 
dilakukan WNI6

Hukum Acara x� Berdasarkan 
KUHAP7

x� Bisa Banding dan 
kasasi8

x� Hakim ad hoc 
diangkat atas 
usul Ketua MA 
dan ditetapkan 
Presiden9 

x� Mengenal peradilan 
in-absencia10

x� Berdasarkan KUHAP11

x� Bisa banding, kasasi 
dan PK12

x� Hakim ad hoc diangkat 
dan diberhentikan 
oleh Presiden sebagai 
kepala negara 
setelah mendapat 
pertimbangan MA13
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Penyelidikan, 
Penangkapan dan 
Penahanan

x� Penyelidikan 
Komnas HAM dan 
dapat membentuk 
Tim adhoc14

x� Penyidikan dan 
penuntutan 
dikoordinir Jaksa 
Agung15 

x� Wewenang 
menangkap dan 
menahan tersangka 
tidak diatur tegas 
(mengacu KUHAP)

x� Waktu penyelidikan 
tidak diatur

x� Waktu penyidikan 
selama 3 bulan + 3 
bulan lagi.16

x� Waktu penuntutan 
3 bulan sejak 
berkas diterima17

x� Penyidik berhak 
mengeluarkan SP318

x� Penyidikan dapat 
dibuka kembali 
jika ada bukti baru 
(novum)19

x� Penyelidikan Komnas 
HAM dan dapat 
membentuk Tim adhoc 
20

x� Penyidikan dan 
penuntutan oleh Jaksa 
Agung21 dan dapat 
mengangkat tim 
penyidik dan penuntut 
ad hoc22

x� Wewenang 
menangkap dan 
menahan tersangka 
tidak diatur tegas 
(mengacu KUHAP)

x� Waktu penyelidikan 
tidak diatur, tapi 
perbaikan hasil 
penyelidikan selama 14 
hari23

x� Waktu penyidikan 
selama 90 hari + 90 
hari24

x� Penyidik berhak 
mengeluarkan SP3 dan 
dapat dibuka kembali 
jika ada bukti baru25

x� Adanya praperadilan26

Ketentuan tidak 
berlakunya 
Kedaluarsa (Asas 
Retroaktif)

Non-retroaktif (tidak 
berlaku surut)27

Retroaktif (berlaku 
surut)28

Perlindungan Saksi 
dan Korban

Tidak diatur Tidak diatur

Kompensasi, 
Restitusi dan 
Rehabilitasi

Hanya mengenal ganti 
kerugian (kompensasi) 
dan diajukan dengan 
gugatan terpisah 29

Hak korban atas 
kompensasi, restitusi 
dan rehabilitasi dan 
dicantumkan dalam amar 
putusan pengadilan30
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Tanggungjawab 
Komandan dan 
atasan polisi atau 
sipil

Tidak diatur Setiap penyelenggara 
negara, pejabat militer 
atau pejabat polisi 
yang mengetahui atau 
mempunyai alasan untuk 
mengetahu bahwa:

a. Bawahannya 
melakukan percobaan 
atau sudah melakukan 
pelanggaran HAM 
yang berat

b. Tidak mengambil 
tindakan pencegahan; 
atau

c. Tindakan yang dapat 
dipertanggungjawab-
kan untuk mencegah 
pelanggaran tersebut31 

Pengadilan HAM 
Ad Hoc 

x� Tidak diatur

x� Terhadap 
pelanggran HAM 
yang terjadi 
sebelum Perpu 
berlaku ketentuan 
pidana biasa32

x� Pengadilan HAM ad 
hoc dibentuk dengan 
keputusan Presiden 
atas usul DPR33

x� Terhadap pelanggran 
HAM berat dimasa 
lalu dinyatakan 
tidak berlaku 
ketentuan kadaluarsa 
(retroaktif)34

x� Penyelesaian 
pelanggaran HAM 
yang terjadi sebelum 
terbentuknya 
Pengadilan HAM 
dilakukan Komisi 
Kebenaran dan 
Rekonsiliasi (KKR)35 
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Ketentuan Pidana x� Pidana Mati36

x� Penjara Seumur 
Hidup37

x� Pidana penjara 
Maksimal 20 
tahun38 dan 
minimal 1 tahun39

x� Pidana seumur hidup40

x� Pidana penjara 
maksimal 20 tahun,41 
dan 

x� Pidana penjara minimal 
3 tahun42

Sumber: Diolah dari Perpu No.1/1999 dan RUU Pengadilan HAM

D. Pergulatan Pembahasan RUU Pengadilan HAM dan Pandangan 
Politik Fraksi-fraksi di DPR RI 

Setelah di tolak Perppu No.1/1999, pemerintah kemudian 
membentuk Tim perumus RUU Pengadilan HAM yang terdiri dari tokoh-
tokoh dan pakar hukum, diantaranya; Romli Atmasasmita, Muladi, 
Sunaryati Hartono, Lies Sugondho, Benjamin Mangkoedilaga, Lobby 
Lukman, Adnan Buyung Nasution, Djoko Soegianto, Abdul Hakim 
G. Nusantara dan Munir. Menariknya karena RUU ini memasukkan 
Adnan Buyung dan Muladi yang juga Tim Advokasi HAM Perwira TNI 
serta Munir yang justeru anggota KKP HAM.65

Draft RUU Pengadilan HAM yang diajukan ke DPR menjadi 
perhatian masyarakat dan dunia internasional terkait RUU tersebut, 
apa isi dan bagaimana nanti kelanjutan penyelesaian pelanggaran 
HAM berat yang terjadi khususnya kasus Timor Timur. Dalam suatu 
kesempatan, Asmara Nababan dan HS. Dillon (anggota KPP HAM 
Timor Timur) bertemu dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Jozias 
Van Aarsten menanyakan tentang RUU pengadilan HAM yang sedang 
di godok pemerintah Indonesia. Salah satu pasal yang dipersoalkan 
adalah penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum 
terbentuknya pengadilan HAM, dilakukan oleh Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi (KKR),66 dalam kaitan rumusan itu dikuatirkan 
pelanggaran HAM Timtim tidak dapat diadili.67

65  Kompas, 4 Pebruari 2000
66  Pasal 32 RUU Pengadilan HAM
67  Kompas, 21 Januari 2000
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   Asmara Nababan berpendapat bahwa RUU Pengadilan HAM 
seharusnya bersifat retroaktif supaya bisa dipakai dalam kasus 
Timtim, soal berapa tahun kebelakang kasus pelanggaran HAM yang 
bisa diselesaikan dan dinegosiasikan tergantung DPR dan Pemerintah. 
Namun, Komnas HAM mengusulkan agar kasus yang dapat diselesaikan 
melalui pengadilan HAM adalah kasus yang terjadi pada kurun waktu 
15 tahun sebelum UU diberlakukan. Lebih lanjut Nababan mengatakan 
bahwa jika pelanggaran HAM diselesaikan melalui KKR juga dapat 
menimbulkan masalah baru jika pelanggar HAM tidak mengakui atau 
tidak jujur, namun jika dibawa ke pengadilan tetapi tidak berlaku 
surut, pengadilan bisa menyatakan tidak dapat mengadili karena UU-
nya tidak berlaku surut, jadi mekanisme penyelesaiannya tidak jelas.68

Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional yang 
peduli dengan Indonesia pun memberi perhatian terkait dengan RUU 
pengadilan HAM dan masalah Timtim serta Aceh. Dalam kunjungan 
Yusril Ihza Mendra ke Belanda, beliau diundang oleh sejumlah LSM 
internasional untuk mendiskusikan soal pelanggaran HAM yang sedang 
hangat di Indonesia. Amnesty Internasional, Novib, Infohd, HOM dan 
lain-lain meminta penjelasan Menkumdang yang sedang ada di Negara 
tersebut. Yusril mengatakan bahwa penyelesaian masalah HAM di 
Indonesai tidaklah mudah, sangat kompleks karena itu pemerintah 
berhati-hati agar masalah itu bisa selesai. DI bawah pemerintahan 
Gusdur beberapa kebijakan upaya penyelesaian kasus HAM seperti di 
Aceh, Maluku dan Irian Jaya (saat itu) sedang diupayakan. Disamping 
itu penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia juga terkait dengan 
pembuatan UU, pemerintah sudah mengeluarkan Perpu No1/1999 
tetapi kurang mendapat respon sehingga pemerintah menyiapkan 
RUU baru tentang pengadilan HAM.69

Dalam internal tim perumus RUU pengadilan HAM pun terjadi 
perbedaan pendapat. Adanya klausul dalam Pasal 32 terkait 
penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum 
terbentuknya pengadilan HAM dilakukan oleh Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi dinilai Munir telah terjadi perubahan tanpa 

68  Ibid
69  Kompas, 22 Januari 2000
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sepengetahuan dirinya dan beberapa anggota lainnya. Darft terakhir 
bulan Nopember 199970 yang menyepakati adanya ketentuan berlaku 
surut dengan jangka waktu 15 tahun. Munir menegaskan bahwa 
dimasukkannya KKR dalam penyelesaian kasus HAM mengindikasikan 
adanya kepentingan politis untuk menghindari pengadilan HAM untuk 
mengadili pelaku pelanggar HAM.71 Berkaitan Pasal 32 itu, banyak 
masyarakat dan anggota KPP HAM Timor Timur sendiri kecewa karena 
kasus pelanggaran HAM sebelum diundangkan UU ini tidak bisa diadili.

Pendapat berbeda disampaikan Romli sebagai salah satu tim 
penyusun RUU tersebut. Dikatakan bahwa perubahan itu memang dari 
sisi pemerintah, tapi bukan karena ada kompromi antara pemerintah 
dan militer. Dari sisi pemerintah merasa perlu melakukan perubahan 
untuk mendudukkan KKR dalam posisinya karena tidak semua 
pelanggaran HAM dimasa lalu bisa diselesaikan secara yuridis.72 RUU 
Pengadilan HAM berlaku surut dengan 15 tahun hanya menjangkau 
tahun 1984, padahal bisa saja pelanggaran HAM yang akan diusut 
sampai denagn tahun 1959, dan ini tidak mudah diselesaikan secara 
yuridis sebab saksi dan bukti tidak ada lagi. Karena itu, penyelesaiannya 
harus secara politis melalui KKR.73 

Selama pembuatan RUU Pengadilan HAM oleh tim penyusun 
nampaknya ada beberapa isu yang sangat mengemuka dan ramai 
diperdebatkan ditengah masyarakat, seperti penamaan RUU, kategori 
jenis pelanggaran HAM berat, perlindungan saksi dan korban yang 
dinilai minim, pengangkatan penyidik ad hoc, penuntut ad hoc, hakim 
ad hoc dan pengadilan ad hoc yang dinilai memungkinkan dipolitisir 
oleh eli kekuasaan baik untuk menekan lawan politik, melanggengkan 
impuniti, atau balas dendam. Dari seluruh perdebatan  itu, isu 
pemberlakuan asas berlaku surut (retroaktif) menjadi pembahasan 
yang paling hangat karena terkait dengan asas legalitas, batas waktu 
penerapan asas berlaku surut,  pembentukan pengadilan ad hoc, dan 
pengangkatan Jaksa atau hakim ad-hoc. 

70  Menurut tim perumus RUU lainnya, Romli Atmasasmita (Dirjen Hukum 
dan Perundang-undangan) mengatakan bahwa pembahasan terakhir draft RUU bukan 
bulan Nopember tapi akhir Desember 1999

71  Kompas, 24 Januari 2000
72  Kompas, 25 Januari 2000
73  Ibid
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Bermula dari Perpu No.1/1999 tentang Pengadilan HAM yang 
diajukan oleh pemerintah kemudian ditolak oleh DPR karena 
dianggap mengabaikan rasa keadilan bagi korban pelanggaran 
HAM. Isi Perpu tersebut memang tidak berlaku surut sehingga tidak 
menjangkau pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum waktu 
pemberlakuannya. Sementara dalam waktu bersamaan sedang 
diselidiki dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur (Timtim) yang 
menjadi sorotan dunia Internasional. Kasus-kasus pelanggaran HAM 
berat tidak hanya Timor-Timur, tapi bagaimana dengan kasus-kasus 
lainnya yang pernah terjadi di Indonesia. 

Bagi sebagian masyarakat termasuk para pejabat dan pakar 
menyebutkan bahwa keberlakuan asas rumusan Pasal rumusan Pasal 
37 ayat (1) RUU terkait kewenangan pengadilan HAM ad hoc dapat 
memeriksa dan memutus kasus sebelum diundangkannya UU ini dinilai 
bertentangan dengan asas hukum universal nullum delictum, noella 
poena sine praevia lege poenali (tidak ada satu perbuatan sebagai  
tindak pidana, kecuali terlebih dahulu dinyatakan sebagai tindak 
pidana dalam undang-undang) serta asas legalitas sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1 KUHP. 

Menurut Mantan  Jaksa Agung, Soedjono Atmonegoro, bahwa 
asas hukum tidak ada ketentuan berlaku surut, jika UU pengadilan HAM 
berlaku surut maka melanggar ketentuan asas hukum yang mengatur 
soal penghukuman pidana melarang adanya ketentuan berlaku surut.74 
Pendapat sama disampaikan oleh ahli hukum Indriyanto Seno Adji, ia  
menilai bahwa Indonesia termasuk negara yang memberlakukan asas 
legalitas absolut yang ketat. Artinya, pemberlakuan asas berlaku surut 
cenderung melanggar HAM, dan dipakainya asas berlaku surut akan 
menjadi kesulitan untuk menetapkan batas waktu berlakunya karena 
menyangkut batasan waktu peristiwa yang dialami korban atau pelaku, 
bisa saja batasan waktu itu justeru korban merasa diperlakukan tidak 
adil dan haknya terlanggar.75   

Pendapat berbeda disampaikan oleh Jaksa Agung, Marzuki 
Darusman, pemberlakuan asas berlaku surut dapat diterapkan jika 

74  Kompas, 3 Pebruari 2000
75  Kompas, 5 Pebruari 2000
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hanya terbatas pada kejahatan terhadap kemanusiaan (crime againt 
humanity) dan tidak adanya pelanggaran asas hukum pidana secara 
universal terkecuali pelanggaran HAM biasa tetap pada asas hukum 
pidana nasional.76 

Sedangkan ahli hukum Romli Atmasasmita menegaskan bahwa 
asas berlaku surut tak tabu untuk diterapkan dalam mengadili pelaku 
pelanggaran HAM berat karena pelanggaran HAM berat bukan 
merupakan tindak pidana biasa. Ketentuan KUHP tidak bisa diterapkan 
untuk mengadilinya. Dari pengalaman pengadilan internasional 
terhadap pelaku pelanggaran HAM selama ini telah diterapkan 
ketentuan berlaku surut. Genosida bisa diartikan pembunuhan tapi 
genosida (pembasmian etnis) tidak dapat disamakan dengan tindak 
pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338-340 KUHP, kasus 
Yugoslavia, Rwanda dan Kamboja menerapkan prinsip berlaku surut.77    

Pendapat tim perumus RUU diatas juga diamini Munir (Tim KPP 
HAM Timtim) bahwa penerapan asas berlaku surut bisa diterapkan 
asal pada jenis dengan kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. 
Persolannya seperti yang ditanyakan oleh Indriyanto Seno Adji adalah 
batasan waktunya, sampai batas waktu kapan asas berlaku surut 
itu diterapkan. Muladi berpendapat sebaiknya dimulai dari sejak 
pemberian jajak pendapat Timtim, batasan waktu lainnya pelbagai 
usulan, ada yang mengusulkan 15 tahun ke belakang atau 30 tahun. 

Perdebatan panjang itu akhirnya diakhiri mengambil jalan tengah, 
pembentukan pengadilan HAM dengan menganut asas retroaktif 
tanpa batas waktu, dan pada kasus-kasus tertentu seperti Timtim, 
Aceh, Papua akan dibentuk pengadilan ad hoc sementara pengadilan 
HAM yang permanen akan diterapkan untuk kejahatan-kejahatan 
dimasa datang.78 Dan untuk penentuan pengadilan HAM berat ad 
hoc berdasarkan keputusan Presiden atas usul Dewan Perwakilan 
Rakyat.79

Selama pembahasan RUU Pengadilan HAM, pihak Mahkamah 
Agung justeru kurang pro-aktif dalam memberi pandangan mengenai 

76  Ibid
77  Ibid
78  Kompas, 9 Pebruari 2000
79  Pasal 37 (2) RUU Pengadilan HAM
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suatu permasalahan hukum kepada instansi pemerintah lainnya. 
Misalkan saja tentang perdebatan panjang terkait pemberlakuan asas 
retroaktif. Padahal, jika RUU ini sudah diundangkan akan menjadi 
bagian dari MA karena mengamanatkan pembentukan peradilan 
tersendiri dibawah lingkup peradilan umum. Sangat disayangakan, 
MA tidak aktif menyikapi perkembangan pembahasan rencana 
pembentukan pengadilan HAM itu sendiri. Ini diakui oleh Pranowo, 
Sekjen MA, seusai konsultasi antara MA dan DPR. Padahal dalam 
pertemuan itu dibahas terkait dengan soal pengadilan koneksitas, 
Perppu Pengadilan HAM serta peradilan satu atap.80 Satu hal yang 
tidak mungkin kalau pihak MA tidak mengetahui adanya pembahasan 
tentang rencana pembentukan pengadilan HAM. Kendatipun tidak 
responsif, MA berharap segala hal terkait hakim dan pengadilan agar 
diserahkan kepada MA.81 

 Terkait dengan pembentukan pengadilan HAM ad hoc, Satya 
Arinanto (Mantan Deputi Menteri Negara Urusan HAM) menawarkan 
tiga alternatif model pengadilan HAM ad hoc, yaitu: pertama, 
pengadilan ad hoc digelar di Pengadilan Negeri Jakarta; kedua, kasus 
pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UU pengadilan HAM disahkan 
akan diadili di pengadilan ad hoc yang dibentuk dengan keputusan 
Presiden setelah konsultasi dengan DPR, kedua model pengadilan ad 
hoc ini tetap memakai KUHAP sebagai acuan beracara; dan ketiga, 
pengadilan HAM ad hoc di gelar dengan memakai hukum acara yang 
akan diatur dalam UU pengadilan HAM.82 Dengan segala kelebihan dan 
kelemahan RUU Pengadilan HAM, pemerintah akhirnya menyerahkan 
RUU tersebut ke DPR untuk dibahas.  

Dalam keterangan Pemerintah yang disampaikan pada 5 Juni 
2000 dalam sidang paripurna DPR mengenai RUU Pengadilan HAM 
dijelaskan bahwa pemerintah menerima penolakan Perpu No. 1/1999 
tentang Pengadilan HAM karena banyak mengandung kelemahan 
substantif dan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat 
karena Perppu tersebut tidak berlaku surut (retroaktif) sehingga 

80  Kompas, 16 Pebruari 2000
81  Ibid
82  Kompas, 4 Maret 2000
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pelanggran HAM berat yang terjadi sebelum Perppu tidak tercakup 
pengaturannya.83

Beberapa pertimbangan pemerintah dalam pengajuan RUU 
Pengadilan HAM, sebagai berikut:84 
1. Merupakan perwujudan tanggungjawab bangsa Indoensia 

sebagai salah satu anggota PBB. Dengan demikian merupakan 
suatu misi yang mengemban tanggungjawab moral dan hukum 
dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi HAM 
yang ditetapkan oleh PBB, serta yang terdapat dalam berbagai 
intrumen hukum lainnya yang mengatur mengenai HAM yang 
telah dan aatau diterima oleh Indonesia;

2. Dalam rangka melaksanakan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 
tentang HAM dan sebagai tindak lanjut dari UU No. 39 tahun 1998 
tentang HAM. Pasal 104 ayat 1 UU tersebut menentukan bahwa 
yang berwenang mengadili pelanggaran HAM yang berat adalah 
Pengadilan HAM yang berada dalam lingkup Peradilan Umum;

3. Untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu dibidang 
keamanan dan ketertiban umum, termasuk perekonomian 
nasional. Keberadaan Pengadilan HAM ini sekaligus diharapkan 
dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia 
internasional terhadap penegakan hukum dan jaminan kepastian 
hukum mengenai penegakan HAM di Indoensia.

DPR sebagai lembaga politik yang berfungsi sebagai pembuat 
UU, maka politik pembentukan UU pengadilan HAM akan sangat 
diwarnai dengan kepentingan politik masing-masing fraksi, apakah 
pembentukan itu memang bertujuan untuk menyeret para pelaku 
pelanggran HAM berat dihukum sebenar-benarnya dan memberi rasa 
keadilan bagi korban atau hanya sekedar respon taktis-prosedural 
semata, sekedar memenuhi tuntutan dan desakan masyarakat dan 
dunia internasional tetapi berisikan materi hukum yang konservatif 

83  Sekretariat Jenderal DPR RI, Proses Pembahasan RUU tentang 
Pengadilan HAM, Buku I Tahun 2000.

84  Disampaikan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza 
Mahendra pada 5 Juni 2000 dalam sidang paripurna DPR tentang RUU Pengadilan 
HAM
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dan bahkan cenderung melindungi para pelaku kejahatan HAM 
(impuniti). 

���Ƥ������� ������������ �������� ������� ���� ������ �������� �����
penyikapan mereka melalui pandangan dan sikapnya  dalam rapat-
rapat pansus, rapat paripurna maupun dilihat dari daftar inventaris 
masalah (DIM) melalui risalah rapat, dokumen proses pembahasan, 
pandangan awal dan pendapat akhir maupun komentar-komentar 
dari pelbagai media. 

�������� ���Ƥ������� �������� 	�����Ǧ������� ��� ���� ��� ��������
pemerintah memberikan keterangan terkait pengajuan RUU 
Pengadilan HAM:

1) Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P)

Pandangan Umum PDI-P ini disampaikan oleh Firman Jaya Daeli yang 
pada prinsipnya berpandangan bahwa:85

a) Dalam pembukaan UUD 1945 telah ditegaskan bahwa 
perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, yang pada dasarnya merupakan 
kewajiban dan tanggungjawab pemerintah. Oleh karena 
itu, seluruh instrumen, institusi dan aparatur negara harus 
ditempatkan dalam posisi dan peran melindungi rakyat Indonesia 
khususnya dari sudut HAM;

b) RUU Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus, dan kek-
hususan dalam rancangan ini lebih bersifat formal-instrumental 
���������������������������������Ƥ���������������������������-
si yang mengarah pada substansi perlindungan dan penegakan 
HAM. Dan sifat kekhususan harus ditempatkan secara strate-
gis-substansial. Selanjutnya kami perlu mempertanyakan sikap 
dan pendirian pemerintah mengenai penggunaan kata ”Pelang-
garan HAM” karena dari sudut konvensi intrumen internasional 
pada dasarnya yang ada adalah ”Kejahatan HAM”. Apakah posisi 
pemerintah melihat suatu perlakuan atau perbuatan yang meru-
gikan HAM hanya dikategorikan ”pelanggaran” dan bukan diper-

85  Pandangan Umum F-PDI Perjuangan yang disampaikan pada tanggal 14 
Juni 2000 dalam sidang Paripurna DPR RI. 
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tegas sebagai suatu kejahatan. 

c) Kejahatan HAM di Indonesia sudah sering terjadi dalam skala 
besar maupun kecil secara sistematis, terorganisir dan bersifat 
struktural. Proses untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, pemeriksaan terhadap kejahatan HAM sama sekali 
�������������������������� �������������������Ƥ���Ǥ���������
obyektif ini mengakibatkan negara beserta segala institusi dan 
aparatnya mengalami kehilangan kepercayaan dari rakyat dan 
bangsa Indonesia serta publik internasional kehilangan;

d) Dalam tahap penyidikan dan penuntutan kejahatan HAM oleh 
Jaksa Agung, kami perlu mempertanyakan mengenai proses 
pengangkatan, keberadaann dan pertanggungjawaban penyi-
dik ad hoc dan jaksa penuntut ad hoc tidak hanya bertanggun-
gjawab ke Jaksa Agung tetapi lebih penting harus bersifat inde-
penden bekerja profesional sehingga lebih bertanggungjawab 
secara moral dan politik kepada publik. Rekruitmen penyidik dan 
������������������������������������������Ƥ������������������-
ta tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam 
kasus kejahatan HAM;

e) Ketentuan Pasal 12 dalam RUU ini ada kecenderungan pemerin-
tah lebih mengedepankan perdata ketimbang ketentuan pidana. 
Upaya perlindungan korban dan saksi sebaiknya diatur dalam 
bentuk UU, dan tanpa ada tendensi untuk mengintervensi ker-
ja teknis yuridis penyidik, penuntut dan pemeriksaan di tingkat 
pengadilan maka seharusnya ada semacam public progress re-
port dari hasil dan perkembangan pemeriksaan dilakukan;

f) Dalam draft RUU yang diajukan pemerintah, memang telah dising-
gung mengenai penyelenggara negara, pejabat militer atau peja-
bat polisi dalam kaitan dengan kejahatan HAM (Pasal 35). Namun 
kami masih mempertanyakan konsep ini secara menyeluruh dan 
mendasar. Institusi dan pejabat-pejabatnya terutama tingkat 
atas harus senantiasa diminta pertanggungjawaban dan dapat 
terkategorikan melakukan kejahatan HAM apabila sebuah aksi 
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dan tindakan resmi maupun tidak resmi mengandung kejahatan 
HAM. Artinya tidak ada lagi yang namanya kesalahan prosedural 
dan hanya anak buah yang dipersalahkan serta dipersepsikan 
hanya sebatas pidana umum biasa.

Paling tidak ada beberapa catatan penting yang disampaikan 
dalam RUU Pengadilan HAM itu. Pertama, PDIP berharap bahwa UU 
yang akan dibentuk dengan sifat kekhususannya tidak hanya bersifat 
formal-instrumental tetapi sejatinya lebih strategis-substansial, 
yakni berupa perlindungan dan penegakan HAM. Kedua, mengenai 
penggunaan kata ”Pelanggaran HAM” yang dinilainya tidak dikenal 
dalam konvensi intrumen internasional seperti Statura Roma dengan 
peristilahan ”crimes” dan dilihat dari substansi materi dan tujuan 
RUU ini maka yang tepat adalah ”Kejahatan HAM”. Ketiga, PDIP 
secara tegas memberi pernyataan bahwa di Indonesia telah terjadi 
Kejahatan HAM dalam skala besar maupun kecil secara sistematis, 
terorganisir dan bersifat struktural. Keempat, selama ini dalam 
proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan terhadap 
kejahatan HAM dinilai mengalami kehilangan kepercayaan dari rakyat 
dan publik internasional. 

Keempat, PDIP juga mempersolakan proses pengangkatan, dan 
pertanggungjawaban penyidik ad hoc dan jaksa penuntut ad hoc yang 
dinilainya harus juga bertanggungjawab ke publik baik secara moral 
maupun politik serta mengusulkan adanya mekanisme public progress 
report dari hasil dan perkembangan pemeriksaan yang dilakukan; dan 
kelima, terkait penyelenggara negara, pejabat militer atau pejabat 
polisi dalam kaitan dengan kejahatan HAM yang selama ini hanya 
dinilai sebagai kesalahan prosedural dan mengorbankan anak buah 

serta dipersepsikan hanya sebatas pidana umum biasa.

2) Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)

���������� ����� ������� 
������ ���� ������������ ����� ������ ���Ƥ��
yang pada prinsipnya berpandangan bahwa:86

a) Pada hakikatnya tuntutan masyarakat Indoensia akan 

86  Pandangan Umum F-Partai Golongan Karya (Golkar) yang disampaikan 
pada tanggal 14 Juni 2000 dalam sidang Paripurna DPR RI. 
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terbentuknya UU tentang Pengadilan HAM sebagai tindak lanjut 
dari UU No. 39/1999 tentang HAM, adalah merupakan salah satu 
rangkaian dari berbagai upaya bangsa kita terhadap penegakan 
HAM sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan 
piagam PBB serta deklarasi HAM PBB;

b) RUU pengadilan HAM hendaknya tidak tumpang tindih dengan 
berbagai perangkat hukum lainnya yang mengatur mengenai 
HAM yang telah dan atau diterima oleh negara Indonesia seperti 
UU No. 5/1998 tentang pengesahan konvensi menentang 
penyiksaan dan perlakuan kejam dan lain-lain;

c) Jenis tindak pidana yang diatur dalam RUU ini seperti 
pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, pengrusakan dan 
pembakaran dapat ditemukan dalam KUHP dan merupakan 
tindak pidana sehingga dengan sendirinya terjadi tumpang 
tindih, hal ini dapat menimbulkan masalah, sehingga harus 
dijelaskan lebih lanjut dan dicermati sebagaimana mestinya;

d) Ketentuan berlaku surut dalam RUU Pengadilan HAM ini masih 
perlu dikaji, karena dianggap betentangan dengan KUHP 
tentang asas nullum delictum. Demikian pula ketentuan berlaku 
surut atau tidak berlakunya kadaluarsa sebagaimana terdapat 
pada Pasal 40 RUU tentang Pengadilan HAM telah banyak 
dipersoalkan sejumlah akademisi dan praktisi hukum terutama 
masa berlaku surutnya 10 tahun atau 20 tahun;

e) Berkaitan halnya dengan eksistensi komisi kebenaran dan 
rekonsiliasi yang akan dibentuk dengan UU untuk penyelesaian 
pelanggaran HAM berat perlu dijelaskan lebih lanjut dan bahkan 
perlu dikaji supaya kehadiran komisi tersebut bukanlah semata-
mata untuk kepentingan sesaat.   

Mengamati pandangan fraksi Partai Golkar diatas nampaknya 
yang disampaikan masih sebatas hal-hal normatif dan tidak tajam 
mengkritisi substansi RUU yang diajukan pemerintah. Bahkan seolah 
����Ƥ�������������������������������������������������������
pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, pengrusakan dan pembakaran 
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dapat ditemukan dalam KUHP. Pandangan ini tentu mengsimplikasi 
(menyederhanakan) perbuatan kejahatan HAM dengan pidana 
biasa. Demikian pula ketentuan berlaku surut (retroaktif) dalam RUU 
Pengadilan HAM dianggap bertentangan dengan KUHP tentang asas 

nullum delictum tanpa memberi argumentasi yang jelas. 

3) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Pandangan Umum PPP ini disampaikan oleh H. Zain Badjeber 
yang pada prinsipnya berpandangan bahwa:87

a) Era reformasi sebagai momentum proses demokratisasi ha-
rus dilandasi oleh supremasi hukum, karena demokrasi tanpa 
supremasi hukum hanya melahirkan anarki. Penegakan hukum 
atas pelanggaran HAM berat saat ini benar-benar menjadi suatu 
kebutuhan mendesak. Masyarakat kita semakin menyadari 
betapa pentingnya menyelesaikan berbagai persoalan yang 
berkaitan dengan terjadinya pelanggaran HAM di bumi Indonesia 
yang terjadi dimasa lalu serta upaya pencegahan dimasa 
depan. Jika hal ini tidak direspon dengan cepat maka ancaman 
disintegrasi dapat menjadi kenyataan yang tidak diharapkan;

b) Masalah pelanggaran HAM tidak hanya masalah Indonesia tetapi 
juga masalah internasional. Pelanggaran HAM berat terhadap 
seseorang atau kelompok dianggap sebagai kejahatan terhadap 
umat manusia (kejahatan internasional). Maka lembaga peradilan 
ditiap-tiap negara atau lembaga peradilan internasional seperti 
ICC dapat memeriksa dan mengadili pelakunya berdasarkan 
prinsip-prinsip universal (universal jurisdiction principle);

c) Kebutuhan akan adanya pengadilan HAM menjadi sangat penting 
dan mendesak, yaitu untuk mengungkap dan menyelesaikan 
berbagai peristiwa yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran 
HAM menjadi mandul sebab tidak dapat dimajukan ke pengadilan 
karena tidak adanya pengaturan tentang pengadilan HAM yang 
sekaligus mengatur mengenai penyidikan dan penuntutannya. 

87  Pandangan Umum F-PPP yang disampaikan pada tanggal 14 Juni 2000 
dalam sidang Paripurna DPR RI. 
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Akibatnya berbagai kasus pelanggaran HAM seperti Peristiwa 
Tanjung Priok, Peristiwa GPK Warsidi di Lampung, DOM Aceh, 
Papua, Trisakti, semanggi I dan II hanya menjadi tumpukan 
dokumen yang sulit ditindaklanjuti;

d) Sesungguhnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung 
inggi nilai-nilai kemanusiaan seperti dalam sila kedua Pancasila, 
kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian TAP MPR 
tentang HAM, UU No. 39/1999 tentang HAM, namun sejarah 
Indonesia mencatat fakta bahwa semangat dan komitmen akan 
penghargaan HAM sangat jauh dari yang diharapkan;

e) Mencermati dan mengkaji RUU tentang HAM ini, fraksi PPP 
menyampaikan beberapa catatan : Pertama, Dalam pasal 19 RUU 
mengenai peradilan militer, apakah kewenangan pengadilan 
HAM ini meliputi subyek pada peradilan militer?; Kedua, dalam 
penyidikan dan penuntutan Jaksa Agung dapat mengangkat 
penyidik ad hoc dan Jaksa Penuntut Umum a dhoc (pasal 10 
RUU) sama kedudukannya dengan tugas penyidikan Polri 
atau penuntutan Jaksa yang dimaksud KUHAP?, atau sekedar 
mendampingi jaksa/polri saja?; Ketiga, Mengenai perlindungan 
saksi dalam pelanggaran HAM, seyogyanya tidak hanya 
membatasi pada perlindungan fisik semata tetapi juga meliputi 
perlindungan prosedural; Keempat, apakah pengadilan HAM 
yang akan dibentuk nanti benar-benar dapat terbebas dari 
pengaruh eksekutif atau institusi lainnya dalam melakukan 
pemeriksaan, mengeluarkan putusan dan penyelesaian kasus 
pelanggaran HAM berat?, hal ini memperhatikan susunan 
pengadilan HAM yang dilakukan Majelis Hakim ad hoc diangkat 
dan diberhentikan oleh Presiden?; Kelima, Apakah pemerintah 
sependapat dengan FPPP bahwa mengingat kualitas dari 
perkara HAM tersebut serta keterbatasan sebaiknya tidak 
diperiksa pada tingkat Pengadilan Negeri tetapi langsung pada 
tingkat pengadilan Tinggi sebagai tingkat pertama dan terakhir, 
Keenam, berbagai kasus pelanggaran HAM berat senantiasa erat 
kaitannya dengan kebijakan politik, karenanya sangat rawan 
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untuk terjadinya benturan kepentingan antar kelompok dengan 
diberlakukannya asas retroaktif dan dapat dijadikan ajang politik 
balas dendan (political revenge). Apakah perlu dibuat ketentuan 
mengenai pembatasan waktu berlakunya asas retroaktif?, FPPP 
berpendapat perlu ada pembatasan waktu berlakunya asas 
tersebut.

Mencermati sikap dan pandangan PPP diatas, dapat dikatakan 
sangat progresif dan kritis. Disamping respon situasional juga secara 
tegas mengakui adanya fakta terjadinya pelanggaran HAM berat 
dimasa lalu. Bahkan jelas menyebutkan beberapa kasus seperti 
pelanggaran HAM Tanjung Priok, Peristiwa GPK Warsidi di Lampung, 
DOM Aceh, Papua, Trisakti, dan semanggi I dan II. Sekalipun terlalu 
”berlebihan” jika pelanggaran HAM dipersepsi akan mengancam 
disintegrasi jika tidak diselesaikan. Persoalan pentingnya adalah 
seharusnya negaralah yang paling bertanggungjawab atas terjadinya 
pelanggaran HAM berat di Indonesia karena tidak bisa mencegah 
atau menghukum para pelaku pelanggar HAM itu secara adil, padahal 
konstitusi mewajibkan untuk melindungi segenap warga negara dari 
segala tindakan yang menistakan nilai-nilai kemanusiaan. 

Fraksi ini juga merupakan satu-satunya yang menyinggung tentang 
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait dengan pelanggaran 
HAM berat yang terjadi di Indonesia dengan menyebutnya sebagai 
kejahatan terhadap kemanusiaan. PPP pun memberi catatan kritis 
atas RUU Pengadilan HAM sebagaimana disampaikan diatas. catatan 
itu seperti; Pasal 19 RUU mengenai eksistensi peradilan militer dalam 
kaitan dengan pengadilan HAM; kedudukan penyidik ad hoc dan 
Jaksa Penuntut Umum a dhoc (pasal 10 RUU); perlindungan saksi dan 
korban dalam pelanggaran HAM; pengadilan HAM yang bebas dari 
pengaruh eksekutif atau institusi lain; kedudukan pemeriksaan kasus 
pelanggaran HAM di tingkat pengadilan Tinggi yang berbeda dengan 
usulan pemerintah yang mengusulkan di tingkat pertama; dan PPP 
menyadari bahwa pemberlakuan asas non retroaktif sarat dengan 
kepentingan politik tertentu dan mungkin akan jadi ajang politik balas 
dendan (political revenge). 

Sekalipun sesungguhnya peradilan bagi terduga pelaku 
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pelanggar HAM tidak dapat dikatakan sebagai politik balas dendam, 
namun justeru memberi keadilan bagi kedua pihak antara terduga 
pelaku dan korban. Pelaku akhirnya bisa bebas dari ”dugaan” selama 
ini yang menstigma dirinya sebagai pelaku, jika putusan pengadilan 
HAM membebaskannya, tetapi sebaliknya, pelaku harus dihukum 
oleh karena perbuatannya serta memberi keadilan bagi korban dan 
keluarganya. Inilah makna konsepsi negara hukum, setiap warga sama 

kedudukannya dihadapan hukum.

4) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

�����������������������������������������ơ������������������
pada prinsipnya berpandangan bahwa:88

a) Penyelesaian pelanggaran HAM yang selama ini terjadi diseantero 
Nusantara merupakan tuntutan masyarakat Indonesia maupun 
masyarakat global. Beberapa pelanggaran HAM dimasa lalu 
menurunkan derajat keberadaban Indonesia sebagai bangsa juga 
memberikan dampak negatif bagi perkembangan demokrasi di 
Indonesia bahkan dunia menyoroti sangat tajam akan kurang 
atau ketidak-komitmennya Indonesia dalam penegakan HAM, 
yang berakibat terancamnya hubungan perdagangan dan 
ekonomi Indonesia dengan negara maju;

b) Komnas HAM sudah berulangkali membentuk Komisi 
Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM atas berbagai kasus 
pelanggaran HAM yang terjadi dan juga sudah beberapa kali 
menyampaikan rekomendasinya atas temuan-temuan kuat 
terjadinya pelanggaran HAM. Namun, pelanggran HAM yang 
diindikasikan kuat terjadi tersebut belum dapat diadili karena 
belum mempunyai perangkat hukum yang berwenang mengadili 
pelanggaran HAM;

c) Penyusunan perangkat hukum mengenai pengadilan HAM di 
Indonesia agar dapat mencapai kredibilitas secara internasional 
dan independen pengadilan, maka UU tentang Pengadilan HAM 

88  Pandangan Umum F-PKB yang disampaikan pada tanggal 14 Juni 2000 
dalam sidang Paripurna DPR RI. 
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harus disesuaikan dengan standar hukum internasional karena 
persoalan penegakan dan penghormatan HAM telah menjadi 
persoalan global;

d) FPKB memandang bahwa RUU ini masih nampak adanya 
dominasi atau intervensi pemerintah dalam pengadilan HAM ad 
hoc untuk memproses pelanggaran HAM yang terjadi sebelum 
disahkannya UU ini. Hal ini tertuang dalam Pasal 37 RUU yang 
menyebutkan bahwa Presiden berdasarkan usul DPR dapat 
membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran 
HAM yang terjadi sebelum adanya UU ini, ketentuan ini dapat 
digunakan keduanya (Presiden dan DPR) untuk melindungi 
para pelanggar HAM dimasa lalu. FPKB mengusulkan agar 
pelanggaran HAM masa lalu ditentukan dan dibentuk oleh MA;

e) Lingkup kewenangan pengadilan HAM hanya dibatasi pada 
pelanggran HAM berat sebagaimana dalam Pasal 4 dan 5 RUU ini, 
kedepan menjadi tidak efektif karena pola dan perkembangan 
kejahatan akan mengalami pergeseran sehingga perlu FPKB 
mengusulkan agara kewenangan pengadilan HAM menjangkau 
kovenan hak sipil politik dan hak ekosob;

f) RUU ini seharusnya dapat memutus lingkaran kekebalan hukum 
aparatus keamanan, khususnya kejahatan kemanusiaan yang 
dilakukan oleh anggota TNI. Hukum acara yang digunakan 
mengandung dualisme antara peradilan di peradilan umum dan 
peradilan militer hal tidak memberi kepastian hukum dan rasa 
keadilan;

g) Pasal 11 ayat (5) RUU ini menyebutkan bahwa apabila SP3 
tidak dapat diterima oleh korban dan keluarganya maka dapat 
mengajukan keberatan melalui pra-peradilan. Ketentuan ini 
menutup peluang kontrol masyarakat secara luas dalam proses 
penghentian penyidikan perkara;

h) FPKB setuju pembentukan KKR melalui UU bersamaan dengan 
akan dibahasnya RUU pengadilan HAM sebagai alternatif 
penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang dilakukan diluar 
Pengadilan HAM (Pasal 41).
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Pandangan F-PKB ini menarik karena mengusulkan agar RUU 
pengadilan HAM yang akan dibentuk disesuaikan dengan standar 
hukum internasional dan dinilai sebagai persoalan global. Sayangnya 
PKB tidak secara tegas menyatakan standar hukum internasional itu 
seperti apa? dan yang bagaimana?, karena standar norma hukum 
HAM internasional ada pada pelbagai kovenan dan konvensi HAM 
sementara standar penegakannya berupa pengadilan bagi pelaku 
pelanggaran HAM berat diatur dalam Statuta Roma yang saat RUU ini 
dibahas telah ditetapkan dan disahkan oleh PBB. Sungguh demikian, 
PKB telah memiliki perspektif baik tentang HAM yang berpandangan 
universal bukan semata urusan domestik Indonesia. 

Fraksi PKB juga melihat adanya dominasi atau intervensi 
pemerintah dalam pengadilan HAM ad hoc dalam memproses 
pelanggaran HAM dimasa lalu sebagaimana diatur dalam Pasal 
37 RUU yang menyebutkan bahwa Presiden berdasarkan usul 
DPR dapat membentuk pengadilan HAM ad hoc yang dikuatirkan 
justeru melindungi para pelanggar HAM berat. Tidak berlebihan jika 
kekuatiran PKB ini terbukti saat ini dengan lemahnya UU Pengadilan 
HAM berat menjerat para pelaku. PKB pun mengusulkan agar 
penentuan pengadilan HAM ad hoc ditentukan dan dibentuk oleh 
Mahkamah Agung dan bukan pemerintah dengan DPR. Sekalipun 
sekarang ini, ketentuan Pasal 43 ayat 1 dalam UU N0. 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan HAM telah dibatalkan oleh MK melalui keputusan 
No. 065/PUU-II/2004 karena dinilai bertentangan dengan Pasal 28 (I) 
UUDN RI 1945. 

Selain itu, PKB juga berharap agar RUU ini seharusnya dapat 
memutus lingkaran kekebalan hukum aparat keamanan, khususnya 
kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh anggota TNI serta adanya 
dualisme peradilan yang digunakan antara peradilan umum dan 
peradilan militer yang dinilai tidak memberi kepastian hukum dan rasa 
keadilan melalui sistem peradilan ”koneksitas”. 

Pasal 11 ayat (5) dalam RUU juga tak luput dari sorotan dengan 
menyoal adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang 
membatasi hanya dapat digugat oleh korban dan keluarganya melalui 
pra-peradilan tanpa memberi peluang bagi masyarakat sebagai 
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kontrol dalam proses penyidikan perkara. FPKB pun setuju adanya 
lembaga KKR sebagai alternatif penyelesaian perkara pelanggaran 
HAM yang dilakukan diluar Pengadilan HAM. Pandangan F-PKB diatas 
dapat dinilai kritis terhadap substansi RUU yang diajukan pemerintah 
hanya kurang dalam memberikan tawaran-tawaran pemikiran dari 
sikap kritis yang disampaikan, hal ini juga tercermin dari risalah-risalah 
rapat pansus yang diselenggarakan. 

5) Fraksi Reformasi (PAN/PK)

Pandangan Umum Fraksi Reformasi ini disampaikan oleh Imam 
Addaruqutni yang pada prinsipnya berpandangan bahwa:89

a) Pelanggaran HAM berat terjadi sejak masa Soekarno, Soeharto, 
Habibie dan pemerintahan Abdurrahman Wahid. Yang aneh, 
setiap muncul pemerintahan baru selalu mengangkat HAM 
sebagai isu utama dan menjanjikan kemerdekaan, kebebasan, 
demokrasi, penegakan hukum bagi rakyat;

b) Tentang tidak adanya kadaluarsa bagi pelanggaran HAM berat 
ini meskipun bertentangan dengan asas retroaktif tetapi 
mencerminkan rasa keadilan. Karena sesungguhnya semua 
perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban;

c) Pasal 10 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) menyangkut persyaratan 
Jaksa Penuntut Umum ad hoc dan hakim ad hoc yang menyatakan 
jaksa/hakim adalah tidak cacat rohani. Kalimat tidak cacat rohani 
ini harus diberi batasan dalam penjelasan RUU agar penilaian 
terhadap cacat rohani tidak subyektif.

Dari pandangan Fraksi reformasi diatas memang sangat singkat 
dan datar-datar saja. Padahal sebagai partai yang dianggap sebagai 
”pelopor reformasi” mestinya harus kritis terhadap RUU Pengadilan 
HAM ini karena terkait dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran 
HAM dimasa lalu dan upaya mencegah terulangnya dimasa datang. 
Setidaknya fraksi ini tegas mengakui adanya pelanggaran HAM berat 
yang terjadi dimasa lalu dan saat ini serta respon positif keberlakuan 

89  Pandangan Umum F-Reformasi yang disampaikan pada tanggal 14 Juni 
2000 dalam sidang Paripurna DPR RI. 
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asas retroaktif dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat demi rasa 
keadilan masyarakat. 

Sorotan terhadap Pasal 10 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) menyangkut 
persyaratan ”cacat rohani” untuk pengangkatan Jaksa Penuntut 
Umum ad hoc dan hakim ad hoc sesungguhnya tidak terlalu substansi 
dipersoalkan karena dalam penjelasan RUU dapat dimengerti secara 
umum. Kerisauan fraksi reformasi ini ketika dijawab oleh pemerintah 
dalam sidang paripurna tanggal 26 Juni 2000 sesi jawaban pemerintah 
terhadap pandangan umum fraksi dan sidang-sidang pansus sudah 

tidak muncul lagi.90

6) Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB)

Pandangan Umum fraksi PBB ini disampaikan oleh H.M. Zubair 
Bakri yang pada prinsipnya berpandangan bahwa:91

a) RUU pengadilan HAM yang terdiri dari VII Bab dan 43 Pasal telah 
cukup mencakup berbagai ketentuan tertib pasal perundang-
undangan, adanya istilah Pengadilan HAM terkandung makna 
adanya fakta bukti telah terjadi tindakan maupun perbuatan 
melanggar HAM dan sudah cukup memadai. Fraksi kami hanya 
sangsi terhadap konsideran menimbang dan mengingat yang 
mendasarinya karena mengandung hal-hal argumen yang 
membatasinya;

b) Perlunya memasukan dalam RUU ini tentang Korupsi dan 
nepotisme yang kronis sehingga menimbulkan krisis yang multi 
dimensi termasuk tindak pelanggaran HAM termasuk mafia 
hukum/pengadilan;

c) Bahwa sepakat dengan ketentuan berlaku surut dan tidak 
mengenal kadaluarsa serta segera dibentuk UU KKR dan segera 
penyelesaian kasus Ambon, Poso, Peristiwa Sambas, Tanjung 
Priok, kasus 27 Juli, DOM Aceh dan lain-lain.

Tanggapan PBB ini juga boleh dikatakan miskin respon terhadap 

90  Baca dalam, Sekretariat Jenderal DPR RI, Proses Pembahasan RUU tentang 
Pengadilan HAM, Buku I Tahun 2000.

91  Pandangan Umum F-PBB yang disampaikan pada tanggal 14 Juni 2000 
dalam sidang Paripurna DPR RI. 
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pelbagai soal dalam RUU pengadilan HAM ini, padahal diakuinya ada 
43 Pasal, dalam konsideran menimbang yang dipersolakan juga tidak 
bersentuhan dengan substansi tentang pengadilan HAM, karena 
posisi konsideran hanya terkait dengan rujukan dan kondisi-kondisi 
latar belakang lahirnya RUU. 

Sedangkan usulan memasukkan korupsi sebagai jenis pelanggaran 
HAM tidak dikenal di pelbagai intrumen HAM internasional. Yang 
menggembirakan bahwa PBB juga tegas menyatakan bahwa ada 
pelanggaran HAM yang terjadi sehingga ketidak-berlakuan kadaluarsa 
dapat dimaklumi untuk mengungkap kasus-kasus tersebut. Sikap datar 
PBB ini apakah ada hubungannya dengan posisi Yusril Ihza Mahendra 
sebagai Ketua Umum PBB saat itu sekaligus sebagai Menkumdang 
atau PBB beranggapan bahwa apa yang diajukan pemerintah sama 

saja dengan PBB karena menterinya merangkap sebagai Ketua Umum.

7) Fraksi TNI/Polri

Pandangan Umum Fraksi TNI/Polri ini disampaikan oleh Soenarto 

yang pada prinsipnya berpandangan bahwa:92

a) Bergulirnya era reformasi kita semua sepakat untuk mengakhi-
ri berbagai pelanggaran HAM di negara kita ini. Semangat me-
negakkan HAM perlu memberikan perhatian khusus dimana 
dalam waktu yang bersamaan kita dihadapkan pada kenyataan 
yang kontradiktif dan ironis dengan semangat tersebut, yaitu 
terjadinya berbagai pelanggaran HAM dalam berbagai sudut ke-
hidupan sekarang ini yang dilakukan dengan dalih menegakkan 
HAM sebagai contoh tindakan menghakimi tersangka pelaku ke-
jahatan, intimidasi oleh sekolompok orang yang mengakibatkan 
pengungsian dalam jumlah besar yang terjadi dibeberapa daerah 
di Indonesia, penembakan aparat keamanan yang sedang melak-
sanakan sholat, pelemparan batu dan bom molotov bahkan pen-
culikan dan penembakan tidak dianggap sebagai pelanggaran 
HAM;

b) Demokrasi diartikan sebagai kebebasan tanpa batas, sehing-

92  Pandangan Umum F-TNI/Polri yang disampaikan pada tanggal 14 Juni 
2000 dalam sidang Paripurna DPR RI. 
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ga kebebasan tersebut diekspresikan dengan pemaksaan ke-
hendak terhadap orang lain. Sedangkan HAM diekspresikan 
dengan mengutamakan haknya sendiri tanpa menghormati hak 
orang lain. Bahkan terdapat kecenderungan adanya anggota 
masyarakat yang memanfaatkan isu-isu pelanggaran HAM 
menjadi komoditas politik untuk kepentingan tertentu;

c) RUU ini apabila telah disahkan menjadi UU harus dapat menjamin 
tetap kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara 
Indonesia;

d) Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa pernyataan hak asasi 
manusia tidak dapat dikurangi perlu dipertimbangkan kembali. 
karena pernyataan ini dapat menimbulkan pemahaman yang 
salah oleh sebagian anggota masyarakat, seolah-olah HAM 
diartikan sebagai kebebasan tanpa batas, tanpa diikuti kewajiban 
penghormatan terhadap HAM orang lain dan masyarakat;

e) Pengertian pelanggran HAM berat dalam RUU ini dapat dianggap 
subyektif karena tergantung kepada orang perorang dan dalam 
situasi kondisi berbeda seperti ”mengakibatkan penderitaan 
fisik”. Rumusan ini apakah masuk dalam pelanggaran HAM berat 
atau tindak pidana biasa yang dapat ditangani dengan KUHP. 
Oleh karena pelanggaran HAM berat yang dimaksud dalam RUU 
ini adalah pelanggaran yang bersifat extra ordinary crimes yang 
mempunyai dampak luas baik nasional maupun internasional;

f) Fraksi TNI/Polri berpendapat rumusan Pasal 37 ayat (1) RUU 
ini tentang pelanggran HAM berat yang terjadi sebelum 
diundangkannya UU ini, diperiksa, diputus dan diselesaikan 
oleh Pengadilan HAM ad hoc bertentangan dengan asas hukum 
universal nullum delictum, noella poena sine praevia lege poenali 
(tidak ada satu perbuatan sebagai  tindak pidana, kecuali 
terlebih dahulu dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang-
undang), selain itu juga bertentangan dengan kepastian hukum 
dan tegaknya keadilan bagi setiap orang;

g) Ketentuan RUU ini juga menyimpang dari asas umum 
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pemidanaan, yaitu tidak diberlakukannya ketentuan tentang 
kadaluarsa. Ketentuan ini akan menyulitkan penyidik dan 
pengumpulan bukti yang diperlukan untuk menjatuhkan putusan 
pengadilan. Fraksi TNI/Polri berpendapat perlu batas waktu 
ditentukan secara tegas untuk terjaminnya kepastian hukum dan 
rasa keadilan.

Pandangan fraksi TNI/Polri ini menarik karena disampaikan secara 
panjang lebar serta krtitis terhadap materi RUU ini, persoalannya 
adalah apakah ke-kritisannya itu dimaksudkan untuk penyelesaian 
pelanggaran HAM berat dimasa lalu dengan substansi hukum yang 
responsif-demokratis atau sebaliknya, upaya melemahkan adanya 
UU Pengadilan HAM yang notabene melibatkan TNI/Polri dalam 
pelanggaran HAM berat dimasa lalu dan kedepan. Anggota fraksi TNI/
Polri juga masih berstatus sebagai anggota aktif dari kesatuan dan 
angkatan masing-masing. 

Dalam pandangan fraksi TNI/Polri nampaknya mengalami gagal 
������ ������� ��������ǦƤ����Ƥ�Ǥ� ����������� ǳTerjadinya berbagai 
pelanggaran HAM dalam berbagai sudut kehidupan sekarang ini yang 
dilakukan dengan dalih menegakkan HAM sebagai contoh tindakan 
menghakimi tersangka pelaku kejahatan, intimidasi oleh sekolompok 
orang... tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM”. Gagal paham 
itu adalah ketidak-mampuan membedakan mana delik pidana yang 
dikategorikan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes) dan tindak 
�������������������Ƥ��������������������������ȋextra ordinary crimes). 

Dalam RUU ini sendiri diakui bahwa jenis tindak pidana atau 
kejahatan yang dimuat sebagai pelanggaran HAM berat adalah 
berkategori kejahatan luar biasa bukan kejahatan biasa. Contoh yang 
dikemukan fraksi TNI/Polri seperti menghakimi tersangka pelaku 
kejahatan merupakan tindak pidana biasa sehingga dapat diadili di 
peradilan umum. Dan sifat ke-khususan pengadilan HAM yaitu karena 
diperuntukkan hanya bagi jenis kejahatan yang luar biasa. 

Pandangan lainnya cenderung ”phobia” terhadap isu-isu HAM 
yang sedang disorot dengan mengartikan pelaksanaan HAM bebas 
tanpa batas, mengutamakan haknya sendiri tanpa menghormati 
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hak orang lain bahkan memanfaatkan isu-isu pelanggaran HAM 
menjadi komoditas politik untuk kepentingan tertentu. Statemen 
seperti ini tidak berdasar karena semakin orang memahami HAM, 
dapat dipastikan tidak akan melanggar hak-hak orang lain, dan jika 
pun melanggar maka negara berkewajiban untuk melindungi hak-
hak warga tersebut dan memberi sanksi teguran atau pidana. Bukan 
merupakan pelanggaran HAM sesama warga negara atau individu. 
Karena hubungan individu/warga dengan negara dalam konteks HAM 
adalah hubungan perjanjian, negara berjanji untuk menghormati, 
melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya.

Sedangkan hubungan individu/warga dalam kaitan dengan tindak 
pidana seperti dicontohkan fraksi TNI/Polri merupakan hukum publik 
dimana negara berhak memberi sanksi terhadap individu/warga karena 
mengganggu atau mengancam ketertiban umum yang merupakan 
kewajiban warga untuk menjaganya. Inilah yang dipersoalkan oleh 
fraksi PDIP dalam pandangan umumnya, apakah substansi RUU ini 
yang akan diatur adalah”pelanggaran HAM atau kejahatan HAM”. 
Pada BAB II bagian konsepsi HAM dan perbedaan rezim HAM dan 
rezim Pidana telah diuraikan secara lugas. 

Frasa ”hak asasi manusia tidak dapat dikurangi” merupakan 
ketentuan yang sudah diautur dalam perundangan sebelumnya baik 
dalam UU No. 39 Tahun 1999 tengan Hak Asasi Manusia (Pasal 4), TAP 
MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM (Pasal 37) maupun dalam Pasal 
28I ayat (1) UUDN RI 1945 perubahan kedua.93 Demikian pula dengan 
�������� ������ ǳ�������������� ������������ Ƥ���ǳ� ����� ���������
���������ǡ� �������� ������������ ����� ���������� Ƥ���� ������� �����
dibuktikan dengan visum oleh penyidik karena berupa benda, nyata 
dan dapat dilihat dan dirasakan. 

TNI/Polri juga berpendapat bahwa rumusan Pasal 37 ayat (1) 
RUU ini bertentangan dengan asas hukum universal nullum delictum, 
noella poena sine praevia lege poenali serta dipandang bertentangan 
dengan kepastian hukum dan keadilan. Secara asas hukum memang 
dapat dikatakan bertentangan tetapi keadilan bagi korban tidak 

93  Satya Arinanto, Hak Asasi manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Jakarta: 
Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. hlm. 28
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terpenuhi, dan keadilan merupakan mahkota dari hukum itu sendiri. 
Memberi makna ”keadilan” bagi pelaku dengan asas tersebut hanya 
melanggengkan impunitas (kebal hukum) bagi para pelaku. 

Sedang kepastian hukum sejatinya harus didedikasikan dalam 
rangka keadilan baik bagi korban maupun pelaku. Untuk korban 
dengan peradilan yang jujur, transparan dan objektif serta hak-
hak mereka dipulihkan dan sanksi bagi pelaku sedangkan adil bagi 
pelaku sendiri adalah dengan memosisikan mereka asas praduga 
tak bersalah (presumption of innocence) dan hak-hak lainnya sebagai 
tersangka, terdakwa maupun terpidana.94 Bukan dengan melepaskan 
tanggungjawabnya atas kejahatan HAM yang pernah dilakukan. 
Karenanya, keberlakuan asas inipun sangat ketat dan dengan kriteria 
yang jelas. 

Sayangnya, pengabaian asas ini lebih cenderung dimanfaatkan 
secara politis dan kompromis antar elit kekuasaan ketimbang 
mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dimasa 
lalu. Kekuatiran inilah yang sedari awal dipersoalkan oleh beberapa 
fraksi lainnya. Perihal persepsi fraksi TNI/Polri akan menyulitkan 
penyidik dan pengumpulan bukti karena ketidak-berlakuan asas non-
retroaktif sesungguhnya merupakan teknis penyidikan, dengan sikap 
profesionalitas yang tinggi dan objektivitas yang terjamin, penyidik 
akan mampu menemukan bukti-bukti kuat yang menjadi dasar gugatan 
penyidik kejaksaan. Persoalannya sekarang, kendatipun bukti-bukti 
permulaan yang cukup sudah ada dan penyelidikan Komnas HAM telah 
menyerahkan ke pihak penyidik, Jaksa Agung enggan melanjutkan ke 
proses selanjutnya, sehingga berkas kasus pelanggaran HAM berat itu 

mangkrak di Kejaksaan Agung. 

8) Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (KKI)

Pandangan Umum Fraksi KKI ini disampaikan oleh Iswan DS. yang 
pada prinsipnya berpandangan bahwa:95

94  Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan 
Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indoensia, Alumni, 
Bandung, 2007. hlm. 63-148; Bandingkan dengan, O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum atas 
Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Alumni, Bandung, 2006. hlm. 229-290. 

95  Pandangan Umum F-KKI yang disampaikan pada tanggal 14 Juni 2000 
dalam sidang Paripurna DPR RI. 
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a) Hak Asasi Manusia dipersepsikan sebagai ”paruh kembar” 
dari pada demokrasi. artinya bahwa dalam pemahaman 
demokrasi tidak hanya dipahami sebagai cara penyelenggaraan 
pemerintahan, tapi juga basis yang kuat dalam cara hidup dan 
cara pandang terhadap eksistensi kemanusiaan, jadi dapat 
dikatakan bahwa HAM adalah bagaian tak terpisahkan dari 
demokrasi;

b) Mengenai tolok ukur yang disebut pelanggaran HAM yang dapat 
diadili perlu dibuat lebih rinci lagi sehingga tidak menimbulkan 
banyak penafsiran;

c) Perlunya batasan-batasan waktu terhadap perkara pelanggaran 
HAM dimasa lalu yang dapat diadili oleh pengadilan HAM ditinjau 
dari kurun waktu terjadinya pelanggaran HAM sekalipun terjadi 
penyimpangan terhadap azas non retroaktif;

d) Ketentuan mengenai pengadilan HAM ad hoc sebagimana dalam 
Pasal 37 ayat (2) perlu diatur lebih rinci agar supaya kasus-kasus 
yang diajukan untuk diadili oleh pengadilan HAM ad hoc bukan 
sekedar terhadap kasus-kasus yang dapat dijadikan sebagai 
komoditi politik atau kasus yang dapat dipakai menjadi alat 
permainan politik balas dendam yang tidak akan pernah habis-
habisnya;

e) Fraksi KKI berharap RUU KKR dapat dibahas bersama dengan 
RUU Pengadilan HAM sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 
41 ayat 1. Ketentuan ini juga harus jelas tolak ukurnya mengenai 
kasus yang bagaimana yang akan di proses melalui KKR.

Jika diteliti lebih dalam, pandangan fraksi KKI ini baru sebatas 
respon normatif dan juga datar-datar saja. Jenis pelanggaran HAM 
berat yang dipersoalkan hanya dikritisi aspek tolok ukurnya, demikian 
pula dengan rencana pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi, 
sementara sikap kritis atas RUU tersebut tidak menonjol, apalagi 
memberi tawaran-tawaran solutif. Namun kekuatiran KKI terhadap 
pengadilan HAM ad hoc menjadi komoditi politik patut diapresiasi. 
Hanya saja, mempersepsi pengadilan HAM ad hoc menjadi ajang politik 
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balas dendam juga kurang tepat karena mekanisme pembentukannya 
bukanlah terletak pada korban tetapi ditangan Presiden atau DPR. 
Artinya politik balas dendam tidak mungkin dalam posisi yang tidak 
setara antara korban dan pelaku tetapi lebih mungkin dijadikan 
sebagai bargaining positition politik atau komoditi politik elit untuk 

kekuasaan.

9) Fraksi Perserikatan Daulat Ummat (PDU)

Pandangan Umum Fraksi PDU ini disampaikan oleh Sayuti 
Rahawarin yang pada prinsipnya berpandangan bahwa:96

a) Upaya menegakkan HAM tidak terlalu mudah. Gagasan 
untuk meningkatkan dan mewujudkan perlindungan HAM di 
Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kesatupaduan, 
keseimbangan, dan pengakuan atas kondisi nasional. 
Kesatupaduan berarti hak-hak sipil dan politik, ekonomi, 
sosial dan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan baik dalam penerapan, pematauan, maupun dalam 
penilaian pelaksanaannya memerlukan keseimbangan dan 
keselarasan;

b) Penghormatan terhadap HAM memerlukan proses panjang, 
mengingat sifat HAM yang sarat nilai. Tekad pemerintah 
Indonesia dalam mewujudkan perlindungan HAM antara lain 
telah ditunjukkan dengan pembentukan Komnas HAM pada 
tahun 1993. Komisi ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu 
pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM 
dan peningkatan perlindungan HAM;

c) RUU Pengadilan HAM merupakan komitmen menegakkan 
keadilan dan kebenaran yang selama Orla maupun Orba kita 
atau masyarakat tidak merasakan penegakan HAM ditengah-
tengah bangsa kita.

Sebagai fraksi gabungan parpol Islam dan dalam sejarah 
hubungannya dengan rezim Orde Baru nampaknya tidak terlalu 

96  Pandangan Umum F-PDU yang disampaikan pada tanggal 14 Juni 2000 
dalam sidang Paripurna DPR RI. 
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memberi dampak politik ”balas dendam” terhadap kebijakan-
kebijakan Soeharto yang dialami pada masa lalu. RUU Pengadilan 
HAM direspon datar bahkan cenderung terkesan seadanya. 

Substansi hukum RUU tidak tersentuh untuk dikritisi secara 
mendalam padahal banyak pasal yang penting dikaji terkait dengan 
prospek pengadilan HAM dan kemungkinan pasal-pasal yang dapat 
melemahkan seperti banyak dikuatirkan oleh fraksi lain maupun suara 
dari masyarakat. Dalam pandangannya juga dikatakan bahwa Komnas 
HAM yang dibentuk 1993 dinilai sudah mengembangkan pelaksanaan 
HAM dan perlindungan HAM, padahal dimasa awal pembetukan 
Komnas HAM tak lebih dari strategi Soeharto untuk menghindar dari 
tekanan dunia internasional akibat banyaknya terjadi pelanggaran 
HAM berat dimasa lampau. Kendatipun diakui bahwa selama Orla dan 

Orba masyarakat tidak merasakan penegakan HAM.

10) Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)

Pandangan Umum Fraksi PDKB ini disampaikan oleh Astrid S. 
Susanto-Sunario yang pada prinsipnya berpandangan bahwa:97

a) Menyusun, merumuskan suatu RUU sangatlah membutuhkan 
ketelitian, akurasi dan ekstra kehati-hatian, baik menyangkut 
materi maupun teknis pembuatannya. Jadi sebelum suatu RUU 
diusulkan untuk menjadi UU ia haruslah dikaji secara berulang-
ulang kali, sehingga duplikasi seperti halnya Pasal 39 dan 40 RUU 
ini dapat terhindari;

b) Kehadiran suatu pengadilan HAM di Indonesia akan membuat 
RI sebagai salah satu negara terhormat diantara negara lain 
yang terbatas jumlahnya, seab belum semua negara --bahkan 
sebagaian negara maju-- memiliki pengadilan HAM;

c) Dalam pasal 13 tentang perlindungan saksi perlu ditambahkan 
satu ayat (ayat 4) yang mengatur tentang kebutuhan (khusus) 
perempuan dan anak yang harus dihormati dalam pemberian 
perlindungan saksi sekaligus diatur ketentuan mengenai tata 

97  Pandangan Umum F-PDKB yang disampaikan pada tanggal 14 Juni 2000 
dalam sidang Paripurna DPR RI. 
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cara perlindungan terhadap saksi sekaligus diatur dalam UU ini, 
sehingga tidak perlu dibuat suatu PP;

d) Dalam Pasal 37 ayat (2) disebutkan bahwa Pengadilan HAM ad 
hoc dibentuk dengan keputusan Presiden atas usul DPR. Hal ini 
memberi peluang bagi elit politik baik DPR maupun eksekutif 
untuk melindungi pelaku pelanggar HAM yang berat (yang 
banyak terjadi sebelum dibuatnya UU ini). Untuk menghindari hal 
tersebut, maka unsur yang menentukan perlu tidaknya dibentuk 
Pengadilan HAM ad hoc adalah Mahkamah Agung;

e) Dalam Pasal 15 ayat (1), setelah anak kalimat terakhir perlu 
ditambahkan anak kalimat ”dan melimpahkannya kepada 
kejaksaan yang berwenang (sesuai daerah hukumnya) untuk 
diajukan ke pengadilan umum sebagai pelanggaran HAM biasa/
pidana. serta mengenai sifat persidangan (Pasal 23) perlu 
ditegaskan sifat ”terbuka” atau ”tertutup” dengan atau tanpa 
pengecualian.

Partai berbasiskan penganut Kristen, Katolik dan etnis keturunan 
ini dari pandangan yang disampaikan tergolong kritis dan tajam 
pada aspek substansi. Satunya-satunya fraksi yang mengkritisi 
adanya duplikasi Pasal 39 dan 40 menandakan ketidak-hati-hatian 
dalam perumusan RUU ini. PDKB pun berperspektif gender dengan 
mengusulkan perempuan dan anak agar masuk dalam Pasal 13 terkait 
dengan perlindungan saksi dan korban yang dinilai sebagai kelompok 
rentan serta mengusulkan agar diatur dalam UU ini dan tak perlu 

dibuatkan PP secara terpisah. 

E. Jawaban Pemerintah dan Dinamika RUU Pengadilan HAM

Jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR 
terhadap RUU tentang Pengadilan HAM disampikan oleh Menteri 
Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra pada 26 Juni 
2000 di gedung DPR RI. Jawaban pemerintah tersebut adalah:98

98  Sekretariat DPR RI, Risalah Sidang Paripurna DPR RI tentang Jawaban 
Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR yang diselenggarakan pada 26 
Juni 2000.
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1. Konsideran Menimbang, F-TNI/Polri menyarankan agar kat 
” dikurangi” dalam huruf a dihilangkan karena pernyataan 
tersebut dapat menimbulkan pemahaman keliru. Saran ini dapat 
kami jelaskan bahwa rumusan itu telah sesuai dengan rumusan 
yang digunakan dalam konsideran menimbang huruf b UU No. 
39/1999 tentang HAM sehingga pemerintah tidak dapat merubah 
rumusan itu karena RUU pengadilan HAM yang sedang dibahas 
ini dimaksudkan untuk melaksanakan UU No.39/1999 khusunya 
ketentuan Pasal 104 tentang pembentukan Pengadilan HAM;

2. Pengertian Pelanggaran HAM yang Berat, mengenai pelanggaran 
HAM yang berat mendapat tanggapan dari fraksi TNI/Polri, 
F-PBB, F-PG, F-PDIP, dan F-PKB. Kata ”penderitaan” berasal 
dari terjemahan istilah ”��ơ�����ǳ yang diambil dari konvensi 
HAM PBB. terkait dengan korupsi dan nepotisme yang kronis 
��������Ƥ������������������������������������������������������
bentuk pelanggaran HAM, namun masalah tersebut merupakan 
tindak pidana biasa (ordinary crime) sehingga tidak perlu 
dimasukkan ke dalam RUU tentang Pengadilan HAM. Berkaitan 
dengan tumpang tindih antara unsur-unsur pelanggaran HAM 
berat dengan KUHP tidak terjadi karena pelanggaran HAM 
berat memiliki unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan secara 
sistematis, massal dan mempunyai akibat yang luas. Istilah 
”kejahatan” dan ”pelanggaran” yang digunakan dalam kesatuan 
istilah ”pelanggaran HAM yang berat” merupakan kesatuan 
istilah yuridis sebagai terjemahan dari ”gross violation of human 
rights” yang dikenal dalam konvensi atau instrumen HAM 
internasional dan ”istialah ”pelanggaran HAM yangg berat” 
telah memasyarakat dalam peristilahan hukum. Dan pemerintah 
���������������������������ƨ�����������������������������������
kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya;

3. Pengadilan Khusus, kekhususan pengadilan HAM terletak pada 
kewenangannya yakni terbatas untuk memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat yang mengikuti 
hukum acara yang diatur dalam KUHAP (UU No.8/1981), kecuali 
ditentukan lain dalam RUU ini

4. Penyidikan dan Penuntutan, yang dimaksudkan ”tidak cacat 
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rohani” adalah tidak gila, tidak sakit ingatan atau tidak menderita 
gangguan jiwa. Terkait pengangkatan, keberadaan dan 
pertanggungjawaban penyidik ad hoc dan jaksa penuntut umum 
ad hoc jika dipandang belum lengkap sebagaimana diatur dalam 
Paal 10 RUU ini serta pertanggungjawaban penyidik yang diatur 
dalam pasal 11-15 RUU ini, pemerintah bersedia untuk dibahas lebih 
mendalam dalam pembahasan tingkat III.Sementara penambahan 
anak kalima Pasal 15 ayat (1) dengan frasa ”dan melimpahkan 
kepada kejaksaan yang berwenang (sesuai dengan hukumnya) 
untuk diajukan ke pengadilan negeri sebagai pelanggaran HAM 
biasa/pidana” pemerintah mempertimbangkan untuk dibahas 
lebih lanjut dalam pembahasan berikut. Mengenai SP3 menurut 
pemerintah tidak hanya hak korban dan keluarganya tetapi juga 
bisa LSM dan masyarakat;

5. Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi (Pasal 12), Pengajuan 
kompensasi, restitusi dan rehabilitasi adalah hak korban 
pelanggaran HAM berat yang prosedur pengajuannya dilakukan 
melalui hukum acara perdata. Gugatan perdata ini dilajukan 
setelah proses pidana diajukan dan telah memperoleh putusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Saksi dan Korban, Kebutuhan saksi/korban tperempuan 
dan anak pemerintah mempertimbangkan usul tersebut, 
Saat ini RUU perlindungan saksi dan korban bersama LSM 
sedang mempersiapkan RUU yang didalamnya tercakup pula 
perlindungan saksi dan korban dalam kasus pelanggaran HAM 
berat;

7. Hakim, Mengenai hakim ad hoc yang berjumlah 5 orang harus 
����������� ���� ���������� Ƥ���ǦƤ���� �������ǡ� ��������ǡ�
profesional dan mempunyai integritas dan moralitas yang bisa 
dipertanggungjawabkan serta tidak terlibat kejahatan HAM, 
pemerintah memahami dan bersedia membahas saran tersbut;

8. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, persidangan didasarkan pada 
hukum acara yang berlaku yakni dengan melihat kasusnya. Pada 
dasarnya, sidang pertama dan terakhir wajib bersifat terbuka 
untuk umum, sedangkan tahap pemeriksaan selain pada kedua 
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tahap tersebut (pertama dan terakhir), di mungkinkan bersifat 
tertutup sesuai dengan kasus yang sedang diperiksa;

9. Posisi Penyelenggara Negara dan TNI/Polri, Mengenai 
pertanggungjawaban atasan, penyelenggara negara, pejabat 
militer atau pejabat polisi telah ditegaskan dalam Pasal 35 dalam 
RUU ini;

10. Berlaku Surut (retroaktif), Keberlakan surut ini merupakan 
penyimpangan dari asas non-retroaktif. Pelaksanaan masalah 
tersebut hanya dilakukan oleh Pengdailan HAM ad hoc yang 
dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul DPR, disamping 
itu juga menentukan peristiwa mana yang pemeriksaannya dapat 
berlaku surut. Pengadilan ad hoc mempunyai kesamaan dengan 
”tribunal” seperti international Tribunal for Rwanda atau bekas 
Yugoslavia yang dibentuk secara khusus untuk mengadili kasus-
kasus tertentu yang terjadi pada waktu tertentu dikedua wilayah 
itu;

11. Kadaluarsa, RUU ini tidak mengenal daluarsa, pemerintah 
menjelaskan bahwa mengingat pelanggaran HAM berat dapat 
dikategorikan sebagai ”extra ordinary crimes” dan berdampak 
sangat luas baik pada tingkat nasional maupun internasional, 
maka agar masalah pelanggaran tersebut dapat diselesaikan 
demi dapat diwujudkannya rasa keadilan bagi setiap orang, maka 
ketentuan bahwa terhadap pelanggaran HAM tidak berlaku 
ketentuan mengenai kadaluarsa;

12. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), bahwa KKR dimaksudkan 
untuk memberi alternatif penyelesaian pelanggaran HAM yang 
berat sebelum berlakunya (rancangan) UU ini diselesaikan diluar 
Pengadailan HAM. Namun keberadaan komisi sama sekali tidak 
menutup kemungkinan penyelesaian kasus-kasus pelanggran 
HAM berat dimasa lalu dengan pembentukan Penagdilan HAM ad 
hoc.
Dari jawaban pemerintah diatas, ada beberapa hal yang perlu 

dikritisi, diantaranya: Pertama, ”Pengertian Pelanggaran HAM yang 
Berat”,  Pemerintah berpendapat bahwa tidak ada tumpang tindih 
antara unsur-unsur pelanggaran HAM berat dengan KUHP karena 
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pelanggaran HAM berat memiliki ”unsur-unsur, yakni: sistematis, 
massal dan mempunyai akibat yang luas”. Sebenarnya, tidak hanya 
terbatas pada unsur-unsur tetapi juga dari jenis kejahatan dan cara 
berlangsungnya suatu kejahatan yang dilakukan secara sadis dan 
brutal diluar batas-batas nalar kemanusiaan serta menimbulkan 
korban yang sangat banyak. 

Disamping itu, pernyataan bahwa Istilah ”kejahatan” dan 
”pelanggaran” yang digunakan dalam kesatuan istilah ”pelanggaran 
HAM yang berat” juga kurang tepat, karena derajat delik pidananya 
tidak sama. Dalam KUHP jelas membedakan antara ”Pelanggaran’99 
dan ”Kejahatan”100ǡ� ������������ �������Ƥ����� �������� ������ �������
pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas, ketertiban umum 
dan lain-lain. Sedangkan kejahatan derajatnya lebih berat seperti 
kejahatan terhadap negara, pemalsuan, penganiayaan dan lain-lain. 
Menyatukan delik ”pelanggaran” dan ”kejahatan” akan kehilangan 
��������������������������������������������������������Ƥ�����������
pelanggaran atau kejahatan karena terma yang digunakan adalah 
”pelanggaran HAM yang berat”. 

 Menurut pemerintah, pelanggaran HAM yang berat merupakan 
terjemahan dari ”gross violation of human rights”.101 Istilah ”gross 
violation of human rights” biasanya digunakan dalam Hukum HAM 
internasional (International human rights law) untuk membedakan 
dengan pelanggaran HAM biasa ((human rights violation) yang 
bersumber dari Penjanjian Internasional (international treaty) dan 
Piagam (international charter), sumber-sumber dimaksud dari 
kovenan dan konvensi-konvensi terutama sembilan instrumen HAM 
internasional. 

Sementara dalam makna tujuan pembentukan RUU ini, yang ingin 
diatur adalah jenis-jenis kejahatan102 bukan pelanggaran, dan dalam 
kejahatan (crime), istilah yang dipakai adalah kejahatan biasa (ordinary 
crimes) yang disederajatkan dengan KUHP dalam konteks domestik 

99  Diatur dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) dari Pasal 489-Pasal 569 KUHP
100  Diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) dari Pasal 104-Pasal  488 KUHP
101  Terjemahan pemerintah ini diadopsi dari Penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia
102  Lihat Pasal 1 ayat 4, 5 dan 6 Jo. Pasal 5 RUU Pengadilan HAM
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dan Kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang di dalamnya 
termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) 
dan kejahatan genosida (the crime of genocide).103  Pemakaian istilah 
extra ordinary crime digunakan dalam hukum pidana internasional 
(International Criminal Law).104 Dalam perkembangan kelahiran 
hukum pidana internasional yang embrionya berlangsung sejak 
berakhirnya perang dunia I yang disusul perjanjian Versailles (1919), 
Peradilan Leipzeg (1923), peradilan Nuremberg (1946), peradilan 
Yugoslavia (1992) dan peradilan Rwanda (1993) hingga melahirkan 
peradilan pidana internasional atau Mahkamah Pidana Internasional-
international criminal court/ICC (1998). Karenanya, dalam kaitan 
tujuan dan substansi materi RUU ini kata “kejahatan HAM berat” bisa 
dipadankan dengan “extra ordinary crimes” atau lebih tepatnya lagi 
dengan padanan “the most serious crimes” sebagaimana istilah yang 
digunakan dalam Statuta Roma.105 Jadi, tidak boleh dengan alasan 
bahwa istilah ”pelanggaran HAM yangg berat” telah memasyarakat 
dalam peristilahan hukum, tetapi hendaknya menggunkan peristilahan 
yang benar dan tidak mengalami makna dan tafsir yang ambigu.

Hal lain disamping masalah peristilahan, juga tentang defenisi 
dalam RUU ini yang berbeda dengan defenisi yang sesungguhnya 
sudah dijelaskan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, padahal 
rujukan RUU sendiri dinyatakan dalam konsideran menimbang dan 

103  “crimes against humanity” dan “the crime of genocide” merupakan 2 jenis 
kejahatan diantara 20 jenis tindak pidana internasional yang berasal dari 143 konvensi 
internasional sejak 1812-1979 (termasuk agression dan war crimes), sementara menurut 
Bassiouni menyebutkan terdapat 22 jenis kejahatan internasional juga termasuk 2 jenis 
kejahatan lainnya yang masuk dalam yusrisdiksi ICC, yakni kejahatan agresi dan 
kejahatan perang. Lihat, Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, 
5HÀND�$GLWDPD��%DQGXQJ��������KOP�����������

104  Penggunaan Hukum Pidana Internasional (international criminal law) oleh 
Romli Atmasismita setelah membandingkan pendapat Bassiouni, Bantekas, Nash dan 
Criyar menyimpulkan bahwa “Hukum Pidana Internasional” lebih tepat dugunakan 
dari pada “Hukum Pidana Transnasional” dengan empat pertimbangan, diantaranya: 
karena mencerminkan suatu bangunan sistem hukum baru dalam perkembangan 
hukum pidana nasional dan hukum internasional menghadapi kejahatan transnasional 
dan kejahatan jus cogens. Hukum Pidana Internasional mencerminkan sifat kohesif, 
keterkaitan, dan ketergantungan antara hukum (pidana) nasional dan hukum 
intrenasional. Lihat, Romli Atmasasmita, Romli Atmasasmita, Hukum Pidana 
Internasional dalam Kerangka Perdamaian dan Keamanan Internasional, Fikahati Aneska, 
Jakarta, 2010. hlm. 69-70.   

105  Lihat Pasal 5 Statuta Roma 1998 “the most serious crimes of concern to the 
international community as a whole”.
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mengingat-nya merujuk pada UU tersebut tapi dalam pemberian 
defenisi berbeda sama sekali. Dalam penjelasan UU No. 39/1999 
berbunyi bahwa:

“Yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” 
adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-
wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial 
killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, 
atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic 
discrimination)”.106

Sementara dalam RUU Pengadilan HAM didefenisikan bahwa 
Pelanggaran HAM yang berat adalah:

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mengakibatkan penderitaan 
Ƥ���������������������������������������������������������������������
serta mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan 
maupun masyarakat”.107 

Dari defenisi keduanya sangat berbeda tentang maksud 
“pelanggaran HAM yang berat”, defenisi pertama lebih menjabarkan 
jenis-jenis kejahatan, sedang yang kedua, jenis-jenis kejahatan HAM 
berat kabur dan tidak jelas.

Kedua, “Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi”, bahwa 
pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dinilai sebagai gugatan 
perdata yang disesuaikan dengan hukum acara perdata, gugatannya 
diajukan setelah proses pidana memperoleh putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Disini pemerintah tidak konsisten 
memberi penjelasan antara jawaban kepada fraksi dengan RUU 
Pengadilan HAM yang diajukan sebelumnya. Dalam RUU dinyatakan 
bahwa, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tidak diajukan secara 
terpisah melainkan bagian yang harus dicantumkan dalam amar 
putusan Pengadilan HAM.108 Artinya, korban maupun keluarga tidak 
perlu mengajukan gugatan terpisah secara perdata tetapi putusan 
pengadilan HAM harus memuat adanya amar putusan terkait dengan 
kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. 

Ketiga, ”Posisi Penyelenggara Negara dan TNI/Polri”, apibila 

106  Pasal 104 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 
107  Pasal 1 ayat 2 RUU Pengadilan HAM
108  Pasal 12 ayat 2, Ibid
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merujuk pada Pasal 35 RUU ini maka yang jelas bertanggungjawab 
terjadinya pelanggaran HAM berat hanya: (1) penyelenggara negara, 
(2) pejabat militer atau (3) pejabat polisi. Berbeda dengan Pasal 1 ayat 
(8) dalam RUU ini yang mengalami perluasan subyek hukum dengan 
memasukkan: (a) orang perorang dan (b) kelompok orang. Pasal 35 
membatasi subyek hukumnya hanya pada penyelenggara negara 
(sipil), militer dan polisi, sedangkan pada Pasal 1 ayat 8 subyek hukum 
ditambah yakni perseorangan atau kelompok. Yang mau dipakai 
subyek hukumnya apakah Pasal 35 atau Pasal 1 ayat 8, perlu ketegasan 
pemerintah untuk menentukan hal itu.

Keempat, ”Kadaluarsa”, pemerintah menyatakan bahwa dalam 
RUU ini tidak mengenal daluarsa karena pelanggaran HAM berat 
dikategorikan sebagai ”extra ordinary crimes”. Pemerintah akhirnya 
mengakui bahwa yang dimaksud dalam RUU ini adalah jenis kejahatan 
yang luar buasa --bukan pelanggaran HAM--, tetapi dalam ketentuan 
tidak dikenalnya masa daluarsa, pemerintah seolah membuat 
”jebakan” melalui Pasal 37 ayat 2 dalam RUU dengan mengatakan 
bahwa pembentukan pengadian HAM ad hoc dengan keputusan 
Presiden atas usul DPR.

Sedang DPR sendiri sebagai lembaga politik (legislatif) dan 
bukan lembaga peradilan (yudikatif). Seyogyanya, karena berkaitan 
dengan pembentukan lembaga peradilan (dalam hal ini pembentukan 
pengadilan HAM) mestinya merujuk pada UU Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.14/1970 Jo. UU No. 35/1999) 
sebagaimana dalam konsideran mengingat untuk diserahi tugas 
pembentukan jenis pengadilan HAM tersebut.  

Selama pembahasan RUU Pengadilan HAM tidak hanya 
perdebatan berlangsung ditengah-tengah masyarakat antara para 
pakar, tokoh-tokoh, pegiat HAM dan LSM, tetapi juga diruang-
ruang rapat parlemen. Dari 10 fraksi di DPR RI, jumlah Panitia Khusus 
(pansus) RUU pengadilan HAM ini sebanyak 50 orang yang dibentuk 
dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada 17 Mei 2000 
dengan komposisi sebagai berikut:109

109  Sekretariat DPR RI, Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia, Kesekjenan DPR RI Tahun 2000.
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1. Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P)   : 15 Orang
2. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)  : 12 Orang
3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  :   6 Orang
4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  :   5 Orang
5. Fraksi Reformasi (PAN/PK)    :   4 Orang
6. Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB)   :   1 Orang
7. Fraksi TNI/Polri     :   4 Orang
8. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (KKI) :   1 Orang
9. Fraksi Perserikatan Daulat Ummat (PDU)  :   1 Orang
10. Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) :   1 Orang
      Jumlah : 50 Orang

Pansus RUU Pengadilan HAM kemudian disahkan dalam rapat 
Paripurna DPR RI pada 26 Juni 2000 dan menetapkan Pimpinan 
Pansus pada 30 Juni 2000 dengan Pimpinan sebagai berikut: Sidharto 
Danusubroto/Ketua (PDIP); M. Yahya Zaini/Wakil Ketua (PG); Tgk. 
H. Baihaqi/Wakil Ketua (PPP); dan Musa Abdullah/Wakil Ketua 
(PKB).110 Dalam pembahasan RUU (Pembicaraan Tingkat III) antara 
Pansus dengan Menkumdang berlangsung dari tanggal 30 Juni-2 
Nopember 2000. Dalam proses pembahasan RUU Pimpinan Pansus 
juga mengundang sejumlah LSM, pakar dan pegiat HAM dalam rapat 
dengar pendapat umum (RDPU) maupun rapat kerja antara Pansus 
dengan Pemerintah sepanjang pembicaraan tingkat tiga itu.

Bagi kalangan LSM, materi RUU Pengadilan HAM banyak 
kejanggalan, penambahan dan pengurangan kata atau kalimat dalam 
penerjemahan dari konsep aslinya Statuta Roma. Direktur Eksekuif 
Ifdhal Kasim, misalnya, menyoroti Pasal 5 (a)  yang tidak memberi 
kategorisasi terhadap jenis kejahatan dimaksud sehingga satu jenis 
bisa terulang dalam ayat yang lain. Terdapat penambahan unsur-unsur 
kejahatan genosida yang tidak dikenal dalam hukum internasional 
�������������������������ǡ��������ǡ�����ǡ�������Ƥ�������������������Ǥ111 
Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 
dalam resolusi Majelis Umum 260 A (HI) PBB 9 Desember 1948 di 
jelaskan defenisi genosida yaitu: 

110  Ibid
111  Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 12 Juli 2000
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“setiap dari perbuatan-perbuatan berikut,yang dilakukan dengan tujuan 
merusak begitu saja, dalam keseluruhan ataupun sebagian, suatu 
kelompok bangsa, etnis, rasial atau agama seperti:

a. Membunuh para anggota kelompok;

b. Menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota 

kelompok;

c. Dengan sengaja menimbulkan pada kelompok itu kondisi hidup 

���������������������������Ƥ���������������������������������

sebagian;

d. Mengenakan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah 

kelahiran di dalam kelompok itu;

e. Dengan paksa mengalihkan anak-anak dari kelompok itu ke 

kelompok yang lain.”112

Demikian pula dengan kata” pindah paksa”, ”menculik” dan 
”perbudakan” rumusannya tidak jelas dan kabur. Sementara dari 
Kontras yang diwakili Usman Hamid lebih banyak menyoroti Pasal 37 
pembentukan pengadilan HAM ad hoc yang dinilai sangat politis dan 
dapat disalah gunakan para elit kekuasaan antara pemerintah dan 
DPR.113 Camelia Budiardjo dari Human Rights Campaign/Tapol London 
menyoal kesan adanya lomba pembuatan RUU Pengadilan HAM dan 
Pengadilan Koneksitas yang memang sedang dibahas oleh parlemen 
dalam waktu hampir bersamaan terkait dengan kasus kerusuhan Mei 
1998. Camelia juga menguatirkan bahaya pembentukan HAM ad hoc 
atas usul DPR karena bisa dipolitisasi masalah-masalah hukum.114 

Dari Asosiasi Penasehat Hukum dan HAM Indonesia (APHI), 
Hotma menegaskan bahwa penggunaan istilah Pengadilan HAM 
akan bias karena antara judul dan isi RUU tidak relevan.115 PBHI 
menegaskan bahwa perumusan UU Pengadilan HAM dinilai sangat 
kental pengaruh politik untuk mencegah pembentukan pengadilan 
kriminal internasional yang digagas PBB dan menguntungkan bagi 
sekelompok TNI/Polri yang dianggap bertanggungjawab atas kasus 

112  Pasal 2 Konvensi Genosida, 9 Desember 1948
113  RDPU pada 12 Juli 2000
114  Ibid
115  Ibid
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Timor-Timur.116 Ifdhal menyarankan agar melihat UU No. 26/2000 
dalam konteks transisi politik dari rezim lama ke rezim baru sehingga 
yang terjadi adalah kompromistis untuk menjaga stabilitas. Kekacauan 
yang akan muncul dapat berakibat munculnya pelanggaran HAM berat 
baru sehingga aspek utilitas (kemanfaatan)-nya oleh para pemangku 
kepentingan lebih dikedepankan.117

Dalam rapat kerja antara Pemerintah dan DPR, pembahasan 
RUU Pengadilan HAM masih berkutat pada perdebatan peristilahan 
”Pengadilan HAM” atau ”Kejahatan HAM”, dimungkinkannya 
peradilan koneksitas, di India misalnya, Pengadilan HAM tidak hanya 
menangani soal HAM tapi juga tindak pidana lainnya.118 Astrid Suseno 
dari fraksi PDKB kembali menekankan peluang elit untuk melindungi 
pelanggar HAM dalam pembentukan Pengadilan HAM ad hoc yang 
dibentuk Presiden atas usul DPR,119 Pengadilan HAM ad hoc tambah 
Astrid bukanlah kewenangan DPR melainkan Mahkamah Agung, hal 
sama disampaikan Abdul Qadir Jailani dari fraksi PBB.

Sementara fraksi TNI/Polri, menyoal pembatasan HAM, 
pelanggaran HAM berat, pemberlakuan asas retroaktif dan kaladuarsa. 
Fraksi TNI/Polri tetap berpendapat bahwa pengabaian kadaluarsa 
bertentangan dengan asas hukum pidana,120 demikian pula dengan 
asas berlaku surut (retroaktif) disamping bertentangan dengan asas 
pidana juga bertentangan dengan Pasal 4 UU No.39/1999 tentang 
HAM: 

”Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 
untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan 
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak 
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan 
oleh siapapun.”

Fraksi TNI/Polri menyoroti secara tajam pemberlakuan asas 
retroaktif tapi tidak memberi solusi atau tawaran tentang bagaimana 

116  Wawancara dengan Suryadi Radjab (Sekjen PBHI) pada 23 Juli 2013 di 
Jakarta

117  Wawancara Ifdhal Kasim, Op.cit.
118  Rapat Kerja (Raker) antara Pemerintah dan DPR RI pada 13 Juli 2000
119  Pasal 37 ayat (2) butir 4 RUU Pengadilan HAM
120  Pasal 39, Ibid
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nasib korban pelanggaran HAM dan cara penyelesaiannya. Aisyah 
Amini dari PPP mengusulkan agar batas waktu kadaluarsa 25 tahun 
tanpa memberi alasan. Pengangkatan hakim ad hoc perlu melibatkan 
DPR, lanjut Aisyah tanpa memberi alasan kenapa DPR perlu dilibatkan, 
ia setuju pelaku pelanggaran HAM berat di pidana mati.121  

Sementara Firman Jaya Daeli dari fraksi PDIP masih mempersoalkan 
apa RUU ini substansial atau sekedar intrumental. Pertanyaan ini oleh 
pemerintah tidak pernah terjawab dalam rapat-rapat kerja selanjutnya, 
ia kembali menegaskan bahwa dimasa lalu, rezim banyak melakukan 
kejahatan HAM tanpa proses hukum.122 Berbeda dengan rekannya 
yang lain, Achmad Farhan Hamid dari fraksi reformasi menyatakan 
perlunya menjadikan instrumen HAM internasional seperti Konvensi 
Genewa dan Statuta Roma menjadi acuan dalam penyusunan RUU 
Pengadilan HAM tetapi harus mempertimbangkan kepentingan 
nasional dan tidak menghendaki adanya intervensi dari pihak-pihak 
asing termasuk Mahkamah Pidana Internasional.123 Penerapan asas 
retroaktif bagainya dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 
KUHP serta menghendaki independensi pengadilan HAM ad hoc yang 
bebas pengaruh dari kekuatan-kekuatan politik serta menyarankan 
pembentukannya diserahkan ke MA dan bukan lembaga eksekutif 
dan legislatif.124

Dalam daftar inventaris masalah (DIM) yang dihimpun oleh 
pansus, ada beberapa permasalahan yang dianggap krusial dan 
”didebatkan” dalam rapat-rapat pansus. Peneliti menempatkan 
secara prioritas beberapa isu-isu strategis yang menjadi trend setter 

pembahasan, yaitu adalah:125

1. Berlakunya asas retroaktif (berlaku surut)
Fraksi Partai Golkar menyatakan bahwa penerapan asas 

retroaktif bertentangan dengan asas dalm hukum pidana, pendapat 
sama disampaikan oleh fraksi TNI/Polri berpegang asas berlaku surut 

121  Rapat Kerja (Raker) antara Pemerintah dan DPR RI pada 13 Juli 2000
122  ibid
123  Ibid
124  Pasal 37 (2) RUU Pengadilan HAM
125  Disimpulkan dari rapat-rapat Pansus tanggal, 16-17 Juli 2000 dan tanggal 4 

September 2000.
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bertentangan dengan asas, tidak memberi kepastian penegakan 
hukum serta menyulitkan proses penyidikan. TNI/Polri menekankan 
bahaya disintegrasi bangsa, menjadikan HAM sebagai alat balas 
dendam dan tanpa batas, serta menekankan persatuan nasional yang 
kokoh. Sementara fraksi PDIP, PKB, PPP, PAN, PBB, PDU, PDKB dan 
KKI setuju pemberlakuan berlaku surut dengan beberapa catatan. 
Fraksi PPP dan KKI menyampaikan perlunya pembatasan waktu, 
sedang PAN, PBB dan PDKB berpendapat demi keadilan asas tersebut 

dapat dikesampingkan.  

2. Pengadilan HAM ad hoc
Sesuai dengan Pasal 37 (2) RUU Pengadilan HAM bahwa 

”pengadilan HAM ad hoc sebelum diundangkannya UU ini 
dibentuk dengan keputusan Presiden atas usul Dewan Perwakilan 
������ǳǤ� ���Ƥ������� ����������� ������ǡ� ������� ������ �����������
kekuatirannya terhadap pasal ini karena bermuatan politis, fraksi-
fraksi menyarankan agar kewenangan pembentukan HAM ad hoc 
diberikan kepada Mahkamah Agung. fraksi-fraksi pendukung gagasan 
ini, diantaranya, PDKB, PKB, PDIP, PPP, KKI, PAN sementara fraksi PG 

dan fraksi TNI/Polri tidak memberi respon. 

3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagaimana 

dimaksud dalam RUU Pengadilan HAM, yaitu: ”Pelanggaran HAM 
yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini 
tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi.126 Fraksi Partai Golkar berpendapat agar 
pembentukan KKR perlu kajian mendlam dan jangan hanya sekedar 
memenuhi kepentingan sesaat. Sementara fraksi PKB, PBB, PDKB 
dan KKI pada prinsipnya setuju dengan pemebentukan KKR sebagai 
alternatif penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu 
dengan cacatan bukan untuk melindungi para pelaku yang terlibat 
dengan bukti-bukti yang cukup untuk diajukan ke pengadilan HAM. 
Pengungkapan kebenaran penting sebagai modal utama menuju 

rekonsiliasi nasional.

126  Pasal 41 ayat 1 RUU Pengadilan HAM
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4. Pengangkatan penyidik dan penuntut dari Jaksa Ad hoc dan 
Hakim ad hoc
Dalam Pasal 18 RUU Pengadilan HAM dinyatakan bahwa dalam 

pelaksanaan tugas penyidikan dan penuntutan Jaksa Agung dapat 
mengangkat Jaksa Penuntut Umum ad hoc. Menurut fraksi TNI/Polri, 
yang disampaikan Soenarto, kata ”dapat” berarti tidak wajib Jaksa 
Agung mengangkat penyidik ad hoc, tetapi ia mengusulkan agar 
penyidik ad hoc perlu melibatkan penyidik militer/Polri jika melibatkan 
anggota TNI/Polri dalam kasus pelanggaran HAM dimasa lalu.127 

Sementara fraksi PKB menekankan agar dalam proses 
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan agar mengedepankan 
standar internasional dan menghindari penumpukan hasil 
penyelidikan maupun penydikan yang tak kunjung diajukan ke 
pengadilan HAM ad hoc. PKB juga mengusulkan agar dalam setiap 
proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan harus transparan, 
akuntabel dan bila perlu aparat tersebut membuat progress report. 
Hal lain yang mendapat sorotan adalah singkatnya masa penyidikan 
��������������������������������������������Ƥ���������Ǧ�����������
pelanggaran HAM serta debat semantik anatar PDIP, Golkar, dan TNI 

soal penggunaan istilah apakah ”bukti awal” atau ”bukti permulaan”.   

5. Jenis Pelanggaran HAM berat
Fraksi PDIP berpandangan bahwa perlu menperjelas secara tajam 

perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan dalam konteks Hak 
Asasi Manusia. ketidak-jelasan konsep akan menyulitkan penentuan 
delik pidana yang akan diterapkan, dan jangan sampai pihak-pihak 
tetentu malah mempersamakan antara kejahatan dalam KUHP dengan 
kejahatan HAM. Sementara fraksi PPP mengkritisi konsep pemerintah 
yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat merupakan kategori 
extra ordinary crime tapi disayangkan oleh Zein Badjeber dari fraksi 
PPP, menanyakan kenapa memakai KUHAP sebagai hukum acara yang 
notabene merupakan hukum acara pidana biasa?, sementara yang 
akan ditangani jenis kejahatan yang luar biasa.128 

Atas sanggahan ini, pemerintah tidak ditemukan jabawannya 

127  Rapat Pansus tanggal 17 Juli 2000
128  Rapat Pansus tanggal 17 Juli 2000
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dalam rapat-rapat pansus. Sementara oleh Soenarto dari fraksi TNI/
Polri memberi masukan agar pelaku dalam tindak pidana pelanggaran 
HAM berat tidak saja individu atau masyarakat tetapi juga negara atau 
pejabat negara.129 Pendapat kritis lainnya disampaikan oleh Alex Litay 
dari fraksi PDIP yang menyoal seringnya individu dan aparat negara 

yang selalu berlindung atas nama negara.

6. Perlindungan Saksi dan Korban
Dalam hal perlindungan saksi dan korban, beberapa fraksi 

menyampaikan agar disampaikan dalam Bab tersendiri atau dalam 
bentuk UU lainnya yang membahas khusus tentang saksi dan korban. 
Fraksi TNI/Polri salah satunya yang memberi pertimbangan ini, 
sementara fraksi PPP dan PDKB menyarankan agar perlindungan 
����������� ������� Ƥ���� ���� ����������� ������� ������������ �������
saksi yang tidak mau hadir dipersidangan karena rasa takut, ancaman 
dan intimidasi. Sedang PDKB mengingatkan agar dalam perlindungan 
saksi dan korban harus berperspektif gender dengan mengutamakan 
kepentingan perempuan dan anak.

Sepanjang pembahasan RUU di pansus, soal kompensasi, 
restitusi dan rehabilitasi hanya hanya sekali pernah diajukan oleh 
fraksi PDIP termasuk pertanggung jawaban komando dalam militer. 
Sedangkan terkait surat penghentian pemeriksaan penyidikan (SP3) 
hanya dipersoalkan oleh fraksi PKB yang hanya membatasi hak 
tersebut untuk korban dan keluarga sedang kontrol masyarakat 
terabaikan. Yang menarik, beberapa fraksi secara jelas menyatakan 
adanya pelanggaran HAM berat dimasa lalu dibawah pemerintahan 
rezim otoriter Orde Baru Soeharto, yaitu fraksi PDIP, PPP, PKB, PAN, 
PDU dan PBB tetapi respon dan pandangan terhadap RUU Pengadilan 
HAM ini beberapa hal berbeda. Sementara fraksi Partai Golkar dan 
fraksi TNI/Polri cenderung ”menolak” beberapa Pasal dalam RUU 
khususnya terkait dengan asas retroaktif, jenis pelangaran HAM berat, 
proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta pembentukan 
pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran 
HAM dimasa lalu.

129  Rapat Pansus tanggal 16 Juli 2000
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Pertemuan pemerintah dan pansus dalam rapat pembahasan RUU 
ini, pemerintah secara tegas mengakui bahwa rumusan Pasal 5 terkait 
jenis kejahatan diadopsi dari Statuta Roma.130 Sayangnya, pelbagai 
penerjemahan yang kurang tepat bahakan beberapa kata atau 
kalimat dan ayat dalam kaitan dengan jensis kejahatan sebagaimana 
dimaksud dalam Statuta Roma tidak diambil secara utuh sehingga 
melahirkan kepincangan makna dan multi tafsir. Pada kesempatan 
lain, Menkumdang, Yusril Ihza Mahendra juga menyampaikan bahwa 
akibat resolusi Dewan Keamanan PBB pemerintah telah mengambil 
langkah-langkah untuk mengadili kasus pelanggaran HAM di Timor 
Timur terutama di Atambua dan pembunuhan terhadap staf UNHCR.131 

Pelbagai upaya untuk menghambat agar Komisi HAM PBB, Marry 
Robinson, tidak membentuk pengadilan internasional atas kasus di 
Timtim dengan melobi negara-negara sahabat seperti negara ASEAN, 
OKI, negara-negara Asia dan Afrika. Yusril pun juga mengakui adanya 
pembentukan milisi di Timtim tetapi sudah dibubarkan. Yusril juga 
menambahkan alasan pemerintah tidak mencabut Perppu No. 1 
Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM padahal saat itu sudah ditolak 
oleh DPR. Alasan penundaan pencabutan Perppu tersebut adalah: 1). 
Perppu harus dicabut dengan UU dan tidak bisa dengan Peraturan 
Pemerintah; 2). Kalau Perppu dicabut akan terjadi kekosongan hukum 
dan itu bisa jadi alasan Marry Robinson untuk membentuk Pengadilan 
Tribunal.132 

� �������� �������������� ���Ƥ������� �������� �����������������
RUU Pengadilan HAM di DPR dapat dilhat dalam tabel berikut dengan 
penilaian setuju sekali, setuju dan kurang setuju. Akhirnya semua fraksi 
menyetujui RUU ini disahkan menjadi UU dengan pertimbangan 
masing-masing dalam sidang paripurna (pendapat akhir fraksi-fraksi) 
pada 6 Nopember 2000 dan disahkan menjadi UU No. 26 Tahun 2000 

tentang Pengadilan HAM tanggal 23 Nopember 2000.133 

130  Rapat Kerja Pemerinah dan Pansus RUU Pengadilan HAM pada 4 September 
2000 di DPR RI

131  Rapat Kerja Pemerintah dan Pansus RUU Pengadilan HAM pada 12 
September 2000 di DPR RI

132  Ibid
133  Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4026
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Tabel II. 5
Peta Partai Politik dalam Perumusan RUU Pengadilan HAM

Nama Fraksi Sangat
Setuju Setuju Kurang

Setuju
Fraksi PDI-Perjuangan *
Fraksi Partai Golongan Karya *

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan *
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa *
Fraksi Reformasi (PAN/PK) *
Fraksi Partai Bulan Bintang *
Fraksi TNI/Polri *
Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia *
Fraksi Partai Daulatul Ummat 
Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa *

Sumber: Diolah dari dokumen sekretariat DPR RI 1999-2004

Berikut juga ditampilkan tabel perbandingan perubahan dari RUU 
Pengadilan HAM menjadi UU No. 26 Tahun 2000;
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Tabel II. 6
Perbandingan RUU Pengadilan HAM dan UU No.26 Tahun 2000

Tentang RUU Pengadilan HAM UU No. 26 Tahun 2000

Judul Pengadilan HAM Pengadilan HAM

Lingkup 
Kewenangan 
(Yurisdiksi)

x� Berkedudukan di 
Kabupaten/Kota43 

x� Pemusnahan massal, 
pembunuhan, 
pemindahan paksa, 
penculikan, Perbudakan, 
diskriminasi, penyiksaan 
dan perusakan, 
pembakaran disertai 
penjarahan dan 
pemerkosaan44 

x� Pengadilan HAM 
berwenang memeriksa 
pelanggaran HAM berat 
dilakukan diluar batas 
teritori yang dilakukan 
WNI45

x� Berkedudukan di Ibukota 
Propinsi yang meliputi 
beberapa Provinsi 
lainnya46

x� Jenis Pelanggaran HAM 
berat:47

x� Genosida48

x� Kejahatan terhadap 
Kemanusiaan49

x� Pengadilan HAM 
berwenang memeriksa 
pelanggaran HAM berat 
dilakukan diluar batas 
teritori yang dilakukan 
WNI50

Hukum Acara x� Berdasarkan KUHAP51

x� Bisa banding, kasasi dan 
PK52

x� Hakim ad hoc diangkat 
dan diberhentikan oleh 
Presiden sebagai kepala 
negara setelah mendapat 
pertimbangan MA53

x� Berdasarkan KUHAP
x� Bisa banding, kasasi dan 

PK54

x� Hakim ad hoc diangkat 
dan diberhentikan oleh 
Presiden sebagai kepala 
negara atas usul ketua 
MA.55

Penyelidikan, 
Penangkapan dan 
Penahanan

x� Penyelidikan Komnas 
HAM dan dapat 
membentuk Tim adhoc 56

x� Penyidikan dan 
penuntutan oleh Jaksa 
Agung57 dan dapat 
mengangkat tim penyidik 
dan penuntut ad hoc58

x� Wewenang menangkap 
dan menahan tersangka 
tidak diatur tegas 
(mengacu KUHAP)

x� Penyelidikan Komnas 
HAM dan dapat 
membentuk tim adhoc63

x� Penyidikan dan 
Penuntutan oleh Jaksa 
Agung64 dan dapat 
mengangkat tim penydik 
dan penuntut ad hoc65

x� Wewenang menangkap 
dan menahan tersangka 
oleh Jaksa Agung66
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x� Perbaikan hasil 
penyelidikan selama 14 
hari59

x� Waktu penyidikan selama 
90 hari + 90 hari60

x� Penyidik berhak 
mengeluarkan SP3 dan 
dapat dibuka kembali jika 
ada bukti baru61

x� Adanya praperadilan62

x� Setelah selesai 
penyelidikan paling 
lambat 7 hr diserahkan 
ke penyidik dan masa 
perbaikan selama 30 
hr setalh diterima dari 
penyidik67

x� Waktu penyidikan selama 
90 hari (jaksa)+ 90 hr + 
60 hr (KaPN)68

Ketentuan tidak 
berlakunya 
Kedaluarsa (Asas 
Retroaktif)

Retroaktif (berlaku surut)69 Berlaku surut (retroaktif) 
dengan pembentukan 
pengadilan HAM ad hoc70

Perlindungan 
Saksi dan Korban

Tidak diatur Ada perlindungan oleh 
aparat penegak hukum71 dan 
organisir oleh LPSK

Kompensasi, 
Restitusi dan 
Rehabilitasi

Hak korban atas 
kompensasi, restitusi dan 
rehabilitasi dan dicantumkan 
dalam amar putusan 
pengadilan72

Setiap korban dan saksi dan 
atau ahli warisnya dapat 
memperoleh kompensasi, 
restitusi, dan rehabilitasi 
yang dicantumkan dalam 
amar putusan Pengadilan 
HAM73

Tanggungjawab 
Komandan dan 
atasan polisi atau 
sipil

Setiap penyelenggara 
negara, pejabat militer 
atau pejabat polisi 
yang mengetahui atau 
mempunyai alasan untuk 
mengetahu bahwa:
(a) Bawahannya melakukan 

percobaan atau sudah 
melakukan pelanggaran 
HAM yang berat

(b) Tidak mengambil 
tindakan pencegahan; 
atau

(c) Tindakan yang dapat 
dipertanggungjawab-
kan untuk mencegah 
pelanggaran tersebut74

(a) Komandan militer atau 
seseorang yang secara 
efektif bertindak sebagai 
komandan militer dapat 
dipertanggungjawabkan 
terhadap tindak pidana 
yang berada di dalam 
yurisdiksi Pengadilan 
HAM, yang dilakukan oleh 
pasukan yang berada 
di bawah komando 
dan pengendaliannya 
yang efektif, atau di 
bawah kekuasaan dan 
pengendaliannya yang 
efektif dan tindak pidana 
tersebut merupakan 
akibat dari tidak dilakukan 
pengendalian pasukan 
secara patut, yaitu :
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a. komandan militer atau 
seseorang tersebut 
mengetahui atau 
atas dasar keadaan 
saat itu seharusnya 
mengetahui 
bahwa pasukan 
tersebut sedang 
melakukan atau 
baru saja melakukan 
pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat; 
dan

b. komandan militer atau 
seseorang tersebut 
tidak melakukan 
tindakan yang layak 
dan diperlukan 
dalam ruang lingkup 
kekuasaannya 
untuk mencegah 
atau menghentikan 
perbuatan tersebut 
atau menyerahkan 
pelakunya 
kepada pejabat 
yang berwenang 
untuk dilakukan 
penyelidikan, 
penyidikan, dan 
penuntutan.

(b) Seorang atasan, baik 
polisi maupun sipil 
lainnya, bertanggung 
jawab secara pidana 
terhadap pelanggaran 
hak asasi manusia yang 
berat yang dilakukan oleh 
bawahannya yang berada 
di bawah kekuasaan dan 
pengendaliannya yang 
efektif, karena atasan 
tersebut tidak melakukan 
pengendalian terhadap 
bawahannya secara patut 
dan benar, yaitu :
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a. atasan tersebut 
mengetahui atau 
secara sadar 
mengabaikan 
informasi yang 
secara jelas 
menunjukkan bahwa 
bawahan sedang 
melakukan atau 
baru saja melakukan 
pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat; 
dan

b. atasan tersebut 
tidak mengambil 
tindakan yang layak 
dan diperlukan 
dalam ruang lingkup 
kewenangannya 
untuk mencegah 
atau menghentikan 
perbuatan tersebut 
atau menyerahkan 
pelakunya 
kepada pejabat 
yang berwenang 
untuk dilakukan 
penyelidikan, 
penyidikan, dan 
penuntutan.75

Pengadilan HAM 
Ad Hoc 

x� Pengadilan HAM ad 
hoc dibentuk dengan 
keputusan Presiden atas 
usul DPR76

x� Terhadap pelanggran 
HAM berat dimasa lalu 
dinyatakan tidak berlaku 
ketentuan kadaluarsa 
(retroaktif)77

x� Penyelesaian 
pelanggaran HAM 
yang terjadi sebelum 
terbentuknya Pengadilan 
HAM dilakukan Komisi 
Kebenaran dan 
Rekonsiliasi (KKR)78 

x� Pengadilan HAM ad 
hoc dibentuk dengan 
keputusan Presiden atas 
usul DPR79

x� Penyelesaian pelanggaran 
HAM yang terjadi 
sebelum terbentuknya 
Pengadilan HAM 
dilakukan Komisi 
Kebenaran dan 
Rekonsiliasi (KKR)80
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Ketentuan Pidana x� Pidana seumur hidup81

x� Pidana penjara maksimal 
20 tahun,82 dan 

x� Pidana penjara minimal 3 
tahun83

x� Hukuman Mati84

x� Seumur Hidup85

x� Pidana 20, 15, 10, 5 
Tahun86

Sumber: Diolah dari RUU Pengadilan HAM dan UU No.26/2000

(Catatan Kaki dalam Tabel)

1  Pasal 3 Perpu No.1/1999
2  Pasal 1 (3 dan 4), Ibid. 
3  Pasal 4, Ibid.
4  Pasal 3 RUU Pengadilan HAM
5  Pasal 5, Ibid
6  Pasal 6, Ibid
7  Pasal 20, Perpu No.1/1999
8  Pasal 19, Ibid
9  Pasal 18, Perpu No.1/1999. Jumlah hakim ad hoc sekurang-kuranya 3 orang 

atau lebih dalam bilangan ganjil (lihat penjelasan Perpu)
10  Pasal 21, Ibid
11  Pasal 7, RUU Pengadilan HAM
12  Pasal 29, Ibid
13  Pasal 22, Ibid
14  Pasal 10 Perpu No.1/1999. Dalam penjelasan pada ayat 2 dikatakan bahwa 

yang dimaksud “hal-hal tertentu” adalah yang memerlukan keahlian khusus atau 
dalam peradilan koneksitas. sementara peradilan koneksitas bukanlah peradilan HAM 
tetapi peradilan militer yang melibatkan pihak sipil dalam suatu tindak kejahatan. 
Penjelasan ini mengaburkan makna pengadilan HAM dan cenderung menonjolkan 
peradilan pidana biasa yang melibatkan anggota TNI. 

15  Pasal 12 Perpu No. 1/1999
16  Pasal 13 Perpu No.1/1999
17  Pasal 14 Perpu No.1/1999
18  Pasal 13 Perpu No.1/1999
19  Ibid
20  Pasal 8, RUU Pengadilan HAM
21  Pasal 10 (1), Ibid
22  Pasal 10 (2), Ibid
23  Pasal 9 (2), Ibid
24  Pasal 11 (1) dan (2)
25  Ibid, ayat (3) dan (4)
26  Ibid, ayat (5)
27  Pasal 22, Perpu No.1/1999
28  Pasal 37, RUU Pengadilan HAM; pelanggran HAM dimasa lalu diselesaikan 

melalui mekanisme Pengadilan HAM Ad hoc.
29  Pasal 9, Perpu No.1/1999
30  Pasal 12, RUU Pengadilan HAM
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31  Pasal 35, Ibid. Rumusan pasal ini sangat lemah karena adanya frasa “yang 
mengetahui atau mempunyai alasan untuk mengetahu” padahal tanggungjawab 
komando adalah mengetahui atau tidak mengetahui merupakan tanggungjawab 
komandan dalam mata rantai sistem komando di dunia militer.

32  Pasal 20, Perpu No.1/1999
33  Pasal 37 (2), RUU Pengadilan HAM
34  Pasal 39, Ibid. Dalam pengaturan ini, RUU Pengadilan HAM terkesan tidak 

teliti dan hati-hati karena ketentuan serupa terulang dalam Pasal 40 RUU ini.
35  Pasal 41, Ibid
36  Pasal 5 dan 6 Perpu No.1/1999
37  Ibid
38  Ibid
39  Pasal 7 Perpu No.1/1999. sedang ketentuan pidana penjara 12 tahun dan 15 

tahun diatur dalam Pasal 7 dan 8.
40  Pasal 30, RUU Pengadilan HAM
41  Ibid
42  Pasal 31, Ibid. serta ketentuan pidana penjara lainnya yang diatur dalam 

Pasal 31 maksimal 12 Tahun paling rendah 3 tahun, Paal 32 maksimal 15 tahun paling 
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Bab III
PENGARUH POLITIK TERHADAP 
SUBSTANSI UNDANG-UNDANG 

NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG 
PENGADILAN HAM

A. Telaah Kritis-Politis Substansi UU No. 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang sebagai produk politik, dalam proses 
pembuatannya telah “dititipkan” kepentingan politik serta tujuan-
tujuan politik yang hendak dicapai oleh pembuat undang-undang, 
bentuknya dapat tersirat dalam substansi suatu UU yang berujung 
pada watak atau karakteristik dari UU yang dilahirkannya. UU No. 
26/2000 tentang Pengadilan HAM terdiri dari 10 BAB dan 51 Pasal; 1 
Pasal Ketentuan Umum, 43 Pasal merupakan isi/materi UU, 1 Pasal 
Peralihan dan 6 Pasal Ketentuan Penutup.

Dalam Undang-undang tersebut tidak terlepas dari pesan-pesan 
politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh The Rulling Class atau 
��������������Ƥ�������������������������������������������Ǥ������͙ ͕�
Pasal yang ada didalam undang-undang tersebut, ada beberapa yang 
mengandung “kepentingan politik” tertentu dari analisis substansi 
UU, adapun ketentuan/pasal-pasal dimaksud adalah: 

1. Judul Undang-undang

Undang-undang ini berjudul “Pengadilan Hak Asasi Manusia” 
sementara isi atau materi UU sendiri terkait dengan jenis kejahatan 
yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) 
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atau dalam istilah Statuta Roma disebut “the most serious crimes of 
concern to the international community as a whole”,1 kejahatan yang 
oleh seluruh masyarakat internasional dianggap paling serius. Jadi 
mestinya ada kesesuaian antara judul UU dengan isinya. 

Istilah Pengadilan HAM di beberapa tempat dikenal biasanya 
dalam kawasan tertentu, seperti pengadilan HAM Eropa (European 
Court of Human Rights)2 atau pengadilan HAM antar negara-negara 
Amerika atau antar negara-negara Afrika sedang kawasan Asia 
tidak atau belum terbentuk.3 Pengadilan HAM di kawasan tersebut 
mengadili perkara yang terkait dengan pelanggaran HAM berbasis 
perjanjian atau basis piagam, sedang yang berkategori kejahatan 
internasional seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan 
sebagaimana dimaksud dalam UU ini diadili di International Criminal 
Court/ICC. 

Akhirnya, judul UU dengan materinya menjadi rancu, karena judul 
mengatur tentang pelanggaran sedang isi materi mengatur kejahatan. 
Dari pandangan sisi politisnya, bahwa UU ini mengaburkan pengaturan 
kejahatan --sekalipun materinya memuat dua jenis kejahatan--dengan 
memberi judul pelanggaran. 

1  Pasal 5 Statuta Roma
2  Lihat “The European Court of Human Rights: Historical Background, Organisation 

and Procedure,” dalam laman, www.echr.coe.int. [15/4/2014]
3 Contoh yang dapat dikemukakan dalam kaitannya dengan hal ini kasus 

Sulaiman Al Adsani vs Pemerintah Inggris yang diputus oleh European Court of 
Human Right pada Tahun 2001 yang lalu. Kasus ini bermula ketika Sulaiman Al-
Adsani, seorang warga Inggris ditangkap secara paksa tanpa melalui prosedur hukum, 
bahkan disiksa oleh pasukan pemerintah Kuwait saat yang bersangkutan mengunjungi 
Kuwait tak lama setelah berakhirnya Perang Teluk I. Al-Adsani mengajukan kasusnya, 
menuntut tanggung jawab dan ganti rugi dari Pemerintah Kuwait ke Pengadilan 
Inggris (England’s High Court). Pengadilan menolak kasus ini dengan alasan kurang 
cukup memiliki yurisdiksi. Tidak puas atas penolakan ini, Al-Adsani mengajukan 
pemerintahnya ke European Court of Human Right (ECHR). Di depan ECHR pihak 
Al-Adsani mengemukakan bahwa dengan memberikan imunitas pada Kuwait 
maka Inggris telah gagal melindungi warganya sendiri dari penyiksaan (torture) 
dan prinsip pengingkaran terhadap keadilan (denial of justice principle), dimana ia 
tidak mendapatkan hak-haknya dalam proses hukum. Perlakuan-perlakuan buruk 
yang diterima Al-Adsani selengkapnya dapat ditemukan dalam Al-Adsani vs United 
Kingdom, App. No.35763/97, paragraf 9-13, November, 21, 2001, http://www.echr.coe.
int/eng/judgments, [15/4/2014]
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2. Pelanggaran HAM yang Berat 

a. Defenisi Pelanggaran HAM yang berat 

Dalam Pasal 1 ayat 2 berbunyi:
“Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak 
asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.”

Defenisi pelanggaran HAM berat yang menjadi pokok bahasan 
UU ini tidak ditemukan termasuk dalam penjelasannya, padahal yang 
pokok bahasan utama dibentuknya UU ini justeru terkait pelanggaran 
HAM yang berat. Pasal diatas tidak menjawab keingintahuan kita, apa 
yang dimaksud dengan “pelanggaran HAM yang berat” itu?. Bunyi 
pasal lebih cenderung untuk memperkenalkan “jenis kejahatan” yang 
diatur dalam UU ini tapi bukan defenisi pelanggaran HAM yang berat 
itu sendiri. 

Dalam Penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia sebenarnya sudah ada defenisi apa yang dimaksud dengan 
pelanggaran HAM yang berat, yaitu:

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal 
(genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan 
pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan 
orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan 

secara sistematis (systematic discrimination)”.4

UU HAM ini juga sebagai rujukan dalam konsideran UU Pengadilan 
HAM, jadi sebenarnya bisa diadopsi dalam pemberian defenisi 
pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dimaksud dalam UU ini. 

Menariknya, justeru defenisi pelanggaran HAM yang berat yang 
diajukan oleh tim penyusun ada tercantum dalam RUU Pengadilan 
HAM, yaitu:

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mengakibatkan penderitaan 
Ƥ���������������������������������������������������������������������
serta mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan 

maupun masyarakat”.5 

Tetapi dalam keputusan akhir DPR menghapus defenisi 
pelanggaran HAM yang berat itu. Secara politis dengan ketiadaan 

4  Penjelasan Pasal 104 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 
5  Pasal 1 ayat 2 RUU Pengadilan HAM
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defenisi tentang apa yang dimaksud dengan “pelanggaran HAM 
yang berat” maka akan timbul perdebatan dan multi tafsir sekalipun 
jenis kejahatannya diakui. Hal ini merupakan upaya mengaburkan 
arti kejahatan HAM yang sesungguhnya harus dimuat dalam UU ini. 
Ketidakmampuan membedakan antara rezim HAM dan rezim pidana 
menyebabkan kesesatan secara paradigmatik dalam menyusun 
konsep pelanggaran HAM dan tindak pidana. Suatu kasus pidana 
disangka pelanggaran HAM, demikian sebaliknya pelanggaran HAM 
justeru dianggap kasus pidana.6 

b. Istilah Pelanggaran HAM yang berat.

Pemerintah mengakui bahwa istilah pelanggaran HAM yang 
berat merupakan terjemahan dari ”gross violation of human rights”.7 
Istilah ”gross violation of human rights” tidak dikenal dalam hukum 
pidana internasional. Tujuan pembentukan UU ini mengatur jenis-
jenis kejahatan sebagai suatu “pelanggaran HAM yang berat” maka 
semestinya mengambil peristilahan dari term-term hukum pidana. 
Dalam hukum pidana nasional maupun pidana internasional istilah yang 
dugunakan adalah kejahatan biasa (ordinary crimes) yang derajatnya 
sama dengan KUHP dalam pidana nasional dan Kejahatan luar biasa 
(extra ordinary crime) seperti kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes 
against humanity) dan kejahatan genosida (the crime of genocide),8 
yang diadili di Mahkamah Pidana Internasional/ICC.

Disamping itu, istilah pelanggaran HAM yang berat bisa bermakna 
ambigu antara pelanggaran dan kejahatan. Karenanya, dalam kaitan 
tujuan dan substansi materi UU ini dipadankan dengan “extra ordinary 
crimes” atau “the most serious crimes” lebih tepat dibanding dengan 
“gross violation of human rights”, Statuta Roma yang diakui sebagai 
rujukan dalam penyusunan UU Pengadilan HAM mestinya lebih tepat 
jika menggunakan istilah “the most serious crimes” atau UU Tindak 
Pidana HAM/UU Tindak Kejahatan HAM Serius. 

6 Syamsuddin Radjab, “Perbedaan Rezim HAM dan Rezim Pidana”, Jurnal, Al-
daulah, Vol.3/No. 2/Desember 2014. Hlm. 153

7 Lihat penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan 
Risalah Rapat DPR dengan Pemerintah pada tanggal 4 September 2000.

8 Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, 5HÀND�$GLWDPD��
Bandung, 2000. hlm. 42-43.   
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Menurut Suryadi Radjab, Sekjen PBHI, menjelaskan bahwa 
kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan berada 
dalam wilayah humanitarian law dan bukan human rights law yang 
didalamnya ada istilah “gross violation of human rights” yang oleh 
pembentuk UU diadopsi istilah ini sebagai kejahatan HAM sehingga 
tidak tepat. Gross violation of human rights mencakup diantara: 
Pelanggaran atas hak untuk hidup (the right to life), Hak untuk tidak 
disiksa dan diperlakukan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan 
harkat manusia, Hak untuk tidak diperbudak, diperdagangkan, atau 
kerja paksa, Hak atas kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, 
dan lain-lain.9

Dari aspek politis, bahwa peristilahan yang ambigu mengandung 
tafsir elastis dan tidak limitatif mengakibatkan kaburnya tujuan 
pembentukan UU ini, apakah mengatur perihal kejahatan atau sekedar 
pelanggaran yang derajat dan sifat “crime”nya sangat berbeda.

3. Lingkup Kewenangan (Yurisdiksi)

a. Yurisdiksi Personal-Teritorial. Pasal 5 berbunyi:

“Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar 
batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara 

Indonesia”.

Pasal ini mengandung dua hal, yaitu territorial jurisdiction (rationae 
loci) dan personal jusrisdiction (rationae personae). Pelanggaran 
HAM yang berat dilakukan oleh warga negara Indonesia (personal 
jurisdiction) dan di luar batas teritorial wilayah negara Indonesia 
(territorial jusrisdiction).

Persoalannya bagaimana jika pelanggaran HAM berat itu dilakukan 
oleh warga negara Indonesia di negara yang menandatangani Statuta 
Roma. Jika negara penanda tangan tersebut menyerahkan warga 
negara Indonesia ke Mahkamah Pidana Internasional (MPI) untuk 
disidangkan, maka Indonesia tidak dapat berbuat apa-apa karena 
bukan negara pihak peserta MPI yang berlaku sifat komplementarian 
antara peradilan (hukum) nasional dan internasional (ICC). Dalam 

9 Wawancara dengan Suryadi Radjab pada 25 Juli 2013 di Jakarta
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UU ini dan Statuta Roma dinyatakan bahwa Pengadilan HAM tidak 
berwenang memeriksa dan memutus perkara pelangaran HAM 
berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 
(delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.10 Secara politis 
dalam hal kasus ini, Indonesia dapat dianggap tidak melindungi hak 
warga negaranya dalam pemberian pembelaan terkait kejahatan 
internasional karenanya perlu mempertimbangkan menjadi bagian 
��������������������������������Ƥ�����������������Ǥ�����Ǥ�������ǡ�
��Ǥǡ����������������������Ƥ��������������������������������������
implikasinya kedepan bagi kepentingan bangsa dan dalam kasus 
pelanggaran HAM masa lalu, ia tidak setuju jika pelaku diadili di ICC dan 
lebih mendorong proses penyelesaiannya lewat Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi (KKR).11

b. Persoalan Kejahatan Genosida (the crime of genocide)

Pasal 8 berbunyi:
“Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 
a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk 
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok 
bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :
a. membunuh anggota kelompok;
b. ��������������������������Ƥ�����������������������������������

anggota-anggota kelompok;
c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan 

kemusnahan��������Ƥ���������������������������������Ǣ
d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah 

kelahiran di dalam kelompok; atau
e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke 

kelompok lain.”

1) Penambahan kata “memusnahkan”

Pasal diatas adalah terjemahan dari Pasal 6 Statuta Roma 
1998. Di dalam Statuta Roma disebutkan “Genocide” sebagai 
“acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a 
national, etnical, racial, or religious group,…” (setiap tindakan 
berikut ini yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, 

10 Pasal 6 UU No. 26 Tahun 2000 dan Pasal 26 Statuta Roma
11 Wawancara dengan Mohd. Mahfud, MD. pada tanggal 11 Juli 2013 di Jakarta.
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secara keseluruhan ataupun sebagian, kelompok bangsa, etnis, 
��������������ȌǤ���Ƥ�����ǲ��������ǳ����������������������͕ ͜͝͝�
����������������������Ƥ�����ǲ��������ǳ���������Convention on 
the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948 
(Konvensi Genosida 1948).

������� �������ǡ� ��� ������ ��Ƥ����� ���������� ��������� ���
dalam UU No. 26/2000, di samping kata “menghancurkan”, 
terdapat tambahan frasa “atau memusnahkan”. Sedangkan di 
dalam Statuta Roma 1998 dan Konvensi Genosida 1948 hanya 
menyebut “menghancurkan”. Istilah “memusnahkan” berarti 
“melenyapkan”,“membinasakan”, atau “menghilangkan 
sama sekali”.12 Sedangkan ”menghancurkan” tidak harus 
”menghilangkan sama sekali”.

2) Penerjemahan kata “as such”

Dalam pasal 8 UU No. 26 tahun 2000 juga terdapat kesalahan 
penerjemahan kata “as such” yang diterjemahkan menjadi “…
dengan cara”. Frasa “dengan cara” menekankan mengenai cara. 
Apabila dibandingkan dan dihubungkan dengan penyelidikan 
proyustisia maka istilah ini menimbulkan permasalahan 
pada tingkat pengumpulan data dan informasi pada proses 
penyelidikan. Penerjemahan ini dipandang tidak tepat, karena 
terjemahan “dengan cara” adalah “by way of”. Sementara ‘as 
such’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Statuta Roma adalah 
menunjuk pada kelompok yang dilindungi yaitu kebangsaan, 
etnis, rasial dan agama.13 

3) Penghilangan kata “deliberately” dan “calculated to”

Kata “deliberately” yang berarti “dengan sengaja” yang 
mengawali rumusan Pasal 6 huruf (c) Statuta Roma 1998 
ȋǲ������������� ��ƪ������� ��� ���� �����ǥǳȌ� ������ ��������� ���
dalam uraian Pasal 8 huruf c UU No. 26/2000. Secara politis, 
hal ini mengakibatkan lingkup penerapan Pasal 8 huruf c UU 
No. 26/2000 lebih luas daripada Pasal 6 huruf (c) Statuta Roma 
1998, karena ketentuan yang bersangkutan dapat diberlakukan 

12 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 
keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. hlm. 944

13 Bandingkan dengan Pasal 6 Statuta Roma 
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baik pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun 
yang dilakukan tidak dengan sengaja. Oleh karena itu pada 
undang-undang pengganti haruslah istilah ‘dengan sengaja’ tidak 
dihilangkan. 

Pasal 8 huruf c UU NO. 26/2000 juga menghilangkan kata 
“calculated to” yang terdapat di dalam Pasal 6 huruf (c) Statuta 
Roma 1998. Tiadanya frasa yang berarti “yang diperhitungkan 
akan”, dalam pasal tersebut akan menyulitkan penentuan 
terpenuhinya unsur kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 huruf c UU No. 26/2000, karena harus dibuktikan bahwa kondisi 
yang diciptakan benar-benar akan mengakibatkan kehancuran 
Ƥ���� ������������� �����������������Ǥ����������������� ��������
Pasal 8 ini menguatkan dugaan adanya upaya pelemahan atas 
terpenuhinya unsur-unsur kejahatan genosida dengan cara 
mempersulit atau menghilangkan pemenuhan unsur-unsur dalam 
tindak pidana kejahatan HAM atau pelanggaran HAM berat. 
Untuk lebih jelasnya Pasal 8 lihat dalam perbandingan bentuk 
tabel berikut:

Tabel III. 1
Perbandingan Pasal 8 UU Pengadilan HAM dan Pasal 6 Statuta 

Roma14

UU Pengadilan HAM Statuta Roma Terjemahan Elsam

“Kejahatan genosida 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf a adalah 
setiap perbuatan 
yang dilakukan 
dengan maksud untuk 
menghancurkan 
atau memusnahkan 
seluruh atau sebagian 
kelompok bangsa, 
ras, kelompok etnis, 
kelompok agama, 
dengan cara :

For the purpose of this 
Statute, “genocide” means 
any of the following acts 
committed with intent to 
destroy, in whole or in part, 
a national, ethnical, racial 
or religious group, as such: 
a. Killing members of the 

group; 
b. Causing serious bodily 

or mental harm to 
members of the group; 

c. ���������������ƪ������

“Untuk keperluan 
Statuta ini, “genosida” 
berarti setiap perbuatan 
berikut ini yang 
dilakukan dengan tujuan 
untuk menghancurkan, 
seluruhnya atau 
untuk sebagian, suatu 
kelompok nasional, 
etnis, ras atau 
keagamaan, seperti 
misalnya:
a. Membunuh anggota 

kelompok tersebut;

14  Tim Penerjemah Elsam, Mahkamah Pidana Internasional: Statuta Roma, Hukum 
Acara dan Unsur-Unsur Kejahatan, Elsam, Jakarta, 2007. hlm. 4
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a. Membunuh 
anggota 
kelompok;

b. Mengakibatkan 
������������Ƥ����
dan mental yang 
berat terhadap 
anggota-anggota 
kelompok;

c. Menciptakan 
kondisi kehidupan 
kelompok 
yang akan 
mengakibatkan 
kemusnahan 
�������Ƥ���������
seluruh atau 
sebagiannya;

d. Memaksakan 
tindakan-tindakan 
yang bertujuan 
mencegah 
kelahiran di dalam 
kelompok; atau 

e. Memindahkan 
secara paksa 
anak-anak dari 
kelompok tertentu 
ke kelompok lain.”

d.  on the group 
conditions of life 
calculated to bring 
about its physical 
destruction in whole or 
in part; 

e. Imposing measures 
intended to prevent 
births within the group; 

f. Forcibly transferring 
children of the group to 
another group.

b. Menimbulkan luka 
Ƥ���������������������
serius terhadap para 
anggota kelompok 
tersebut;

c. Secara sengaja 
menimbulkan kondisi 
kehidupan atas 
kelompok tersebut 
yang diperhitungkan 
akan menyebabkan 
kehancuran�Ƥ����
secara keseluruhan 
atau untuk sebagian;

d. Memaksakan 
tindakan-tindakan 
yang dimaksud untuk 
mencegah kelahiran 
dalam kelompok 
tersebut;

e. Memindahkan secara 
paksa anak-anak dari 
kelompok itu kepada 
kelompok lain.”

Sumber: Diolah dari UU Pengadilan HAM, Statuta Roma dan terjemahan Elsam

c. Persoalan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes against 
humanity)

Pasal 9 berbunyi: 
“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari 
serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan 
tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

a. pembunuhan;
b. pemusnahan;
c. perbudakan;
d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e. ����������� ������������ ����� ����������� ���������� Ƥ���� �����

secara sewenangwenang yang melanggar (asas-asa) ketentuan 
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pokok hukum intemasional;
f. penyiksaan;
g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan 

kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-
bentuk kekerasaan seksual lain yang setara;

h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan 
yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, efnls, 
budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah di,akui 
secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum 
internasional;

i. penghilangan orang secara paksa; atau

j. kejahatan apartheid”

1) Frasa “sebagai bagian dari serangan” 

Frasa “sebagai bagian dari serangan” merupakan kata 
terjemahan dari Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma “any of the 
following acts when committed as part of” (salah satu perbuatan 
yang dilakukan sebagai bagian dari upaya penyerangan).15 Frasa 
“sebagai bagian dari serangan” bermakna satu kesatuan yang 
tak terpisahkan dari serangan yang dilakukan terhadap salah satu 
kelompok penduduk sipil. Serangan yang dimaksud adalah poin 
huruf a sampai huruf j, apabila bukan merupakan keseluruhan 
poin dimaksud maka dianggap bukan kejahatan terhadap 
kemanusiaan. 

Hal Ini bertentangan dengan Statuta Roma sendiri yang 
menyebut “salah satu” dari jenis serangan, artinya bisa 
kemungkinan serangan yang ditimbulkan terdapat beberapa 
kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan 
lain-lain. 

Serangan dimaksud juga tidak harus dari militer dengan 
penggunaan kekuatan senjata tapi juga dari sipil melalui kampanye, 
propaganda atau perbuatan lainnya -multyple acts- yang 
dilakukan secara sistematis dan luas.16 Dari aspek politis rumusan 
diatas bertujuan untuk mempersulit pembuktian dari unsur-unsur 

15  Ibid
16  Rudi M. Rizki, “Unsur-Unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan”, Makalah, 

disampaikan pada Training Hukum HAM untuk Dosen Pengajar Hukum HAM di 
Fakultas Negeri dan Swasta di Indonesia yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII dan 
Norwegian Centre of Human Rights di Yogyakarta pada 22-24 September 2005. 
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kejahatan terhadap kemanusiaan yang seharusnya disebut salah 
satu dari perbuatan atau serangan itu sudah terpenuhi sebagai 
bukti tetapi diperluas dan disatukan sebagai suatu perbuatan 
yang utuh dari semua jenis kejahatan sehingga dapat dipastikan 
akan menyulitkan penyedik dalam pembuktiannya. 

Menurut Muladi, terjemahan Statuta Roma 1998 tentang 
ICC sepanjang mengenai perumusan kejahatan terhadap 
kemanusiaan yang mengadopsi perumusan ICC tidak sempurna 
dan tidak lengkap. Contohnya adalah pengertian serangan 
(attack) yang menghilangkan kalimat ‘...to commit such attack’; 
kemudian penghilangan kata ‘any’ sebelum kata ‘population’ 
yang bermakna luas.17 Disamping itu, tidak masuknya jenis 
kejahatan perang dan kejahatan agresi sebagaimana Statuta 
Roma lebih disebabkan karena persoalan politis, TNI/Polri kuatir 
akan dituntut atas kasus penerapan daerah operasi militer (DOM) 
seperti di Aceh dan Papua, apalagi tim perumus RUU Pengadilan 
HAM diantaranya Muladi dan Adnan Buyung Nasution merupakan 
Tim Pembela TNI dalam kasus Timor-Timur.18 

2) Tentang istilah “meluas” dan “sistematik” 

Istilah “Meluas” dan “Sistematik” tidak ada penjelasan 
terhadap kedua kata dalam UU mengenai istilah-istilah tersebut 
diatas.19 Di dalam Pasal 9 disebutkan bahwa Kejahatan terhadap 
Kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan 
sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang 
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung 
terhadap penduduk sipil. Dapat dinyatakan bahwa ketentuan ini 
mengambil dari ketentuan Statuta Roma Pasal 7 ayat 1. 

Istilah “meluas” bukanlah padanan Bahasa Indonesia yang 
tepat untuk istilah “widespread” yang terdapat dalam Statuta 
Roma 1998 (Pasal 7 ayat 1), karena “meluas”, yang berarti 

17  Muladi, Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam Kerangka 
Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana Nasional, Alumni, 
Bandung, 2011. hlm. 125

18  Wawancara Ifdhal, Op.cit
19  Lihat Penjelasan Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000
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“bertambah luas”, adalah verba.20 Padahal “widespread” adalah 
sebuah ajektiva (kata sifat) sehinga padanannya dalam  Bahasa 
Indonesia yang tepat adalah “luas”.21 

Penggunaan verba “meluas” yang berarti “bertambah luas”, 
merancukan maksud Pasal 9 UU No. 26/2000 yang akan berdampak 
pada penentuan apakah suatu perbuatan, sebagaimana disebut 
di dalam Pasal 9 huruf a-j, yang telah ditentukan memenuhi 
unsur-unsur kejahatan yang bersangkutan, juga memenuhi unsur 
kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks “meluas” 
berarti terjadi di banyak tempat atau di antara banyak orang atau 
individu. Oleh karena itu istilah yang tepat adalah ‘luas’.22

Istilah “sistematik” juga merupakan padanan yang keliru 
untuk istilah “systematic” yang terdapat dalam Statuta Roma 
1998 (Pasal 7 ayat 1).23 Istilah “sistematik” adalah sebuah nomina 
(benda), bukan ajektiva (sifat), yang berarti “susunan” atau 
“aturan”,24 sehingga padanan dalam Bahasa Indonesia yang 
benar adalah “sistematis”. 

Secara politis kesalahan penerjemahan itu akan mempersulit 
penyidik dalam pembuktian suatu kasus pelanggaran HAM berat 
serta ketiadaan penjelasan istilah “meluas” dan “sistematik” ini 
memberikan kesulitan tersendiri untuk memastikan terdapatnya 
unsur “meluas” atau “sistematik” di dalam tindak pidana yang 
terjadi. Kondisi ini “memaksa” penyelidik, penyidik, penuntut, 
dan hakim untuk mengartikan kedua istilah ini dengan meneliti 
proses pemeriksaan pengadilan, baik ICTY maupun ICTR. Oleh 
karena itu dipandang perlu memuat penjelasan istilah ‘luas’ dan 
‘sistematis’. 

3) Frasa “yang diketahuinya” 

Di dalam Pasal 9 UU No. 26/2000 disebutkan bahwa 

20  Departemen Pendidikan Nasional, Op.cit. hlm. 844
21  John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, 

Jakarta, 2005. hlm. 647 
22  Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik Rancangan UU 

Perubahan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Kementerian Hukum dan 
HAM RI Tahun 2012. hlm. 29

23  Ibid
24  Departemen Pendidikan Nasional, Op.cit. hlm. 1321
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Kejahatan terhadap Kemanusiaan adalah salah satu perbuatan 
yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan 
sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan 
secara langsung terhadap penduduk sipil. Penggunaan pronominal 
(kata ganti) persona “nya” dalam verba “diketahuinya” adalah 
keliru menurut tata bahasa.25 

Dalam frasa yang mendahuluinya, yang berbunyi “yang 
dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau 
sistematik yang”, tidak terdapat persona yang dirujuk oleh 
pronomina (kata yang dipakai untuk mengganti orang atau benda). 
Terjemahan Pasal 7 ayat (1) dalam Statuta Roma, “with knowledge 
of” seharusnya diterjemahkan “dengan pengetahuan”. Secara 
politis, antara frasa “yang diketahuinya bahwa serangan tersebut” 
yang tercantum dalam Pasal 9 UU NO. 26/2000 dan frasa “with 
knowledge of the attack” terdapat perbedaan pengertian yang 
mendasar, karena yang tersebut pertama menunjuk pada orang, 
sedangkan yang tersebut belakangan menunjuk pada serangan, 
hal ini merupakan upaya pengaburan “serangan” dan menunjuk 
“orang” yang sesungguhnya tidak terdapat dalam kalimat ini.

4) Frasa “secara langsung” 

Dalam Pasal 9 disebutkan “bahwa serangan tersebut 
ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil” merupakan 
terjemahan dari Statuta Roma Pasal 7 ayat (1) “..directed against 
any civilian population”,  (yang ditujukan kepada suatu kelompok 
penduduk sipil).26 Secara eksplisit frasa “secara langsung” 
bermakna ajektiva (sifat) yaitu “tidak dengan perantara” atau 
“tidak berhenti”.27 Dalam kalimat tersebut frasa “a widespread 
or systematic attack” yang sebenarnya menjadi ajektiva, sedang 
kata “derected” harus diartikan sebagai kata verb (kerja) yang 
diartikan “berlanjut” atau “beberapa kali” artinya beberapa 

25  Badan Pembinaan Hukum Nasional, Op.cit. hlm. 30
26  Tim Penerjemah Elsam, Loc. cit., bandingkan dengan terjemahan Komnas 

HAM yang menyebut “…diarahkan terhadap salah satu kelompok penduduk sipil..”
27  Departemen Pendidikan Nasional, Op.cit. hlm. 785
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(kali) perbuatan atau serangan.28 Frasa “secara langsung” 
dalam penerjemahan ini juga dikritik oleh Imparsial karena 
menghilangkan tanggungjawab komando baik militer/non militer 
sehingga yang dikorbankan hanya pelaku lapangan dan hal ini 
tidak sesuai dengan Statuta Roma.29

Secara politis, kesalahan penerjemahan diatas berakibat  
secara hukum dalam penyidikan karena suatu perbuatan “harus” 
ditujukan secara langsung, padahal mestinya dimaknai salah 
satu perbuatan (dari beberapa perbuatan) yang ditujukan/
diarahkan kepada suatu kelompok sipil. Jadi “secara langsung’ 
diganti dengan kata “ditujukan” untuk salah satu perbuatan 
dalam serangan terhadap kelompok sipil. Dengan makna seperti 
itu proses penyidikan lebih mudah karena cukup membuktikan 
satu perbuatan saja sudah memenuhi unsur kejahatan terhadap 
kemanusiaan tanpa harus ada unsur ditujukan langsung.30

5) ��Ƥ����������������

Perbuatan “pembunuhan” sebagaimana disebut dalam 
Pasal 9 huruf a dijelaskan maksudnya sebagai pembunuhan 
“sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana”.31 Secara politis, dengan pengertian 
tersebut, maka penentuan unsur-unsur suatu perbuatan sebagai 
“pembunuhan” akan lebih sukar. Untuk maksud “pembunuhan” 
menurut Pasal 9 huruf a, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi, 

28  Ibid
29  Wawancara dengan Peneliti Imparsial, Bhatara Ibnu Reza 

pada 28 Juli 2013 di Jakarta.
30  Bandingkan dengan Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU No. 26 

Tahun 2000 yang berbunyi “Yang di maksud dengan “serangan yang 
ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil adalah suatu rangkaian 
perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan 
kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.” 
Penjelasan ini menghilangkan frasa “untuk melakukan serangan 
tersebut” dibagian akhir kalimat “pursuant to or in furtherance of a State 
or organizational policy to commit such attack” (Pasal 9 ayat (2) Statuta 
Roma yang tidak diadopsi).

31  Lihat Penjelasan Pasal 9 huruf a UU No. 26 Tahun 2000
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yakni, pertama, terdapatnya seseorang yang dihilangkan 
nyawanya, kedua, bahwa penghilangan nyawa tersebut dilakukan 
dengan sengaja, dan, ketiga, penghilangan nyawa tersebut 
selain dilakukan dengan sengaja, (haruslah) perbuatan yang 
direncanakan terlebih dahulu.32 

Dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, sementara 
unsur pertama (terdapat seseorang yang dihilangkan nyawanya) 
dan unsur kedua (bahwa penghilangan nyawa itu dilakukan 
dengan sengaja) pada umumnya tidak akan terlampau sukar 
untuk menentukan pemenuhannya. Namun tidaklah demikian 
halnya dengan unsur ketiga (bahwa penghilangan nyawa 
seseorang yang dilakukan dengan sengaja itu juga direncanakan 
lebih dulu).33 

Secara politis, tindak “pembunuhan” menurut Pasal 9 huruf a 
UU No. 26/2000, akan sulit menetapkan terpenuhinya ketiga unsur 
perbuatan sebagaimana disebutkan di atas, apalagi menentukan 
terpenuhinya unsur-unsur “kejahatan terhadap kemanusiaan” 
bahwa tindak tersebut, pertama, merupakan suatu rangkaian 
perbuatan, kedua, bahwa rangkaian perbuatan itu ditujukan 
terhadap penduduk sipil, ketiga, bahwa merupakan kelanjutan 
kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan 
organisasi, dan keempat, bahwa dilakukan secara sistematis atau 
secara luas. 

6) ��Ƥ���������������ȋpersecution)

Istilah “persecution” menurut Statuta Roma disalah 
terjemahkan dengan “penganiayaan” dalam UU No. 26/2000. 
Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (g) Statuta 
Roma, istilah “persecution” berarti “intentional and severe 
deprivation of fundamental rights contrary to international law by 

32  Pasal 340 KUHP berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan 
dengan rencana terlebih dahulu merampas nayawa orang lain, diancam 
karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh 
tahun”.

33  Badan Pembinaan Hukum Nasional, Op.cit. hlm. 32
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reason of the identity of the group or collectivity” (perampasan 
secara sengaja dan keras hak fundamental yang bertentangan 
dengan hukum internasional karena alasan identitas kelompok 
atau kolektivitas). Istilah “penganiayaan”, yang tidak dijelaskan 
maksudnya dalam penjelasan. 

Arti leksikal (kata) “penganiayaan” adalah “perlakuan yang 
sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dsb).34 Dilihat dari 
segi hukum, “penganiayaan” adalah suatu tindak pidana dan 
diatur dalam KUHP (Pasal 351-Pasal 358). Menurut yurisprudensi, 
“penganiayaan” berarti “perbuatan dengan sengaja yang 
menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka”. Menurut 
Pasal 351 ayat (4) KUHP, tindak merusak kesehatan orang dengan 
sengaja juga termasuk dalam pengertian “penganiayaan”. 

���������������������������������Ƥ����������������������
Statuta Roma untuk maksud instrumen internasional ini, (Pasal 
7 ayat 1 huruf (h) dan ayat 2 huruf (g)), istilah “persecution” 
sudah dipergunakan sebelumnya oleh instrumen internasional 
������������ǡ����������ǡ�����������ǡ�����������������Ƥ��������
artinya, seperti:

a. Constitution of the International Refugee Organization 
(Konstitusi Organisasi Pengungsi Internasional), 1946 
(Lampiran I, Bagian I, Seksi A, paragraf 2); Universal 
Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia), 1948 (Pasal 14 ayat 1); 

b. ����������������ƥ�������������������������������������������
for Refugees (Statuta Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-
Bangsa untuk Pengungsi), 1950 (Pasal 6 huruf B); 

c. Convention relating to the Status Refugees (Konvensi mengenai 
Status Pengungsi), 1951 (Pasal 1, huruf A, ayat (2)); dan 

d. Declaration on Territorial Asylum (Deklarasi tentang Suaka 
Teritorial), 1967 (Pasal 3 ayat 1).35

Oleh karena instrumen internasional yang bersangkutan 

34  Departemen Pendidikan Nasional, Op.cit. hlm. 70
35  Ibid, hlm. 33
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������ �����Ƥ�������� ����������� �������� ǲ�����������ǳǡ� ������
melaksanakan mandatnya menurut Statute of the United Nations 
High Commissioner for Refugees (Statuta UNHCR), UNHCR 
mengartikannya sebagai setiap perbuatan yang secara keras 
melanggar hak asasi karena alasan ras, agama, kebangsaan, 
keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan 
politik. 

Praktik Negara-negara Pihak pada Konvensi mengenai 
Status Pengungsi, 1951 dan/atau Protocol relating to the Status 
of Refugees (Protokol mengenai Status Pengungsi) 1967, 
dalam menentukan status pengungsi orang-orang yang masuk 
atau berada di Negara Pihak yang bersangkutan juga menjadi 
pedoman bagi UNHCR dalam mengartikan istilah “persecution”. 
Karena mengambil sumber Statuta Roma, maka lebih tepat 
apabila UU NO. 26/2000 menggunakan dan mengartikan istilah 
“persecution” sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma 1998 
(Pasal 7 ayat 1 huruf (h) dan ayat 2 huruf (g)). 

Berhubung dengan itu, agar tidak rancu maksudnya, maka 
istilah persekusi haruslah dinyatakan sebagai berikut:
“Persekusi terhadap kelompok atau kolektivitas tertentu karena alasan 
politis, rasial, kebangsaan, etnis, kultural, keagamaan, atau jender yang 
diakui secara universal sebagai dilarang menurut hukum internasional”

Selanjutnya, demi kepastian pengertiannya, dalam penjelasan 
ketentuan yang bersangkutan dicantumkan keterangan yang 
berbunyi sebagai berikut:
“Yang dimaksud dengan “persekusi” adalah perampasan hak asasi 
secara keras dan bertentangan dengan hukum internasional karena 
alasan identitas kelompok atau kolektivitas”.

Secara politis, yang dimaksud dengan “penyiksaan” 
dalam ketentuan UU Pengadilan HAM hanya terbatas pada 
������������ ���������� ����� ������������ ����� �����ǡ� ����� Ƥ����
dan mental, serta terfokus hanya pada seorang tahanan atau 
seseorang yang berada di bawah pengawasan. Dalam pengertian 
itu, persekusi sangat dibatasi pada orang perorang khususnya 



168 Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesia

�������� ���������� ��Ƥ����� �������������� ������ ����� �������
--termasuk seseorang yang ditahan-- kelompok atau kolektivitas. 

7) Penghilangan satu ayat; (k) “perbuatan tidak manusiawi 
lainnya” 

Dalam adopsi Statuta Roma terhadap ketentuang kejahatan 
terhadap kemanusiaan tidak sepenuhnya dilakukan sebagaimana 
termaktub dalam Pasal yang sama karena adanya ayat yang tidak 
ikut diambil, yaitu “Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat 
sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau 
����� ������� ��������� ������ ����� ������� ����� ���������� Ƥ���ǳ�
(Other inhumane acts of a similar character intentionally causing 
��������ơ�����ǡ����������������������������������������������������
health).36 

Tidak ditemukan alasan tim penyusun ataupun DPR terkait 
penghilangan poin ini tapi yang pasti secara politis nampaknya 
ada upaya menghindari makna kejahatan terhadap kemanusiaan 
dalam arti yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam huruf 
k dengan frasa “perbuatan tak manusiawi lain”. Hal lainnya, 
bahwa Pasal 7 Statuta Roma tidak hanya satu ayat tetapi tiga 
����� ����� ���������Ǥ� ����� ������ �������� ������������ ��Ƥ�����
jenis-jenis kejahatan sebagaimana dimaksud ayat 1, penghindaran 
������� ����� ������ ����� ������� ������������������ �����Ƥ�����
secara jelas jenis kejahatan sehingga melahirkan multi tafsir dan 
kehilangan kepastian norma hukumnya. 

8)  Tidak dilengakapi dengan “elements of crimes”37

Dalam Statuta Roma, memuat secara lengkap elemen-elemen 
kejahatan yang merupakan yurisdiksi MPI untuk membantu 
pengadilan dalam menginterprestasikan dan mengaplikasikan 
Pasal 6, 7 dan 8.38 Dalam catatan Muladi, UU Pengadilan HAM 
perlu melakukan harmonisasi terhadap dua dokemen lain untuk 
melengkapi UU No. 26/2000 yaitu “the elements of Crime” dan 

36  Pasal 7 ayat 1 huruf k Statuta Roma
37  Lebih lengkapnya lihat dalam, Tim Penerjemah Elsam, Op.cit., hlm. 194-238; 

R. Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indoensia, Kencana, Jakarta, 2006. hlm. 190-
203 

38  Lihat Pasal 9 ayat 1 Statuta Roma. 
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dokumen “Rule of Procedure and Eviden”.39 
Secara politis, tidak diadopsinya kedua dokumen tersebut 

merupakan upaya menghalangi proses penyelesaian pelanggaran 
HAM berat yang terjadi di Indonesia dengan tidak memperjelas 
unsur-unsur (elemen-elemen) --bahkan mengaburkan--jenis 
kejahatan HAM berat dan hukum acara prosedur khusus MPI 
dan justeru menggunakan hukum acara yang tidak relevan yaitu 
KUHAP. Berikut sebagai perbandingan terkait kejahatan terhadap 
kemanusiaan antara UU No. 26/2000 dan Statuta Roma.

39  Muladi, “Statuta Roma..”,Op.cit., hlm. 125.



170 Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesia

Tabel III. 2
Perbandingan Pasal 9 UU Pengadilan HAM dan Pasal 7 Statuta Roma

UU Pengadilan HAM Statuta Roma Terjemahan Elsam

Kejahatan terhadap 
kemanusiaan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf 
b adalah salah satu 
perbuatan yang 
dilakukan sebagai bagian 
dari serangan yang 
meluas atau sistematik 
yang diketahuinya 
bahwa serangan 
tersebut ditujukan secara 
langsung terhadap 
penduduk sipil, berupa:
a. Pembunuhan;
b. Pemusnahan;
c. Perbudakan;
d. Pengusiran atau 

pemindahan 
penduduk secara 
paksa;

e. Perampasan 
kemerdekaan 
atau perampasan 
kebebasan 
Ƥ����������������
sewenangwenang 
yang melanggar 
(asas-asa) ketentuan 
pokok hukum 
intemasional;

For the purpose of this 
Statute, “crime against 
humanity” means any 
of the following acts 
when committed as 
part of a widespread 
or systematic attack 
directed against any 
civilian population, 
with knowledge of the 
attack: 
a. Murder; 
b. Extermination;
c. Enslavement;
d. Deportation or 

forcible transfer of 
population;

e. Imprisonment 
or other severe 
deprivation of 
physical liberty 
in violation of 
fundamental rules 
of international 
law;

f. Torture;

Untuk keperluan 
Statuta ini, 
“kejahatan terhadap 
kemanusiaan” 
berarti salah satu 
dari perbuatan 
berikut ini apabila 
dilakukan sebagai 
bagian dari serangan 
meluas atau 
sistematik yang 
ditujukan kepada 
suatu kelompok 
penduduk sipil, dan 
kelompok penduduk 
sipil tersebut 
mengetahui akan 
terjadinya serangan 
itu:
a. Pembunuhan;
b. Pemusnahan;
c. Perbudakan;
d. Deportasi atau 

pemindahan 
paksa penduduk; 
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f. Penyiksaan;
g. Perkosaan, 

perbudakan seksual, 
pelacuran secara 
paksa, pemaksaan 
kehamilan, 
pemandulan atau 
sterilisasi secara 
paksa atau bentuk-
bentuk kekerasaan 
seksual lain yang 
setara;

h. Penganiayaan 
terhadap suatu 
kelompok tertentu 
atau perkumpulan 
yang didasari 
persamaan 
paham politik, ras, 
kebangsaan, efnls, 
budaya, agama, jenis 
kelamin atau alasan 
lain yang telah di,akui 
secara universal 
sebagai hal yang 
dilarang menurut 
hukum internasional;

i. Penghilangan orang 
secara paksa;atau

j. Kejahatan apartheid

g. Rape, sexual 
slavery, enforced 
prostitution, 
forced pregnancy, 
enforced 
sterilization, or 
any other form of 
sexual violence of 
comparable gravity;

h. Persecution against 
����������Ƥ�����
group or collectivity 
on political, racial, 
national, ethnic, 
cultural, religious, 
������������Ƥ����
in paragraph 3, 
or other grounds 
that are universally 
recognized as 
impermissible 
under international 
law, in connection 
with any act 
referred to in this 
paragraph or any 
crime within the 
jurisdiction of the 
Court;

i. Enforced 
disappearance of 
persons;

j. The crime of 
apartheid;

k. Other inhumane 
acts of a similar 
character 
intentionally 
causing great 
��ơ�����ǡ������������
injury to body or to 
mental or physical 
health.

e. Pemenjaraan atau 
perampasan berat 
atas kebebasan 
Ƥ�����������
melanggar 
aturan-aturan 
dasar hukum 
internasional;

f. Penyiksaan;
g. Perkosaan, 

perbudakan 
seksual, 
pemaksaan 

h. prostitusi, 
penghamilan 
paksa, pemaksaan 
sterilisasi, atau 
suatu bentuk 
kekerasan seksual 
lain yang cukup 
berat;

i. Penganiayaan 
terhadap suatu 
kelompok 
yang dapat 
��������Ƥ����������
kolektivitas atas 
dasar politik, ras, 
nasional, etnis, 
budaya, agama, 
gender sebagai 
����Ƥ��������
dalam ayat 
3, atau atas 
dasar lain yang 
secara universal 
diakui sebagai 
tidak diizinkan 
berdasarkan 
hukum 
internasional, 
yang 
berhubungan 
dengan setiap 
perbuatan-



172 Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesia

yang dimaksud 
dalam ayat ini 
atau setiap 
kejahatan 
yang berada 
dalam jurisdiksi 
Mahkamah;

j. Penghilangan 
paksa;

k. Kejahatan 
apartheid;

l. Perbuatan tak 
manusiawi lain 
dengan sifat 
sama yang 
secara sengaja 
menyebabkan 
penderitaan berat, 
atau luka serius 
terhadap badan 
atau mental atau 
����������Ƥ���Ǥ

Sumber: Diolah dari UU No.26/2000, Statuta Roma dan Terjemahan Elsam

4. Hukum Acara

a. Ketentuan KUHAP sebagai Hukum Acara

Dalam Pasal 10 UU No. 26/2000 dinyatakan: 
“Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum 
acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan 

berdasarkan ketentuan hukum acara pidana”

Dengan ketentuan ini KUHAP menjadi mekanisme dan prosedur 
hukum beracara dalam perkara pelanggaran HAM berat. Padahal 
sejatinya, substansi hukum dalam UU pengadilan HAM ini menangani 
jenis kejahatan yang dinilai extra ordinary crimes atau oleh MPI disebut 
the most serious criemes sehingga sepatutnya hukum acara yang 
digunakannya pun disesuaikan dalam penanganan perkara kejahatan 
berat. KUHAP sebagaimana kita tahu diperuntukkan untuk kejahatan 
biasa (ordinary crimes), tindak pidana biasa yang diatur dalam 
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KUHP, sehingga ketentuan Pasal 10 diatas dinilai tidak relevan untuk 
mengatur hukum acara kejahatan luar biasa. Karenannya, dokumen 
“Rule of Procedure and Evidence” yang dipakai oleh MPI mestinya 
menjadi pertimbangan saat penyusunan atau pembahasan di DPR 
untuk diadopsi setidak-tidaknya dalam perubahan UU ini kedepan. 

Dalam pandangan yang lebih ekstrim, Nurkholis (Mantan 
Komisioner Komnas HAM) menyatakan bahwa pembentuk UU 
Pengadilan HAM, dalam hal ini DPR yang berisi Partai Politik memang 
meragukan dan tidak memiliki komitmen terhadap isu-isu HAM yang 
berpihak kepada korban. Terbukti bahwa kasus kerusuhan Mei 1998 
oleh Bamus DPR dinilai bukan pelanggaran HAM.40

b. Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan 

1) Kewenangan dan Mekanisme

Kewenangan penyelidikan dimiliki oleh Komnas HAM41 sedang 
wewenang penyidikan dan penuntutan ditangan Jaksa Agung.42 Dalam 
praktiknya rangkaian penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan 
mengalami kendala teknis dalam pelaksanaannya. Pelbagai kasus 
pelanggaran HAM berat yang dinyatakan memenuhi bukti permulaan 
yang cukup43 penyelidik Komnas HAM, oleh penyidik Jaksa Agung 
mengembalikan berkas perkara kembali ke penyelidik untuk dilengkapi 
dan begitu seterusnya hingga berkas perkara bolak balik antara Jaksa 
Agung dengan Komnas HAM hingga kini tanpa kepastian hukum 
kelanjutan kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu. Dari penelusuran 
peneliti di kantor Kejaksaan Agung, menyatakan bahwa kasus-kasus 
pelanggaran HAM berat hasil penyelidikan Komnas HAM belum 
memenuhi bukti dan meragukan hasil penyelidikannya yang sudah 
berlangsung puluhan tahun silam. Lebih dari itu, belum ada perintah 
dari atasan.44

Secara politis, pemisahan kewenangan penyelidikan, penyidikan 

40  Wawancara dengan Nurkholis pada tanggal 28 Mei 2013 di Kantor Komnas 
HAM, Jakarta.

41  Pasal 18 UU No. 26 Tahun 2000
42  Pasal 21 dan 23, Ibid
43  Pasal 11 ayat 2, Ibid
44  Wawancara dengan Sugeng Haryono (Kasubdit HAM Berat Kejagung) 

tanggal 18 Juni 2013 di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan. 
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dan penuntutan sangat sulit menuntaskan kasus pelanggaran HAM 
termasuk kasus pelanggaran HAM berat untuk diselesaikan. Belum 
lagi masalah-masalah teknis lain yang timbul antara Komnas HAM dan 
Jaksa Agung. Komnas HAM merupakan lemabaga independen dan 
memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi ditengah masyarkat sehingga 
harus bekerja secara profesional, mandiri dan terpercaya, semenatar 
Jaksa Agung (kejaksaan agung) merupakan bawahan Presiden dan 
dikendalikan oleh Presiden sehingga Presiden sebagai jabatan politik 
mungkin dapat saja menjadikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di 
masa lalu, dijadikan sebagai alat politik untuk kepentingan kekuasaan. 

Dan ini juga sejak awal beberapa partai di parlemen menguatirkan 
adanya intervensi kekuasaan dalam ranah yudisial penegakan hukum, 
apalagi wibawa dan kinerja kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut 
sangat diragukan independensinya oleh masyarakat terutama korban 
pelanggaran HAM. Bahkan sejak awal kewenangan penyelidikan yang 
dimiliki Komnas HAM dipersoalkan oleh kalangan kejaksaan termasuk 
mantan Jaksa Agung, Ismail Saleh.45 Menurut beliau, kewenangan 
penyelidikan Komnas HAM harus dimaknai hanya sekedar pemantauan 
dan bukan penyelidikan sebagaimana dimaksudkan KUHAP.46 

Ia menyetir penjelasan Pasal 89 ayat 3 huruf b UU No. 39 Tahun 
1999 tentang HAM yang dijadikan rujukan dalam pembentukan UU 
Pengadilan HAM ini, bahwa yang dimaksud dengan “penyelidikan dan 
pemeriksaan” adalah kegiatan pencarian data, informasi dan fakta 
untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran HAM, jadi hanya 
terbatas fungsi pemantauan saja tidak kurang seperti komisi atau tim 
pencari fakta atau disebut �����Ƥ����������������Ǥ�Selain itu, dalam 
proses penyelidikan, Komnas HAM jika ingin melakukan pemeriksaan 
surat, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan rumah dan bangunan 
termasuk mendatangkan ahli harus seizin dan atas perintah penyidik 
kejaksaan agung.47 

Padahal jika merujuk KUHAP kewenangan penyelidikan dan 
penyidikan satu paket dalam institusi yang sama yaitu kepolisian,48 

45  Kompas, 14 Pebruari 2000
46  Ibid
47  Pasal 19 ayat 1 huruf g, Ibid
48  Pasal 5, 6, 7 dan 8 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
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kenapa dalam hal pelanggaran HAM dipisahkan?, hal ini jelas punya 
muatan politis untuk melemahkan proses penyelidikan yang dimiliki 
Komnas HAM dengan mengalihkan kewenangan penyidikan ke 
kejaksaan agung. 

Untuk itu, sebaiknya mekanisme penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan dibawa satu atap, yaitu ditangani oleh Komnas HAM 
dengan mengadopsi mekanisme Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) dalam pengangkatan penyelidik, penyidik dan penuntut yang 
khusus menanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu 
maupun dimasa datang dalam lingkup pengadilan HAM permanen.

2) Frasa “Bukti Permulaan yang cukup”

�������� ǲ������������ǳ� ������������ ����Ƥ�������� ������ ������
1 angka 5 dan sasaran penyelidikan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a 
dan Pasal 20 ayat (1), dirancukan oleh penjelasan Pasal 20 ayat (1), 
khususnya yang berkenaan dengan pengertian frasa “bukti permulaan 
yang cukup”. Pasal 1 angka 5 menyebutkan:

“Penyelidikan” sebagai “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari 
dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan 
penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang 

ini”. 

��Ƥ��������������������������������������������͕�������͙�������
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sasaran tindakan 
yang dinamakan “penyelidikan” sama, yakni “peristiwa”. Sasaran 
“penyelidikan” adalah “peristiwa” dinyatakan lagi di dalam Pasal 19 
ayat (1) huruf a, yang menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan 
penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam 
masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga 
terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Selanjutnya, penetapan bahwa peristiwa adalah sasaran 
penyelidikan ditegaskan lagi dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang 
menyatakan bahwa “Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah 
terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka 
kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik. 
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Rumusan Pasal 20 ayat (1) yang demikian jelas tersebut dengan 
sangat mudah dapat dimengerti maksudnya, yakni bahwa hal yang 
harus diperoleh penyelidik adalah bukti permulaan yang cukup 
tentang terjadinya “peristiwa” (pelanggaran HAM yang berat). Namun 
konsistensi pengertian dan sasaran “penyelidikan”, sebagaimana 
terlihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 19 ayat (1) huruf a, 
dan Pasal 20 ayat (1), dirancukan oleh penjelasan Pasal 20 ayat (1), 
khususnya mengenai penjelasan “bukti permulaan yang cukup”. 

Secara politis bahwa “bukti permulaan yang cukup” berarti 
“bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana bahwa 
seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 
bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat. Dengan kata lain, tujuan penyelidikan adalah 
menemukan orang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana 
HAM yang berat. Kerancuan ini menjadi lebih parah dengan penjelasan 
selanjutnya Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dalam 
penyelidikan tetap dihormati asas praduga tak bersalah sehingga 
hasil penyelidikan bersifat tertutup (tidak disebarluaskan) sepanjang 
menyangkut nama-nama yang diduga melanggar hak asasi manusia 
yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 1999 tentang HAM. 

Kerancuan ini telah menimbulkan permasalahan antara penyelidik 
dan penyidik dalam hubungan dengan hasil penyelidikan sejumlah 
peristiwa yang oleh penyelidik sudah terselesaikan. Penyelidik, dengan 
berpegang pada pengertian “penyelidikan” sebagaimana ditetapkan 
dalam batang tubuh yang harus menjadi anutan dan pegangan, 
berpendirian bahwa tugas dan kewenangan penyelidik terbatas 
pada menemukan ada atau tidaknya suatu peristiwa yang diduga 
merupakan pelanggaran HAM yang berat. Jadi hasil penyelidikan tidak 
termasuk menemukan orang yang patut diduga sebagai pelaku, yang 
artinya tersangka, karena tugas itu merupakan kewenangan penyidik. 

Namun, penyidik justru lebih mengacu pada penjelasan Pasal 
20 ayat (1) daripada aturan pokok yang tercantum dalam batang 
tubuhnya. Penyidik berpendapat bahwa menjadi tugas penyelidik pula 
untuk menemukan tersangka dalam tindak pidana HAM yang berat. 
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Hal ini yang menyebabkan berkas kasus pelanggaran HAM bolak-balik 
antara kejaksaan agung dan Komnas HAM sejak 2002 hingga sekarang.

3) Ketiadaan kewenangan penyelidik untuk upaya paksa

Dalam proses penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, 
yang dilakukan pada bulan pebruari-september 2003 menunjukkan 
ketidakberhasilan penyelidik untuk mendatangkan sejumlah perwira 
militer atau polisi, atau yang sudah menjalani masa pensiun, guna 
dimintai keterangan atau kesaksian mereka. Situasi yang sama 
dihadapi penyelidik dalam proses penyelidikan untuk kasus Orang 
Hilang 1998. 

Setelah dua kali dipanggil tidak juga datang, penyelidik meminta 
bantuan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggil para 
perwira militer secara paksa.49 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
menolak memenuhi permintaan Tim Ad Hoc tersebut dengan alasan 
bahwa UU No. 26/2000 tidak memberi kewenangan kepada Komnas 
HAM sebagai penyelidik untuk melakukan pemanggilan paksa. 
Kewenangan Komnas HAM untuk melakukan pemanggilan paksa 
diberikan oleh Pasal 95 UU No. 39/1999 dalam rangka pemantauan, 
dan bukan dalam rangka penyelidikan projustisia menurut UU No. 
26/2000.50 

Keadaan berubah pada waktu proses penyelidikan Peristiwa 
Wasior 2001-2002 dan Peristiwa Wamena 2003, yang dilakukan pada 
17 Desember 2003-Juli 2004. Dalam proses penyelidikan ini semua 
pihak yang diminta datang oleh Tim Ad Hoc untuk diminta keterangan 
atau kesaksiannya, termasuk militer dan polisi, memenuhi permintaan 
Tim Ad Hoc. Perkembangan positif tersebut lebih didasarkan pada 
kemauan pihak militer dan polisi untuk tidak menyulitkan atau 
menghalangi proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas 
HAM sebagai pelaksanaan mandat yang diberikan oleh undang-
undang. Kesediaan itu bukan karena “ancaman” pemanggilan paksa 
oleh Komnas HAM, karena kewenangan demikian memang tidak 
ditentukan secara eksplisit dalam UU No. 26/2000.

Menurut UU No. 26/2000, penyelidik berwenang untuk memanggil 
49  Badan Pembinaan Hukum Nasional, Op.cit., hlm. 38
50  Ibid
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pihak-pihak yang keterangan atau kesaksiannya diperlukan. Namun, 
dalam UU ini tidak dimuat ketentuan yang menetapkan pengenaan 
sanksi bagi pihak-pihak yang menolak panggilan penyelidik. Ketiadaan 
ketentuan mengenai kemungkinan pengenaan sanksi terhadap pihak-
pihak yang menolak panggilan penyelidik menambah kelemahan 
UU No. 26/2000, sepanjang yang menyangkut proses pengumpulan 
keterangan dan kesaksian, karena selain tidak terdapatnya ketentuan 
yang memberi kewenangan kepada penyelidik untuk melakukan 
pemanggilan paksa, UU No. 26/2000 juga tidak memuat ketentuan 
tentang pengenaan sanksi pada pihak-pihak yang menolak panggilan 
penyelidik, dalam melaksanakan mandat penyelidikannya.51 
Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 19 ayat (1),52 UU No. 26 Tahun 
2000 tidak mengatur kewenangan Komnas HAM untuk melakukan 
pemanggilan paksa dalam proses penyelidikan. Hal ini berbeda 
dengan ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 1999 dimana dalam Pasal 
95 mengatur tentang kewenangan Komnas HAM untuk melakukan 
pemanggilan paksa dalam rangka pelaksanaan fungsi pemantauan.53 
Penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM 
mengakui bahwa para pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan 
khususnya dari kalangan TNI/Polri sering tidak memenuhi undangan 
atau menolak sehingga menjadi hambatan dalam penuntasan kasus-
kasus tersebut.54

Secara politis, ketiadaan kewenangan “upaya paksa” dalam 
penyelidikan melemahkan proses penyelesaian terhadap kasus 
pelanggaran HAM berat karena para terduga/terperiksa dapat 
berdalih bahwa tidak ada keharusan datang untuk memenuhi 
panggilan Komnas HAM. Ketiadaan upaya paksa ini sebagai dampak 

51  Pasal 18 huruf c, d, dan f, UU No. 26 Tahun 2000
52  Pasal 19 ayat (1) hurud c dan d UU No. 26 tahun 2000: Dalam melaksanakan 

penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyelidik berwenang: .... 
c) memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta 
dan didengar keterangannya. d) memanggil saksi untuk diminta dan didengar 
kesaksiannya.

53  Pasal 95 UU No. 39 tahun 1999: “Apabila seseorang yang dipanggil tidak 
datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat 
meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

54  Wawancara dengan Nurkholis (Mantan Komisioner Komnas HAM) di 
Kantor Komnas HAM pada tanggal 28 Mei 2013 di Jakarta.
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dari pemisahan kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam 
kasus pelanggaran HAM. Dalam fungsinya sebagai pemantauan 
justeru diberi kewenangan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, 
sedangkan dalam fungsi penyelidikan (pro justisia) pelanggaran HAM 
berat malah dihapus. Hal ini jelas bermuatan politis untuk melemahkan 
fungsi penyelidikan yang dimiliki Komnas HAM. 

4) Hubungan penyelidik dan penyidik

a) Ketiadaan batas waktu bagi penyidik untuk mengembalikan 
hasil penyelidikan kepada penyelidik. 

Pasal 20 ayat (3) UU disebutkan: 
“Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera 
mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyelidik disertai 
petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi 
kekurangan tersebut.”

Bahwa dalam hal penyidik berpendapat hasil penyelidikan 
“kurang lengkap”, penyidik “segera” mengembalikan hasil 
penyelidikan kepada penyelidik dengan petunjuk untuk dilengkapi 
dan “dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya 
hasil penyelidikan, penyelidik “wajib” melengkapi kekurangan 
tersebut. Pasal ini pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk 
di uji materikan dengan perkara No. 75/PUU-XIII/ 2015 karena dinilai 
diskriminatif dan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi korban 
pelanggaran HAM berat tetapi ditolak pada 23 Agustus 2016.55

Secara politis, Pasal diatas hanya menetapkan batas waktu 
pelengkapan dan penyampaian kembali hasil penyelidikan kepada 
penyidik oleh penyelidik, yaitu 30 (tiga puluh) hari. Tetapi berkas 
perkara dari penyidik ke penyelidik dengan alasan kurang lengkap 
tersebut hanya menetapkan waktu “segera” dan tidak menetapkan 
batas waktu yang jelas bagi penyidik untuk mengembalikan hasil 
penyelidikan kepada penyelidik. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian 

55  Lihat dalam, http://nasional.kompas.com/read/2016/08/23/12453881/
mk.tolak.gugatan.uji.materi.uu.pengadilan.ham (2/10/2017). 
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proses penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat. 
Sebagai contoh hasil penyelidikan Peristiwa Trisakti 1998, 

Semanggi I 1998, dan Semanggi II 1999, yang dikembalikan oleh 
penyidik kepada penyelidik, untuk kedua kalinya, pada 13 Agustus 
2002 dan yang kemudian disampaikan kembali oleh penyelidik pada 28 
November 2002. Namun, baru pada 8 Desember 2004, atau lebih dari 
2 (dua) tahun setelah hasil penyelidikan disampaikan kembali kepada 
penyidik oleh penyelidik, hasil penyelidikan dikembalikan lagi kepada 
penyelidik. Hal demikian menunjukan bahwa selama lebih dari 2 (dua) 
tahun hasil penyelidikan berada di tangan penyidik tanpa kepastian. 

b) Ketiadaan ketentuan mengenai batas waktu bagi penyidik untuk 
memulai penyidikan. 

Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 26/2000 dinyatakan:
(1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) 

dan (3) wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) 
hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan 
dinyatakan lengkap oleh penyidik.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) 
hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah 
hukumnya.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, 
penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) 
hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah 
hukumnya.

Ketentuan diatas memang menetapkan batas waktu penyelesaian 
penyidikan, yakni 90 (sembilan puluh) hari. Perpanjangan penyidikan 
juga ditentukan 90 (sembilan puluh) hari untuk perpanjangan 
pertama, dan 60 (enam puluh) hari untuk perpanjangan kedua dan 
terakhir. Keseluruhan waktu penyidikan adalah 240 (dua ratus empat 
puluh) hari, atau 8 (delapan) bulan. Namun secara politis, pasal diatas 
tidak menetapkan batas waktu dimulainya penyidikan setelah hasil 
penyelidikan dianggap lengkap telah menimbulkan ketidakpastian 
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proses penyelesaian tindak pidana HAM yang berat, khususnya pada 
tahap penyidikan. 

c) Ketiadaan ketentuan yang mengatur penyelesaian perbedaan 
pendapat antara penyelidik dan penyidik

UU Pengadilan HAM memisahkan lembaga penyelidik dan 
penyidik dengan pertimbangan agar hasil penyelidikannya dapat 
dijamin objektivitasnya. Dengan demikian, UU No. 26/2000 tidak 
menganut konsep tradisional yang berlaku untuk penyelesaian tindak 
pidana biasa yang diatur oleh KUHP dan hukum acaranya diatur oleh 
KUHAP, dan penyelidikannya adalah subsistem penyidikan. 

Oleh karena UU No. 26/2000 adalah lex specialis dan berdasarkan 
pertimbangan dan dengan maksud khusus pula, penyelidikan 
dan penyidikan dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda, maka 
penyelidikan menurut UU ini tidak dapat dipandang sebagai subsistem 
penyidikan. Akibatnya, dapat timbul situasi di mana simpulan 
penyelidik berbeda dengan simpulan penyidik mengenai ada atau 
tidaknya pelanggaran HAM yang berat dalam suatu peristiwa. 

Karena itu, muatan politis UU Pengadilan HAM ini adalah 
dengan tidak dimuatnya ketentuan yang mengatur penyelesaian 
kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat antara penyelidik 
dan penyidik sebagaimana digambarkan di atas. Situasi demikian 
akan menyebabkan terhentinya proses penyelesaian tindak pidana 
HAM yang berat akibat perselisihan pendapat antara penyelidik dan 
penyidik. Perbedaan pendapat tersebut haruslah diselesaikan melalui 
pengadilan bagi Tindak Pidana Hak Asasi Manusia yang berat. Dalam 
hal ini penyelidik atau penyidik dapat mengajukan permohonan 
secara tertulis kepada Pengadilan. Pengadilan kemudian memeriksa 
perbedaan pendapat tersebut dan memberikan pendapatnya dalam 
��������������������������������������������Ƥ���Ǥ�

5) Pendeknya waktu penuntutan

Pada Pasal 24 UU Pengadilan HAM dinyatakan:
“Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) 
wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak 
tanggal hasil penyidikan diterima”.
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Batas waktu 70 (tujuh puluh) hari cukup memadai bagi penuntutan 
perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sejak berlakunya 
UU No. 26 Tahun 2000 atau Pengadilan HAM Permanen tidak akan 
mengalami kekurangan waktu dalam pelaksanaannya. 

Secara politis akan mengalami kesulitan apabila penuntutan 
dilakukan terhadap perkara yang terjadi sebelum berlakunya UU 
No. 26/2000. Perkara demikian harus diperiksa dan diputuskan oleh 
pengadilan HAM Ad Hoc yang pembentukannya harus diusulkan 
oleh DPR kepada Presiden dan ditetapkan dengan Keputusan 
Presiden. Ketentuan yang memberi kewenangan kepada DPR untuk 
mengusulkan terjadinya pelanggaran HAM berat dimasa lalu melalui 
pembentukan Pengadilan HAM ad hoc berdasarkan dugaan sesuai 
ketentuan Penjelasan Pasal 43 ayat 2 UU No. 26/2000 dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan Putusan MK 
No. 18/PUU-V/2007 pada 21 Februari 2008.

c. Pengangkatan penyidik ad hoc dan penuntut ad hoc

Dalam Pasal 21 ayat 3 berbunyi: 
“Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa 
Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur 
pemerintah dan atau masyarakat.”

Dalam penjelasan Pasal ini dikatakan bahwa:
“Dalam ketentuan ini yang dimaksud “unsur masyarakat” adalah terdiri 
dari organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya 
masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan yang lain seperti perguruan 
tinggi. Kata “dapat” dalam ketentuan ini dimaksudkan agar Jaksa 
Agung dalam mengangkat penyidik ad hoc dilakukan sesuai dengan 
kebutuhan.”

Sedang Pasal 23 ayat 2 dikatakan: 
“Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa 
Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas 

unsur pemerintah dan atau masyarakat.”

Bandingkan dengan penjelasan Pasal ini yang berbeda dengan 
Pasal 21 ayat 3, dikatakan bahwa:

“Penuntut umum ad hoc dari unsur masyarakat diutamakan diambil dari 
mantan penuntut umum di Peradilan Umum atau oditur di Peradilan 
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Militer.”

Dari aspek politis jelas bahwa pengangkatan penyidik ad hoc 
dapat diangkat dari unsur organisasi politik memiliki implikasi negatif 
dalam penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran HAM berat. 
Penjelasan ini pula kontra produktif dengan keinginan masyarakat 
luas agar penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tidak di politisasi 
untuk kepentingan politik tertentu atau menyelamatkan pelaku dan 
melanggengkan impunitas bagi pelanggar HAM, terlebih mengangkat 
penuntut dari kalangan militer yang notabene satu korps dengan 
terduga pelaku. 

5. Ketentuan tidak berlakunya kadaluarsa (asas retroaktif)

Sebenarnya keberlakuan asas retroaktif dinilai bertentangan 
pada umumnya dalam pemidanaan terhadap seseorang dan bahkan 
beberapa pakar menilainya sebagai pelanggaran HAM.56 Asas non-
retroaktif yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu 
undang-undang. Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan dalam 
Pasal 1 ayat (1) KUHP: 

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan 
ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada 

perbuatan itu”

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pencantuman asas 
ini dalam KUHP menunjukkan bahwa larangan keberlakuan surut ini 
oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi ketentuan pidana. 57 
Larangan keberlakuan surut ini untuk menegakkan kepastian hukum 
bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang 
merupakan tindak pidana atau tidak. Selain itu, asas non-retroaktif ini 
juga disebutkan dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran 
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 
diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut 
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak 
dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

56  O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan 
Terpidana, Alumni, Bandung, 2006. hlm. 104-105.

57  Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, 1989, ERESCO, 
Bandung. hlm. 41.
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Tetapi penyimpangan dari asas non-retroaktif dalam KUHP 
ternyata ada dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, yaitu bahwa suatu hukum 
yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu 
lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama. Pasal 
ini berlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus 
perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir. Selain pasal 1 ayat (2) 
KUHP, sifat retroaktif tersebut juga dianut dalam UU pada Pasal 43 
ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 dinyatakan:

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum 
diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh 
Pengadilan HAM ad hoc”

Dasar keberlakuan secara surut UU Pengadilan HAM terhadap 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah penjelasan pasal 4 
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan 
bahwa:

“Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat 
dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia 

yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Jadi, secara umum suatu undang-undang adalah bersifat non-
retroaktif, yaitu tidak boleh berlaku secara surut. Akan tetapi, untuk 
hal-hal tertentu dimungkinkan untuk diberlakukan surut, contohnya 
ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dan pasal 43 ayat (1) 
UU Pengadilan HAM. Demikian pula dalam penjelasan umum UU 
Pengadilan HAM menyebutkan bahwa mengenai pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat seperti genosida dan kejahatan terhadap 
kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional dapat digunakan 
asas retroaktif. 

Meskipun dijelaskan kemudian bahwa diberlakukan pasal 
mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang 
ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 28 J ayat (2) undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: 

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, 
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 
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Dasar pemikiran dari kedua rumusan yang terdapat dalam 
Undang-Undang Pengadilan HAM dianggap bertentangan dengan 
asas non-retroaktif yang dianut oleh Statuta Roma dan hukum pidana 
pada umumnya. Namun apabila dikaji bahwa sekalipun ketentuan 
mengenai pelanggaran HAM sebelum diundangkannya UU Pengadilan 
HAM, ketentuan mengenai larangan terhadap pelanggaran HAM 
berat merupakan hukum yang sudah lama hidup dalam masyarakat 
bangsa-bangsa dan menjadi hukum kebiasaan internasional yang 
diakui keberadaannya dan berlaku valid bagi komunitas masyarakat 
internasional. 

Oleh karena itu keberadaan UU Pengadilan HAM merupakan 
penguat hukum internasional yang sudah ada sebelumnya atau 
sering disebut positivisasi sehingga pembentukan Pengadilan 
HAM Ad Hoc merupakan sesuatu yang dapat diterima dan bukan 
menjadi penolakan terhadap prinsip non-retroaktif. Hal ini sejalan 
dengan pandangan dalam hukum pidana umum juga mengakui 
bahwa ketentuan mengenai asas retroaktif dan asas legalitas tidak 
mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang 
menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan 
tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan.58

Secara politis, keberlakuan asas retroaktif dilakukan dalam 
rangka melindungi hak asasi manusia itu sendiri berdasarkan Pasal 28 
J ayat (2) UUDN RI 1945. Oleh karena itu undang-undang Pengadilan 
HAM yang mengatur pula tentang Pengadilan HAM Ad Hoc untuk 
memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang 
bukanlah merupakan penyangkalan terhadap asas non-retroaktif. 
Dengan demikian, peluang untuk mengadili kasus yang terjadi sebelum 
diundangkannya UU ini tidaklah melanggar prinsip non retroaktif 
maupun UUDN RI 1945 asalkan sesuai dengan  hukum yang berlaku. 

6. Perlindungan korban dan Saksi 

Pasal 34 ayat (1) UU No. 26/2000 hanya mengakui hak korban 
����������ǲ�����������������Ƥ���������������������������ǡ���������ǡ�

58  Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP
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teror, dan kekerasan dari pihak mana pun”. Namun, pasal ini tidak 
menetapkan kewajiban hukum penyelidik, penyidik, penuntut umum, 
dan Pengadilan HAM untuk memastikan terjaminnya perlindungan 
korban dan saksi. 

UU Pengadilan HAM menetapkan lebih lanjut bahwa “Ketentuan 
mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur 
dalam Peraturan Pemerintah (PP).59 PP 2 tahun 2002 yang dikeluarkan 
atas perintah UU menetapkan bentuk-bentuk perlindungan, yaitu, 
pertama, perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari 
��������Ƥ��������������ǡ�kedua, perahasiaan identitas korban atau 
saksi, dan, ketiga, pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di 
sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. 

Secara politis, sistem perlindungan saksi dan korban tidak cukup 
menjamin keselamatan yang berakibat pada: pertama, korban atau 
saksi tertentu tidak bersedia atau enggan memberikan keterangan 
atau kesaksiannya dan, kedua, korban atau saksi tertentu tetap tidak 
terlindungi keamanan pribadinya karena tetap mengalami ancaman 
Ƥ�������Ȁ����������������������������������Ȁ��������������������
memberikan keterangan atau kesaksian. Hal ini bisa disaksikan saat 
pengadilan HAM berat yang berlangsung dalam kasus Tanjung Priok, 
Timor Timur (Pengadilan HAM ad hoc) maupun dalam kasus Abepura 
di Makassar (Pengadilan HAM Permanen).

Jaminan perlindungan korban dan saksi hanya akan kuat apabila, 
pertama, undang-undang yang bersangkutan tidak hanya mengakui 
���� ������� ���� ������ ����� ������������ Ƥ���� ���� ������ǡ� ����� �����
menetapkan bahwa perlindungan korban dan saksi adalah kewajiban 
penyelidik, penyidik, penuntut, dan Pengadilan HAM. Kedua, bentuk-
bentuk perlindungan korban dan saksi diintegrasikan penetapannya 
dalam undang-undang yang bersangkutan atau dalam hukum 
acaranya. 

Dalam hal ini perlu dibandingkan ketentuan yang termaktub 
dalam UU No. 26/2000 yang berkenaan dengan perlindungan korban 
dan saksi dengan ketentuan sejenis yang terdapat dalam instrumen 

59  Lihat PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban 
dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
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internasional berikut :
1. Statuta ICTY 1993 yang menetapkan kewajiban ICTY untuk 

memberi perlindungan kepada korban dan saksi dan 
mengaturnya lebih lanjut dalam hukum acaranya, termasuk 
bentuk-bentuk perlindungan.60 

2. Statuta ICTR 1994, yang memuat ketentuan yang sama 
seperti yang termaktub dalam Statuta ICTY 1993 dan hukum 
acaranya (lihat huruf (a)), juga menetapkan bentuk-bentuk 
perlindungannya.61

7. Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi 

Dalam kaitannya dengan pemberian kompensasi dan restitusi 
bagi korban pelanggaran HAM berat, UU No. 26 tahun 2000 tidak 
mengatur secara detail, khususnya berkaitan dengan mekanisme 
penentuan korban yang berhak mendapatkan hak ini, besaran 
kompensasi dan restitusinya serta mekanisme pelaksanaannya. 
Lahirnya UU No. 13/2006 tentang lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK) yang diubah menjadi UU No. 31/2014 ternyata dalam 
undang-undang ini tidak mengatur hubungan antara lembaga-lembaga 
yang bekerja dalam Undang-Undang No.26 tahun 2000 dan bahkan 
mendistorsi soal pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi 
karena mensyaratkan putusan pengadilan (Pasal 7 ayat 3) padahal 
upaya mekanisme non-judisial sedang didorong oleh Pemerintah dan 
kelompok masyarakat sipil. 

Praktek yang bekerja selama ini justru memberikan gambaran 
atas kewenangan yang besar bagi Komnas HAM untuk menentukan 
siapa korban yang dapat menerima restitusi dan kompensasi. Mereka 
adalah korban yang perkaranya diperiksa oleh Komnas HAM dan 
dimasukkan dalam berita acara. Dengan surat pernyataan dari Komnas 
HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kemudian 
memberikan hak atas restitusi dan kompensasi tersebut. Akan tetapi 
diluar itu maka korban tidak akan mendapatkan hak tersebut. 

Dalam pelanggaran HAM berat tidak hanya pertanggung-
jawaban individual tetapi juga harus ada pertanggung-jawaban 

60  Pasal 22 Statuta Jo. Pasal 69 dan Pasal 75 Rules of Procedure and Evidence. 
61  Ibid, Pasal 21 Statuta Jo. Pasal 69 dan Pasal 75 
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negara (state responsibility) terutama dalam memberikan restitusi, 
kompensasi, dan rehabilitasi. Namun dalam pelaksanaannya karena 
kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi ini dalam KUHAP bersifat 
accessoir (pelengkap dan hakim tidak terikat melainkan diserahkan 
sebagai pertimbangannya saja) maka pemenuhannya pun hanya akan 
diputuskan apabila kesalahan terdakwa terbukti di pengadilan. Hal ini 
mengakibatkan seringkali kepentingan korban tidak terakomodasi 
karena tidak terbukti bersalahnya terdakwa di muka pengadilan 
seperti dalam kasus Timor Timur, Tanjung Priok dan Abepura.  

Terkait dengan hal tersebut maka Undang-undang Perlindungan 
Saksi dan Korban yang dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang No.13 
tahun 2006 dirumuskan bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5,62 juga berhak untuk mendapatkan: (a). bantuan medis; 
dan (b). bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Akan tetapi konteks korban 
dalam hal ini hanya berkaitan dengan bagaimana proses peradilan 
pidana berlangsung dan hal ini tergantung kepada keputusan LPSK 
yang tentunya ukuran dan kriteria korban yang berhak mendapatkan 
bentuk perlindungan ini harus dirumuskan secara jelas.

Secara politis, ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan 
rehabilitasi dalam UU No. 26 Tahun 2000 sangat lemah. Pasal 35 ayat 

62  Pasal 5 ayat 2 (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana (1). seorang 
Saksi dan Korban berhak: 

Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 
bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, 
sedang, atau telah diberikannya; 

Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan 
dukungan keamanan; 

Memberikan keterangan tanpa tekanan; 
Mendapat penerjemah; 
Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 
Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 
Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 
Mendapat identitas baru; 
Mendapatkan tempat kediaman baru; 
Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; 
Mendapat nasihat hukum; dan/atau 
Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan 

berakhir. 
(2). Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/

atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.
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(1) hanya menyatakan bahwa “setiap korban pelanggaran HAM yang 
berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, 
dan rehabilitasi”. Pilihan kata “dapat” berarti bahwa kompensasi, 
restitusi, dan rehabilitasi tidak diakui sebagai hak dan hanya diberikan 
kepada korban pelanggaran HAM yang berat atau ahli warisnya 
apabila pengambil keputusan yang bersangkutan, in casu Pengadilan 
HAM atas diskresinya, atau sesuai dengan tuntutan penuntut umum, 
menetapkannya. Karena ditetapkan (hanya) “dapat” diberikan, 
kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi tidak harus diberikan.

Peraturan perundang-undangan yang kemudian dibuat PP No. 3 
tahun 2002, hanya mengatur aspek administratif pelaksanaan putusan 
Pengadilan HAM yang bersangkutan, tanpa memuat pengaturan 
tentang tindakan yang dapat dilakukan oleh korban pelanggaran 
HAM berat yang bersangkutan atau ahli warisnya dalam hal tidak 
dilaksanakannya putusan Pengadilan HAM tersebut. 

Konsep demikian tidak sesuai dengan konsep yang dianut oleh 
komunitas internasional bahwa pemulihan (remedy) yang efektf 
merupakan hak setiap orang yang menjadi korban pelanggaran 
HAM. Konsep demikian digariskan dalam sejumlah instrumen HAM 
internasional dan regional, seperti:
1. Instrumen HAM internasional :

a) Universal Declaration on Human Rights (Deklarasi Universal 
Hak Asasi manusia) (selanjutnya disebut “UDHR”, 1948 
(Pasal 8)

b) International Convention on the Elimination on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi 
Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Rasial) (selanjutnya disebut “ICERD”), 1965 
(Pasal 6) ; 

c) ICCPR 1966 (Pasal 2 ayat 3) ;

d) Conventaion against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment (Konvensi menetang 
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang 
Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat) 
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(selanjutnya disebut “CAT”(, 1984 (Pasal14);

e) Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang 
Hak Anak), 1989 (selanjutnya disebut “CRC”) (Pasal 39);

f) Statuta Roma 1998 beserta hukum acaranya (Pasal 75 Statuta 
juncto Rules 95-98 Rules of Procedure and Evidence).

2. Instrumen HAM regional :

a) Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms (European Convention on Human 
Rights) (Konvensi bagi Perlindungan Hak Asasi dan 
Kebebasan Fundamental Manusia) (Konvensi Eropa tentang 
Hak Asasi Manusia), 1950 (selanjutnya disebut “ECHR”) 
(Pasal 13);

b) American Convention on Human Rights (Konvensi Amerika 
tentang Hak Asasi Manusia), 1969 (selanjutnya disebut 
“ACHR”) (Pasal 25).

Hak atas pemulihan dan pampasan (reparation) bagi korban 
pelanggaran hukum HAM internasional serta hukum humaniter 
internasional telah menjadi perhatian PBB, khususnya Komisi HAM, 
sejak 1989. Pada 1989, dalam resolusi 1989/13, Sub-Commission on 
Prevention of Discrimination and Protection of Minorities (subkomisi 
tentang Pencegahan dan Perlindungan Minoritas), memutuskan 
untuk memberi kepercayaan kepada Special Rapporteur (Pelapor 
Khusus), Theo van Boven, untuk melakukan pengkajian mengenai hak 
atas restitusi, kompensasi, dan restitusi bagi para korban pelanggaran 
HAM berat dan kebebasan fundamental.

Pengkajian selesai pada 1993 dan pada 1994, dengan resolusi 
1994/35, Komisi HAM menyambut baik pengkajian tersebut dan 
berpendapat asas-asas dasar dan pedoman sebagaimana diusulkan 
dalam pengkajian tersebut merupakan dasar bagi pemberian 
prioritas kepada masalah restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. 
Setelah dilakukan perubahan oleh pakar independen yang diangkat 
oleh Komisi HAM, yakni M. Cherif Bassiouni, dan setelah dilakukan 
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beberapa kali konsultasi dengan Negara-negara Anggota Komisi 
HAM dan dengan mempertimbangkan komentar yang diterima dari 
Negara-negara Anggota Komisi HAM serta organisasi-organisasi 
internasional antarpemerintah dan nonpemerintah, pada 15 agustus 
2003 tersusun naskah Basic Principles and Guidelines on the Right to a 
Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human 
Rights and Humanitarian Law (Asas-Asas Dasar dan Pedoman tentang 
hak atas Pemulihan dan Pampasan bagi Korban Pelanggaran Hukum 
HAM Internasional dan Hukum Humaniter Internasional). 

Menurut Asas-asas Dasar dan Pedoman para korban hukum HAM 
internasional dan hukum humaniter internasional hendaknya diberikan 
lima bentuk pampasan (reparation), yakni restitusi, kompensasi, 
rehabilitasi, pemuasan (satisfaction), dan jaminan ketidakterulangan 
(satisfaction-nonrepetition) serta pencegahan (prevention). Dengan 
demikian, karena hak korban pelanggaran HAM dan hukum humaniter 
atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sudah diakui sebagai konsep 
menurut hukum internasional atau telah diterima oleh komunitas 
internasional, maka tidaklah ada alasan untuk tidak menganut konsep 
ini dalam pengaturan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi 
bagi korban pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dimaksud 
dalam UU No. 26 Tahun 2000.

8. Ketiadaan Sumpah Penyelidik

Beberapa hasil penyelidikan oleh Komnas HAM sebelumnya 
yang telah dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 
pengadilan, persoalan sumpah tidak menjadi hambatan, namun 
beberapa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik 
mempertanyakan keabsahannya.63 Hasil penyelidikan tersebut 
dipertanyakan karena proses penyelidikan yang dilakukan dianggap 
tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan formal. Salah satu 
persyaratan yang diminta untuk dipenuhi adalah adanya sumpah 
bagi penyelidik. Menurut Komnas HAM, Nurkholis, persoalan sumpah 
penyelidik kadang menjadi alasan Kejagung padahal dalam kasus 
Timor-Timur dan Tanjung Priok mereka tidak permasalahkan dan 

63  Lihat dalam, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55ee7c0141015/
sumpah-penyelidik-komnas-ham-jadi-masalah (3/10/2017)
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buktinya pengadilannya berlangsung, dalam UU No. 26/2000 juga 
tidak mengatur tentang sumpah penyelidik.64 Dalam istilah sarkastis 
Hendardi, ia menyebutkan bahwa Kejagung “asal” sengaja mencari-
cari alasan saja agar penyidikan tidak berlanjut atau menunda-nunda.65

Secara politis, ketentuan dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang 
klausul sumpah hanya ditentukan secara tegas terhadap penyidik, 
penuntut umum dan hakim. Tidak ada ketentuan tentang kewajiban 
dan lafal sumpah yang harus diucapkan oleh penyelidik sehingga 
terkadang penegak hukum lain menganggap hasil penyelidikan 
Komnas HAM diragukan karena ketiadaan sumpah sebagai penyelidik. 
Kedepan penyelidik hendaknya memang disumpah terlebih dahulu 
sebelum melakukan penyelidikan karena penyelidikan sendiri 
merupakan proses pro-justisia dengan konsekuensi adanya berita 
acara pemeriksaan (BAP) dan prosedur pengambilan sumpah cukup 
dilakukan oleh Ketua Komnas HAM. 

9. Ketentuan Pidana Mati

Hukuman mati diatur dalam UU No. 26 tahun 2000.66 Hal ini 
dipandang tidak sejalan dengan tujuan pengadilan HAM yaitu untuk 
perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia atau 
UUD 1945, secara tegas telah mengatur bahwa hak hidup merupakan 
salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun 
(non derogable rights).67 

Sebagai sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan 
perundang-undangan di Indonesia, UUDN RI 1945 dalam Pasal 28 ayat 
(1) menyatakan bahwa hak hidup adalah hak di antara hak-hak lain, 
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini ditegaskan 
pula dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia dan Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998 Tentang 
Hak Asasi Manusia. 

Secara politis, pencantuman hukuman mati sesungguhnya 
berlawan dengan semangat penghargaan HAM itu sendiri, dengan 

64  Wawancara Nurkholis, Op.cit
65  Wawancara Hendardi (Ketua Setara Institute) pada 11 Juni 2013 di Jakarta.
66  Lihat Pasal 36 dan 37 UU No. 26 Tahun 2000
67  Pasal 28I ayat 1 UUDN RI 1945; Pasal 37 TAP MPR No. XVII/MPR/19998; 

dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999  
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kata lain, dianutnya pidana mati dalam UU ini dengan sendirinya 
melanggar dari esensi hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup dan 
sikap ambivalensi terhadap pidana mati. Penghukuman maksimum 
seperti penjara seumur hidup (tanpa remisi) sudah merupakan 
hukuman setimpal bagi pelaku pelanggaran HAM berat.68

�������������������������������������������������������������Ƥ�����
Indonesia pada 200569 juga menyatakan bahwa hak hidup merupakan 
hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights). Oleh karena 
itu, penerapan hukuman mati, harus diterapkan dengan beberapa 
pembatasan-pembatasan. Anggota-anggota PBB pun pada 1989 
telah memutuskan bahwa “penghapusan hukuman mati membantu 
peningkatan martabat manusia dan pengembangan HAM secara 
bertahap,” dan kemudian menetapkan Protokol Kedua Hak SIPOL 
yang secara eksplisit bertujuan menghapus hukuman mati. Selain 
itu, ada kecenderungan negara-negara di dunia untuk menghapus 
hukuman mati. 

Persoalan hukuman mati di Indonesia sudah pernah diajukan 
judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun dalam 
putusannya No. 2-3/PUU-V/2007 pada 30 Oktober 2007 menolak uji 
materi hukuman mati dalam perkara UU Narkotika dan menyatakan 
bahwa hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan 
hak hidup yang dijamin UUDN RI 1945 lantaran jaminan hak asasi 
manusia dalam UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan. Menurut 
MK, hak asasi dalam konstitusi mesti dipakai dengan menghargai dan 
menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban 
umum dan keadilan sosial. 

Dengan menerapkan hukuman berat melalui pidana mati untuk 
kejahatan serius seperti narkotika, Indonesia tidak melanggar 
perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional 
Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan 
hukuman mati. Bahkan MK menegaskan, Pasal 6 ayat 2 ICCPR itu 
sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada 

68  Perdebatan terkait masih dianutnya hukuman mati di Indonesia dapat 
dibaca dalam, Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, Kontroversi Hukuman Mati, 
Kompas, Jalarta, 2009. hlm. 299-341.

69� �88�1R�����7DKXQ������7HQWDQJ�5DWLÀNDVL�+DN�6LSLO�GDQ�3ROLWLN
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negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius.70 

10. Tanggungjawab Komandan dan Atasan Polisi atau Sipil

Dalam Pasal 42 UU Pengadilan HAM disebutkan :
(1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak 

sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan 
terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi 
Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada 
di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau 
di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan 
tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan 
pengendalian pasukan secara patut, yaitu :
a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui 

atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui 
bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru 
saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat; dan

b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak 
melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam 
ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau 
menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan 
pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk 
dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

(2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung 
jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di 
bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena 
atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap 
bawahannya secara patut dan benar, yaitu :
a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar 

mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan 
bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja 
melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; 
dan

70  Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007. 
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b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak 
dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya 
untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut 
atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang 
berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, 
dan penuntutan.

(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

a. Pertanggungjawaban Militer
Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 yang mengatur 

pertanggungjawaban komandan militer dan tanggung jawab atasan 
non-militer (polisi atau sipil) merupakan padanan Pasal 28 Statuta 
Roma yang berbunyi sebagai berikut:71

1. Seorang komandan militer atau seseorang yang secara 
efektif bertindak sebagai seorang komandan militer secara 
pidana bertanggung jawab atas kejahatan di dalam jurisdiksi 
Mahamah yang dilakukan oleh pasukan-pasukan di bawah 
komando atau kekuasaannya secara efektif, atau kewenangan 
dan pengendaliannya secara efektif sebagaimana mungkin 
kasusnya, sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan 
pengendalian secara benar atas pasukan-pasukan tersebut, di 
mana:
a. Komandan militer atau orang tersebut mengetahui atau, 

disebabkan oleh keadaan pada waktu itu, seharusnya 
mengetahui bahwa pasukan-pasukan itu melakukan atau 
hendak melakukan kejahatan tersebut; dan

b. Komandan militer atau orang tersebut gagal untuk 
mengambil langkah-langkah yang perlu dan masuk akal dalam 
kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan 
mereka atau mengajukan masalah itu kepada pejabat yang 
berwenang untuk dilakukan penyelidikan dan penuntutan.

71  Penerjemahan Tim Elsam, Op. cit., hlm. 19



196 Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesia

2. Berkenaan dengan hubungan atasan dan bawahan yang tidak 
digambarkan dalam ayat 1, seorang atasan secara pidana 
bertanggung jawab atas kejahatan yang termasuk dalam jurisdiksi 
Mahkamah yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah 
kewenangan dan pengendaliannya secara efektif, sebagai akibat 
dari kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian dengan 
semestinya atas bawahan tersebut, di mana:
a. Atasan tersebut mengetahui, atau secara sadar mengabaikan 

informasi yang dengan jelas mengindikasikan bahwa 
bawahannya sedang melakukan atau hendak melakukan 
kejahatan tersebut;

b. Kejahatan itu menyangkut kegiatan yang berada dalam 
tanggung jawab efektif dan pengendalian atasan tersebut; 
(dihilangkan) dan 

c. Atasan gagal mengambil semua tindakan yang perlu dan 
masuk akal di dalam kekuasaannya untuk mencegah atau 
menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalahnya 
kepada pejabat yang berwenang untuk penyelidikan dan 
penuntutan.

Namun di dalam pasal ini terdapat beberapa penyimpangan dan 
kesalahan penerjemahan yang berakibat fatal, yaitu: 
1) Frasa yang berbunyi “..komandan militer dapat 

dipertanggungjawabkan..” menyimpang dari frasa sumbernya 
dalam Pasal 28 huruf (a) Statuta Roma yang berbunyi “…military 
commander shall be…” (“..komandan militer harus bertanggung 
jawab…”).72 Penggantian “shall” (harus) dengan “dapat” 
(may) berarti bahwa pertanggungjawaban komandan militer 
tidak merupakan keharusan melainkan opsional. Komandan 
militer yang bersangkutan tidak harus melainkan hanya dapat 
dipertanggungjawabkan [terhadap] tindak pidana yang 
dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komandonya). 
Secara politis, penggantian istilah “shall” menjadi “dapat” telah 
melemahkan konsep pertanggungjawaban komandan militer 

72  John M. Echols dan Hassan Shadily, Op.cit., hlm. 518
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dalam pelanggaran berat hukum humaniter dan kejahatan yang 
oleh komunitas internasional dipandang sebagai kejahatan 
menurut hukum internasional. 

2) Dalam frasa yang sama, setelah kata “dipertanggungjawabkan” 
tidak dicantumkan frasa “secara pidana”. Di dalam Pasal 28 huruf 
(a) Statuta Roma 1998 tercantum kata “criminally” (setelah 
“shall be”). Secara politis, dihapuskannya kata-kata “secara 
pidana” dari frasa asli di Statuta Roma menambah kelemahan 
ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU No. 26/2000 mengenai konsep 
pertanggungjawaban komandan militer dalam peristiwa 
pelanggaran HAM yang berat. Hal ini mengakibatkan seorang 
komandan militer, yang meskipun dinyatakan bersalah setelah 
proses hukum, tidak perlu harus dimintai pertanggungjawaban 
secara pidana, melainkan dapat secara administratif atau 
pertanggungjawaban disipliner. Sementara pada Pasal 42 ayat (2) 
justeru diterjemahkan “dipertanggungjawabkan secara pidana”, 
jadi kesalahan penerjemahannya mengaburkan dan inkonsistensi. 
Pasal ini secara tegas menguatkan pengertian kejahatan terhadap 
kemanusiaan dalam pasal 9 yang cenderung ditujukan pada 
pelaku langsung di lapangan.

3) Frasa dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a yang berbunyi “..atau 
baru saja melakukan..” adalah terjemahan yang keliru dari frasa 
aslinya di dalam Pasal 28 huruf (a) angka (i) Statuta Roma yang 
berbunyi “…or about to commit..”. Terjemahan yang benar 
adalah “…atau hampir melakukan…”. Secara politis, kekeliruan 
penerjemahan ini bukan saja merancukan maksud ketentuan 
yang bersangkutan, melainkan menjadi tidak berarti sama sekali, 
karena tidak ada relevansinya dengan kewajiban komandan 
militer untuk “mencegah” perbuatan yang hampir, jadi belum, 
dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komandonya, 
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b UU No. 
26/2000. Kesalahan yang sama terdapat di dalam Pasal 42 ayat (2) 
huruf a.

4) Penerjemahan kalimat Pasal 28 huruf (a) Statuta Roma yang 
berbunyi “…������ ���� ��� ���� �ơ������� �������� ���� �������..” 
menjadi “...yang berada di bawah komando dan pengendaliannya 
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yang efektif..” juga tidak tepat dan, karenanya, dapat merancukan 
maksudnya. Istilah “�ơ������” dalam Pasal 42 huruf (a) Statuta 
berarti “yang secara nyata-nyata”,73 bukan “efektif” dalam 
arti “berhasil guna” sebagaimana yang dapat diartikan dari 
penggunaan istilah “efektif” dalam Pasal 42 ayat (1) UU No. 26 
Tahun 2000. 

b. Pertanggungjawaban Non-Militer
Pertanggungjawaban atasan non-militer (polisi atau sipil) 

terhadap tindak pidana HAM yang berat dilakukan oleh bawahannya 
justru lebih berat dari pada pertanggungjawaban komandan militer 
karena komandan militer hanya “dapat dipertanggungjawabkan” 
(Pasal 42 ayat (1) huruf a), sedangkan atasan nonmiliter dinyatakan 
“(harus) bertanggungjawab”. Selain hanya ditentukan “dapat 
dipertanggungjawabkan”, pertanggungjawaban komandan 
militer tidak harus dipertanggungjawabkan “secara pidana” 
karena dilenyapkannya frasa “secara pidana”. Sedangkan 
pertanggungjawaban atasan nonmiliter dinyatakan (harus) 
“bertanggung jawab secara pidana” (Pasal 42 ayat 2). 

Di samping itu, secara politis di dalam pasal mengenai 
pertanggungjawaban non-militer juga tidak dicantumkan padanan 
ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 huruf (b) angka (ii) Statuta 
Roma yang berbunyi “The crimes concerned activities that were within 
���� �ơ������� ��������������� ���� �������� ��� ���� ��������” ((Di mana) 
Kejahatan menyangkut kegiatan yang berada di dalam tanggung jawab 
dan kendali yang nyata dari atasan (tersebut)). Ketiadaan ketentuan 
ini di dalam UU No. 26/2000 akan lebih memungkinkan atasan non 
militer tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun 
tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya tidak berada dalam 
tanggung jawab dan kendali yang nyata dari atas nonmiliter yang 
bersangkutan. 

Superior responsibility merupakan suatu bentuk 
pertanggungjawaban atasan atau komandan atas perbuatan 
yang dilakukan bawahannya yang menekankan pada kelalaian 

73  Ibid, hlm. 207
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melakukan suatu kewajiban pengawasan (Omisionis Delict).74 Sifat 
pertanggungjawaban ini bukanlah suatu bentuk pertanggungjawaban 
absolut (strict liability)75 dimana setiap tindakan bawahan yang 
melanggar aturan perundang-undangan secara otomatis menjadi 
tanggungjawab komandan atau atasannya. Terdapat syarat-syarat 
yang harus dibuktikan untuk dapat meminta pertanggungjawaban 
seorang komandan atau atasan. 

Bassiouni menyatakan bahwa hal yang harus dibuktikan 
bukanlah berkaitan dengan unsur sengaja (intension)  tetapi lebih 
kepada perbuatan yang memperlihatkan bahwa atasan tersebut 
gagal untuk: (a) mencegah terjadinya tindakan melawan hukum 
tersebut; (b) menyediakan segala sarana untuk mencegah atau 
menghalangi tindakan tersebut; atau bahkan menurut Bassiouni juga 
meliputi kegagalan dalam (c) melakukan penyelidikan, mengadili dan 
menghukum pelaku.76 

Terdapat 3 (tiga) elemen dalam superior responsibility: Pertama, 
adanya hubungan superior-subordinate dengan pengawasan yang 
efektif dari superior (komandan militer atau atasan lainnya) terhadap 
bawahan (sub-ordinate) pelaku kejahatan. Hubungan superior-
subordinate memerlukan hubungan hirarki yang bersifat baik formal 
maupun informal dimana atasan adalah seseorang yang lebih senior 
daripada bawahan. Hubungan ini tidak terbatas pada struktur model 
komando militer yang kaku.77 

Adanya hubungan sub-ordinasi antara superior dan sub-ordinate 
merupakan salah satu syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban 
atasan. Untuk membuktikan asal kekuasaan (otoritas) yang menjadi 
�����Ƥ����� ���������� �������� ������ ����������������� ���� ����� ������

74  Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed 
&RQÁLFW, Cambridge University Press, Cambridge, 2004. hlm. 238  

75  Contoh sifat command responsibility yang berdasarkan pada strict liability  
diterapkan dalam kasus Jenderal Yamashita pada akhir Perang Dunia II. Yamashita 
dipersalahkan sebagai atasan yang bertanggungjawab atas perbuatan bawahannya yang 
melakukan kejahatan perang walaupun ia tidak mengetahui perbuatan bawahannya 
karena hubungan komunikasi yang telah hancur dan putus. Dalam perkembangannya 
terjadi penolakan terhadap sifat strict liability ini.

76  M. Cherif Bassiouni, Crimes Against Humanity in International Criminal Law, 
Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1992, hlm. 368

77  Semanza, Trial Chamber ICTY, May 15, 2003, paragraph 401
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de jure dan de facto. Kekuasaan atasan untuk menjalankan otoritas 
yang berasal dari pendelegasian perintah secara resmi dari institusi 
yang bersangkutan terhadap bawahan menunjukkan otoritas yang 
bersifat de jure. Namun demikian, kedudukan sesuatu perintah tidak 
hanya ditentukan oleh status formalnya saja. Dalam kondisi ketiadaan 
pemberian otoritas formal, seorang atasan harus secara aktual 
mempunyai hak untuk mengontrol bawahannya. Kekuasaan de jure 
menentukan kompetensi dan kewenangan seseorang.

Namun demikian, perintah de jure bukanlah faktor yang 
����������� ����� ��������� ������ǡ� ������ �������� ������Ƥ����� �����
muncul ketika tidak ada legislasi, tidak jelas, atau jika ada, otoritas 
tersebut tidak cukup menggambarkan fungsi aktual seseorang dan 
sejauh mana otoritas yang dimiliki secara aktual. Dengan demikian 
akan dibutuhkan kemudian otoritas hubungan yang bersifat de facto.78 
Sementara itu maksud dari pengawasan efektif adalah bahwa prinsip 
superior responsibility harus diterapkan hanya pada para atasan yang 
memiliki kontrol efektif atas bawahan mereka. Pertanggungjawaban 
hanya akan muncul berkaitan dengan tindakan-tindakan yang 
dilakukan pasukan atau bawahan yang berada dibawah kontrol dan 
komando efektif, atau di bawah kewenangan efektif dari komandan 
atau atasan yang bersangkutan.79

Kedua adalah adanya mental state (mens rea). Dalam konstruksi 
hukum pidana hal ini berkaitan dengan ajaran kesalahan (schuld) 
dimana dipersyaratkan adanya pengetahuan dan kehendak yang 
menentukan sejauh mana perbuatan pengawasan atau kendali dapat 
dilakukannya dalam arti luas, termasuk potensi pelanggaran hukum 
yang mungkin timbul dari tindakan bawahannya atas kegagalan 
atasan melakukan kendali atau pengawasan. 

Pengetahuan yang konstruktif dari superior bahwa suatu 
perbuatan melanggar hukum (kejahatan) baru saja terjadi, sedang 
terjadi, atau sedang berlangsung. Terdapat 3 (tiga) macam standar 
mengetahui yaitu: (a) apabila seorang atasan telah mengetahui (had 

78  Ilias Bantekast, “The Contemporary Law of Superior Responsibility”, the American 
Journal of International Law, Vol. 93 No. 3, July 1999. 

79  Claire de Than & Edwin Shorts, International Criminal Law and Human Right, 
Sweet & Maxwell, London, 2003. hlm. 139
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knowledge) bahwa kejahatan telah atau akan dilakukan dan tidak 
mencegah atau menghukum pelakunya. Standar mengetahui dalam 
kasus ini adalah ‘actual knowledge’ (betul-betul mengetahui); (b) 
apabila seorang atasan seharusnya mengetahui. Standar mengetahui 
adalah ‘dianggap mengetahui’ (presumption of knowledge); (c) 
apabila seorang atasan seharusnya sudah menjadikan tugasnya untuk 
mengetahui apa yang sedang dilakukan pasukannya atau orang yang 
berada dibawah pengendaliannya. Standar mengetahui adalah ‘had 
reason to know’.80

Penerapan persoalan mengenai pengetahuan akan terjadinya 
kejahatan berbeda antara komandan militer dan atasan lainnya. 
Komandan militer bertanggung jawab jika ia mengetahui atau 
berdasarkan  keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa 
pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan 
kejahatan. Sementara itu atasan lain selain komandan militer dianggap 
bertanggung jawab jika ia mengetahui atau secara sadar mengabaikan 
informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang 
melakukan atau baru saja melakukan kejahatan. Dasar pembedaan ini 
adalah karena asumsi bahwa dalam struktur militer rantai komando 
biasanya berfungsi secara memadai karenanya setiap komandan 
dapat bergantung dari adanya rantai komando yang memadai 
tersebut untuk memperoleh informasi yang lebih baik daripada atasan 
sipil lainnya. Dengan demikian nampak bahwa atasan sipil mempunyai 
pertanggung jawaban yang lebih terbatas daripada atasan militer. 

Elemen ketiga adalah adanya kegagalan dari superior untuk 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan yang dimungkinkan 
untuk mencegah atau menghentikan kejahatan atau menghukum 
pelaku kejahatan. Kegagalan seorang komandan atau atasan 
lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dapat 
dikategorikan menjadi dua: (a) kegagalan untuk mengambil langkah-
langkah preventif; (b) kegagalan untuk mengambil langkah-langkah 
represif. Komandan atau atasan lainnya bertanggungjawab secara 

80  Eddy Djunaedi Karnasudirja, Tanggung Jawab Seorang Atasan terhadap 
Bawahan yang Melakukan Pelanggaran HAM Berat dan Penerapannya oleh Pengadilan Pidana 
Internasional dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, LPP HAN, Jakarta, 2005. hlm. 
56-57
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pidana jika mereka gagal untuk melaksanakan segala cara untuk 
mencegah atau menghentikan pelanggaran yang terjadi.

Jadi superior dianggap gagal untuk melakukan tindakan-tindakan  
preventif, Jika mereka tahu setelah terjadinya pelanggaran atau 
tidak mempunyai cara yang tersedia untuk mencegah ataupun 
menghentikan pelanggaran, mereka tetap bertanggung jawab jika 
mereka gagal untuk melakukan tindakan represif yaitu dengan 
�������� ������� ���������� ��� ����������Ǥ� ������� ������ �����Ƥ�ǡ�
mereka juga bertanggung jawab jika mereka tidak menyerahkan pelaku 
kepada otoritas yang berwenang untuk diadakan investigasi dan 
penghukuman, atau paling tidak melaporkan peristiwa pelanggaran 
kepada otoritas yang berwenang.81 

Sebagai pembanding Pasal 28 Statuta Roma secara khusus 
menentukan bahwa pertanggungjawaban pidana diberikan oleh 
superior yang gagal untuk melaksanakan pengawasan secara 
memadai atas pasukan atau bawahan yang berada di bawah komando 
dan pengawasannya yang efektif. Kelalaian melaksanakan tugas 
pengawasan yang efektif hanya akan relevan jika mengakibatkan 
suatu kejahatan yang dilakukan oleh pasukannya atau orang-orang 
yang berada di bawah komandonya. Hal ini mengindikasikan adanya 
kewajiban hukum seorang superior untuk  memberi informasi dan 
selalu mengawasi semua orang yang secara struktural hirarkis berada 
di bawah komando dan pengawasan efektifnya. 

Berdasarkan hal ini maka seorang superior akan bertanggung 
jawab secara pidana jika tidak melakukan pengawasan terhadap 
bawahannya secara memadai melalui pemberian informasi, 
pendidikan, nasehat, dan/atau pengawasan atas manfaat dari 
penerapan hukum yang tepat. Terjadinya peristiwa pelanggaran 
hukum yang dilakukan pasukan atau bawahan menunjukkan bahwa 
atasan tidak menggunakan seluruh kewenangan dan segala cara 
yang dimilikinya untuk mempengaruhi bawahannya untuk bertindak 
secara hukum dan untuk tidak terlibat dalam tindakan-tindakan yang 
melawan hukum, terutama atas kejahatan.82 

81  Claire de Than & Edwin Shorts, Op.cit., hlm. 140
82  Geert-Jan Alexander Knoops, An Introduction to The Law of International 
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Pertanggung-jawaban pidana yang sudah dilakukan oleh 
seorang bawahan yang melakukan kejahatan tidak menghapuskan 
pertanggungjawaban atasan karena dapat berarti menyangkut 
kegagalan untuk bertindak sebagaimana mestinya, kegagalan 
untuk mencegah, dan kegagalan untuk menghukum. Namun 
demikian kegagalan untuk bertindak akan sangat tergantung pada 
pengetahuan yang dimiliki atasan dan kesempatan untuk bertindak. 
Sebaliknya kepatuhan terhadap perintah atasan tidak serta merta 
mengindikasikan bahwa atasan atau mereka yang berada di atas rantai 
komando bertanggung jawab secara pidana jika perintah tersebut 
salah dipahami atau diterapkan oleh bawahan.83 

Dengan demikian doktrin pertanggung-jawaban komandan/
atasan ini terbagi tiga aspek:84 
1) Aspek Fungsional: Bahwa kedudukan seorang komandan harus 

menimbulkan kewajiban untuk bertindak. 
2) Aspek kognitif : Seorang komandan ”harus memiliki pengetahuan” 

(must have known) atau ‘seharusnya memiliki pengetahuan’ 
(should have known) tentang kejahatan;

3) Aspek Operasional: Harus ada kegagalan (failure)85untuk 
bertindak yang dilakukan komandan.

Pada kasus Akayesu (Trial Chamber), 2 September 1998 dinyatakan 
bahwa:86 

”Komandan tidak harus memiliki pengetahuan untuk membuatnya 
bertanggungjawab secara pidana, tetapi cukup dengan ia ‘seharusnya 
mengetahui’  bahwa bawahannya sedang atau telah melakukan 
kejahatan, dan komandan gagal (fail) untuk mengambil tindakan 
yang layak atau diperlukan untuk mencegah perbuatan tersebut 
atau untuk menghukum pelaku. Jadi dalam hal ini, komandan harus 
bertanggungjawab karena tindakan pembiaran (ommission) atau karena 

Criminal Tribunals: A Comparative Study, Ardsley, New York, 2003. hlm. 66.
83  Ibid, hlm. 371.
84 E. van Sliedregt, The Criminal Responsibility of Individuals for Violation of IHL, 

T.M.C Asser Press, The Hague, 2003. hlm. 135.
85 Pengertian “kegagalan/Failure” hendaknya diartikan secara luas mencakup 

pengertian “tidak melakukan/tidak melakukan tindakan yang layak”.
86 Human Rights Watch, Genoside War Crimes and Crimes Against Humanity, 

Topical Digest of the Case Law of The International Criminal Tribunal for Rwanda and 
the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 2006. Hlm. 70. 
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tidak berbuat apapun. Kelalaian komandan yang berakibat sangat serius 
sama halnya dengan menyetujui terjadinya kejahatan tersebut atau 
dapat juga disetarakan dengan adanya niat jahat.” 

Berdasarkan putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
unsur niat (mens rea) dari terdakwa dapat dilihat dari posisinya 
sebagai komandan yang menjadikannya memiliki kewenangan 
untuk melaksanakan tindakan yang layak untuk mencegah bahkan 
menghukum pelaku. Menurut beberapa kajian dinyatakan bahwa 
terdapat kekeliruan penerjemahan dan penafsiran terjadi dalam UU 
Pengadilan HAM berkenaan dengan tanggung jawab komandan militer 
atau atasan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU 26/2000 yang 
berbeda dengan apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban 
atasan dalam Statuta Roma sebagaimana diuraikan diatas. 

Disamping tanggung jawab seorang komandan militer terhadap 
bawahan yang berada dibawah komando dan pengendaliannya, UU 
ini juga menetapkan tanggung jawab setiap atasan kepada bawahan 
yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya dalama arti 
luas yang meliputi juga kelompok-kelompok non-organisasi militer 
yang memiliki sifat dan hirarkhi yang sama dengan organisasi mititer. 
Artinya, dalam hal hubungan antara atasan dan bawahan tersebut 
tidak termasuk dalam hubungan komando militer, atasan tersebut 
tetap bertanggung jawab terhadap bawahannya.

Dengan kata lain tanggung jawab atasan yang dimaksud disini 
tidak terbatas pada atasan sipil dan polisi saja. Termasuk dalam hal 
ini tanggung jawab dari seorang militer terhadap bawahannya yang 
hubungan dengannya bukan merupakan hubungan komando militer. 
Konsep ini dimuat dalam Statuta Roma dan Protokol Tambahan I Tahun 
1977 atas Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, tetapi belum dimuat dalam 
UU No. 26 Tahun 2000. Oleh karena itu, rumusan tentang tanggung 
jawab atasan dalam UU ini harus ditegaskan agar juga mencakup 
tanggung jawab atasan militer terhadap setiap bawahannya. 

11. Hakim Karir, Hakim ad hoc dan Pengadilan HAM ad-hoc

Dalam pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan 
mejelis hakim pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, 
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terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan HAM yang bersangkutan 
dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.87 Selanjutnya dikatakan bahwa, 
Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketuai oleh 
hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.88 Seperti diketahui 
peran Mahkamah Agung sejak pembahasan UU Pengadilan HAM ini 
sangat minim bahkan boleh dikatakan tidak berperan sama sekali.  
Pengangkatan hakim karir sebagai hakim pengadilan HAM hendaknya 
dibarengi dengan pengetahuan HAM yang memadai, mendalam dan 
memiliki wawasan instrumen HAM yang baik, apalagi hakim karir 
otomatis sebagai hakim ketua dalam majelis hakim pengadilan HAM.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nawawi Pomolango 
yang juga sebagai hakim pengadilan HAM mengakui bahwa selama 
ini memang pelatihan-palatihan HAM bagi hakim karir tidak pernah 
dilakukan oleh internal Mahkamah Agung, terkecuali lembaga 
lain yang melibatkan hakim-hakim MA seperti yang dilakukan oleh 
Komisi Yudisial, Lembaga HAM atau lembaga lainnya.89 Nawawi 
menambahkan, pentingnya hakim HAM khususnya hakim karir yang 
akan menangaani Pengadilan HAM permanen membangun persepsi 
yang sama sehingga tidak bias dalam menangani kasus-kasus 
pelanggaran HAM berat dimasa depan melalui pelatihan yang intensif 
����������������������������������Ƥ��������������������������������
dan lain-lain. Jika tidak, maka kompetensi hakim untuk mengadili dan 
mengungkap pelanggaran HAM akan sulit terwujud.90

Kurangnya wawasan dan pengetahuan HAM para hakim karir 
berakibat pada putusan pengadilan HAM yang tidak menyentuh 
secara substansi dari peristiwa pelanggaran HAM berat. Hal ini dapat 
kita lihat dari pertimbangan-pertimbangan putusan hakim dalam 
kasus pelanggaran HAM berat baik dalam kasus Timor Timur, Tanjung 
Priok dan kasus Abepura, Papua. Hal itu mendasari Komisi Yudisial 
melakukan pelatihan HAM yang dikhususkan kepada para hakim 
untuk membantu meningkatkan pemahaman HAM agar memahami 
persoalan HAM berat, instrumen internasional serta praktiknya 

87  Pasal 27 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000
88  Pasal 27 ayat (3), Ibid
89  Wawancara Nawawi Pomolango, tanggal 4 Juli 2013 di PN Jakarta Pusat.
90  Ibid
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dipelbagai negara lain.91

Hakim karir dalam sidang pelanggaran HAM berat kurang 
menggali suatu peristiwa pelanggaran HAM berat, pelbagai saksi kunci 
dalam pengalaman penulis mendampingi korban dan saksi dalam 
kasus pelanggran HAM Abepura yang diajukan tidak dijadikan saksi 
�������������������������������������Ƥ����������������������������
minim yang semestinya atas perintah pengadilan bisa dilakukan. 

Secara politis, kurangnya partisipasi MA dan ketidak-pedulian 
peningkatan kapasitas (capacity building) hakim karir menyebabkan 
kualitas putusan pengadilan HAM berat memprihatinkan terhadap 
ketiga kasus pelanggaran HAM berat yang telah disidangkan serta 
ketidak-cakapan hakim karir dalam menggali bukti-bukti pelanggaran 
HAM karena keterbatasan wawasan HAM yang dimiliki.

Dalam Pasal 28 UU Pengadilan HAM dinyatakan bahwa: “Hakim 
ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala 
Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung. Pengangkatan hakim ad hoc 
ini diperuntukan bagai hakim ad hoc di tingkat pertama dan banding. 
Sedangkan untuk pengangkatan hakim ad hoc ditingkat kasasi (MA) 
diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.92 

Secara politis, disini semakin nampak kepentingan kelompok 
“status quo” --pengikut rezim Orba-- untuk melemahkan kedudukan 
hakim ad hoc dilevel MA karena pengangkatannya didasari atas 
pertimbangan politik dengan memberi kewenangan kepada DPR 
untuk mengusulkan hakim ad hoc kasasi, padahal dalam pengangkatan 
hakim ad hoc ditingkat bawahnya diusulkan oleh Ketua MA, demikian 
pula dalam pasal ini dinyatakan Presiden memiliki kewenangan untuk 
mengangkat tapi untuk memberhentikan dihilangkan sehingga bisa 
saja hakim ad hoc ditingkat kasasi berstatus seumur hidup karena 
tidak diatur, serta inkonsistensi pembentuk UU ini terkait kewenangan 
Presiden dalam perihal pengangkatan dan pemberhentian hakim ad 
hoc seperti dalam Pasal 28 dan Pasal 33 ayat 4. Dalam kaitan ini, perlu 

91  Wawancara dengan Suparman Marzuki (Mantan Ketua Komisi Yudisial) 
pada tanggal 16 Juli 2013 di Kantor Komisi Yudisial di Jakarta.

92  Pasal 33 ayat (4) UU No. 26 Tahun 2000
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dipertegas bahwa urusan hakim dan pengadilan merupakan ranah 
dan kewenangan Mahkamah Agung.

Sedangkan dalam Ketentuan Pasal 43 ayat 1 dan 2 disebutkan 
bahwa:
1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum 

diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh 
Pengadilan HAM ad hoc.

2. Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.

Keharusan pemeriksaan perkara tindak pidana HAM yang berat 
yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 oleh Pengadilan 
HAM ad hoc, dan bukan Pengadilan HAM tetap yang dibentuk setelah 
berlakunya UU ini, hal ini menimbulkan permasalahan yang tidak 
menunjang kepastian penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang 
berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26/2000. 

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 yang 
menyatakan bahwa ‘untuk menentukan perlu tidaknya pembentukan 
Pengadilan HAM ad hoc atas suatu kasus tertentu menurut locus 
dan tempus delicti memang memerlukan keterlibatan institusi politik 
yang mencerminkan representasi rakyat yaitu DPR. Akan tetapi, 
DPR dalam merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM 
ad hoc harus memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan 
dari institusi yang memang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, 
DPR tidak akan serta merta menduga sendiri tanpa memperoleh 
hasil penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu dari institusi yang 
berwenang. Dengan demikian, dipandang perlu ketentuan mengenai 
tata cara pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc dimana ketentuan 
tersebut menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memberikan 
keputusan mengenai usulan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana 
Hak Asasi Manusia yang berat ad hoc berdasarkan hasil penyelidikan 
Komnas HAM dan penyidikan Jaksa Agung. 

Disamping itu perlu memuat ketentuan yang menegaskan 
perkara tindak pidana HAM yang berat yang harus diperiksa melalui 
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Pengadilan HAM Ad Hoc. Bahwa Pengadilan HAM Ad Hoc hanya 
memeriksa perkara yang terjadi sebelum diundangkannya UU NO. 
26/2000 yaitu tanggal 23 November 2000. Adapun perkara yang terjadi 
sesudah tanggal tersebut diperiksa melalui mekanisme dan prosedur 
acara yang telah ditetapkan yaitu oleh Pengadilan HAM permanen. 

Dalam hal ini, secara politis termuat beberapa kepentingan, 
yaitu: Adanya unsur kepentingan politik dalam proses pembentukan 
pengadilan HAM ad hoc yang merupakan ranah MA; ketiadaan 
mekanisme pembentukan pengadilan HAM ad hoc yang mengatur 
dalam UU ini; penanganan kasus pelanggaran HAM berat secara 
parsial; dan ketiadaan batas waktu dalam pembentukan Pengadilan 
HAM ad hoc yang berakibat hilangnya hak-hak korban dan kepastian 
hukum.

12. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)

Ketentuan Pasal 47 UU Pengadilan HAM, disebutkan:
1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi 

sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup 
kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi 
kebenaran dan Rekonsiliasi.

2. Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang.

Dalam rapat-rapat pansus, soal KKR memang tidak terlalu 
dibahas karena didelegasikan akan dibentuk perundang-undangan 
tersendiri yang akan membahas hal tersebut. Pada tanggal 6 Oktober 
2004 disahkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi (KKR). KKR dimaksud untuk menelusuri kembali 
pelanggaran HAM yang berat untuk mengungkap kebenaran, 
menegakkan keadilan dan membentuk budaya menghargai hak 
asasi manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan 
nasional. 

Dengan demikian untuk menuju rekonsiliasi syarat utamanya 
adalah pengungkapan kebenaran yang sesungguhnya terhadap suatu 
peristiwa pelanggran HAM berat yang diakui oleh pelaku. Di pihak lain, 
sebagai anggota PBB yang telah menerima prinsip-prinsip HAM PBB 
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yang sesungguhnya telah termuat dalam UUDN RI 1945, maka dalam 
menafsirkan UUDN RI 1945, dokumen-dokumen PBB tentang HAM 
harus dipertimbangkan dalam proses menuju rekonsiliasi nasional. 

Sayangnya, haka-hak korban seperti kompensasi, restitusi dan 
rehabilitasi dalam pelanggaran HAM berat “dibajak” oleh kepentingan 
politik yang lebih berpihak kepada pelaku dengan memasukkan Pasal 
27 UU KKR yang menentukan bahwa kompensasi dan rehabilitasi 
sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19, yaitu pemberian kompensasi, 
restitusi dan/atau rehabilitasi, diberikan apabila permohonan amnesti 
dikabulkan. 

Penjelasan pasal tersebut menentukan bahwa, apabila pelaku 
mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan 
penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf 
kepada korban atau keluarga korban sebagai ahli warisnya, pelaku 
pelanggaran HAM berat dapat mengajukan permohonan amnesti 
kepada Presiden. Apabila permohonan beralasan, Presiden dapat 
menerima permohonan tersebut, dan korban diberikan kompensasi 
dan/atau rehabilitasi.93

Sedangkan apabila permohonan amnesti ditolak, kompensasi 
dan rehabilitasi tidak diberikan negara, dan perkaranya ditindak lanjuti 
untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan UU Pengadilan HAM. 
Pengaturan ini mengandung kontradiksi antara satu bagian dengan 
bagian yang lain, terutama yang mengatur:

(1) Pelaku telah mengakui kesalahan, kebenaran fakta dan 
menyatakan penyesalan serta kesediaan minta maaf kepada 
korban.

(2) Pelaku dapat mengajukan Amnesti kepada Presiden.
(3) Permohonan dapat diterima atau dapat ditolak.
(4) Kompensasi dan atau rehabilitasi hanya diberikan jika 

amnesti dikabulkan Presiden.
(5) Jika amnesti ditolak, perkara diajukan ke Pengadilan HAM Ad 

Hoc.
Disini ada pencampuradukan dan kontradiksi yang terdapat dalam 

Pasal 27 UU KKR adalah menyangkut tekanan yang melihat pada pelaku 

93  Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember 2006.
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secara perorangan dalam individual criminal responsibility, padahal 
peristiwa pelanggaran HAM sebelum berlakunya UU Pengadilan 
HAM, baik pelaku maupun korban serta saksi-saksi lainnya sungguh-
sungguh sudah tidak mudah ditemukan lagi. Rekonsiliasi antara 
pelaku dan korban yang dimaksud dalam UU Pengadilan HAM sukar 
diwujudkan dengan pendekatan individual criminal responsibility. 
Mestinya dengan pendekatan demikian, yang digantungkan pada 
amnesti hanyalah restitusi, yang merupakan ganti rugi yang diberikan 
oleh pelaku atau pihak ketiga. 

Di pihak lain, jika tujuannya adalah rekonsiliasi, dengan 
pendekatan yang tidak bersifat individual, maka yang menjadi titik 
tolak adalah adanya pelanggaran HAM berat dan adanya korban yang 
menjadi ukuran untuk rekonsiliasi dengan memberikan kompensasi 
dan rehabilitasi. Kedua pendekatan tersebut, dalam hubungan dengan 
restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi tidak dapat digantungkan 
keharusan diterimanya amnesti pelaku, karena amnesti merupakan 
hak prerogatif Presiden, yang pengabulan atau penolakannya 
tergantung kepada Presiden. 

Fakta bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat, yang 
sesungguhnya merupakan kewajiban negara untuk menghindari 
atau mencegahnya, dan timbulnya korban yang seharusnya HAM-
nya dilindungi negara, telah cukup untuk melahirkan kewajiban 
hukum baik pada pihak negara maupun individu pelaku yang 
������ ��������Ƥ����� ������ ����������� ���������ǡ� ����������ǡ� ������
rehabilitasi kepada korban, tanpa persyaratan lain. Pelbagai pihak 
mendorong penyelesaian pelanggaran HAM berat dilakukan melalui 
mekanisme KKR ini, pembatalan UU KKR bukan berarti MK tidak setuju 
meknaisme non-judisial tetapi karena konsideran UU-nya yang salah 
mengakibatkan semua isi materinnya dibatalkan dengan harapan agar 
segera diperbaiki dan dibentuk ulang sebagai UU oleh DPR.94 

Harapan yang sama disampaikan oleh Agus Widjojo (Gubernur 

94  Wawancara dengan Mohd. Mahfud, MD. (Mantan Ketua MK), pada tanggal 
11 Juli 2013 di Jakarta.



211
PENGARUH POLITIK TERHADAP SUBSTANSI UNDANG-UNDANG NOMOR 26 

TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM

Lemhanas),95 Hamdan Zoelva (Mantan Ketua MK),96 Mohd. Mahfud, 
MD. (Koordinator KAHMI Nasional dan Mantan Ketua MK)97 dan 
Suparman Marzuki (Mantan Ketua Komisi Yudisial) bahwa KKR 
menjadi solusi realistis penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat 
dengan memperhatikan hak-hak korban.98 Agus bahkan memberi 
contoh penyelesaian secara kultural yang dilakukan oleh mantan 
Walikota Palu, Rusdi Mastura, yang meminta maaf kepada korban 
65 dan memberi kompensasi dalam wujud pemberdayaan ekonomi 
dan pemulihan hak-hak sosial dan politik serta menghilangkan 
stigmatisasi.99 Langkah kultural ini dapat menjadi pilot project  di 
daerah lain dan bahkan secara nasional.

Secara politis, penentuan adanya amnesti sebagai syarat, 
merupakan hal yang mengesampingkan perlindungan hukum 
dan keadilan yang dijamin oleh UUDN RI 1945. Hal demikian juga 
merupakan praktik dan kebiasaan secara universal sebagaimana telah 
dimuat dalam Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy 
and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human 
Rights Law And Serious Violations of International Humanitarian Law, 
��������������������������������ȋ�����Ȍǡ��ơ������������������
����������������������ơ�����ȋ������������������������������������������
yang diderita), yang dimaksudkan untuk memajukan keadilan dalam 
penanganan pelanggaran HAM berat, dengan memberikan reparasi 
yang proporsional sesuai dengan bobot pelanggaran dan kerugian 
yang dialami.100 

Praktik internasional maupun General Comment Komisi HAM 
PBB umumnya berpendapat bahwa amnesti tidak diperkenankan 
dalam pelanggaran HAM berat. Dikatakan bahwa meskipun KKR 
dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi 

95  Wawancara dengan Agus Widjojo (Gubernur Lemhanas) pada tanggal 16 
Januari 2017 di Kantor Lemhanas, Jakarta

96  Wawancara dengan Hamdan Zoelva pada 15 Juli 2013 di Kantor Mahkamah 
Konstitusi, Jakarta.

97  Wawancara dengan Mahfud, MD. pada 11 Juli 2013 di Jakarta.
98  Wawancara dengan Suparman Marzuki pada 16 Juli 2013 di Kantor Komisi 

Yudisial di Jakarta.
99  Wawancara Agus Widjojo, Op. cit.
100  Ibid
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keberadaan perdamaian dan rekonsiliasi nasional, tapi perlu upaya 
yang menentukan batasan terhadap amnesti, yaitu pelaku tidak 
boleh diuntungkan oleh amnesti tersebut. Amnesti seyogianya 
tidak mempunyai akibat hukum sepanjang menyangkut hak korban 
untuk memperoleh pemulihan (reparation), dan amnesti tidak boleh 
diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran hak asasi dan 
hukum humaniter internasional yang merupakan kejahatan, yang 
tidak memperbolehkan amnesti dan kekebalan bentuk lainnya. 

Oleh karena UU KKR pasal 27 diatas mensyaratkan amnesti untuk 
memenuhi hak-hak korban (kompesasi, restitusi dan rehabilitasi) 
menuju rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran, maka MK 
berpendapat hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D 
Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (1), Ayat (4), dan Ayat (5), UUD NRI 1945 
yang berakibat dibatalkannya UU KKR secara keseluruhan melalui 
Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006.

Meskipun dikatakan bahwa KKR hanya merupakan alternatif 
terhadap Pengadilan HAM dan bukan merupakan badan penegakan 
hukum, maka jelas bahwa dia merupakan satu mekanisme alternative 
dispute resolution, yang akan menyelesaikan satu perselisihan HAM 
secara amicable dan apabila berhasil akan menutup mekanisme 
penyelesaian secara hukum seperti penyelesaian pelanggaran HAM 
di Afrika Selatan, dan juga telah dikenal pula dalam hukum adat.101 
Ketertutupan proses hukum melalui Pengadilan HAM Ad Hoc apabila 
memperoleh penyelesaian di KKR merupakan hal logis dari satu 
mekanisme alternative dispute resolution sehingga memang tidak 
perlu dipandang sebagai pelanggengan impunitas. 

Karena, pada umumnya, penyelesaian dengan mekanisme hukum 
terhadap pelanggaran HAM berat sebelum berlakunya UU Pengadilan 
HAM, telah mengalami kesukaran dengan berlalunya jangka waktu 
yang lama yang menyebabkan hilangnya alat-alat bukti untuk dijadikan 
dasar pembuktian dalam pendekatan individual criminal responsibility. 

Upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui rekonsiliasi 
pernah diupayakan dimasa pemerintahan SBY melalui anggota Dewan 
Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan Hak Asasi 

101  Ibid
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Manusia, Albert Hasibuan, mengatakan, pelbagai pertemuan dan 
diskusi dengan para LSM dan aktivis HAM telah dilakukan dan bahkan 
rumusan rekomendasi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat 
telah diserahkan ke SBY sebagai Presiden.102 Tetapi hingga akhir 
masa jabatannya SBY sama sekali tidak menindaklanjuti hasil-hasil 
pertemuan dan rekomendasi tersebut. Upaya ini dibenarkan oleh 
Hendardi sebagai orang yang dipanggil Albert untuk mendiskusi 
rencana Wantimpres tersebut, kegagalan penyelesaian kasus-kasus 
pelanggaran HAM berat era SBY lebih disebabkan karena SBY tidak 
memiliki komitmen yang kuat dan nyali besar menghadapi teman-
temannya sendiri dan mungkin juga terkait dengan dirinya sendiri.103 
Berikut gambaran aspek politis substansi UU Pengadilan HAM. 

102  Wawancara dengan Albert Hasibuan (Wantimpres Bidang Hukum dan 
HAM) pada tanggal 23 Juli 2013 di Kantor Wantimpres, Jakarta.

103  Wawancara Hendardi, Op. cit.
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Tabel III. 3
Aspek Politis Substansi UU Pengadilan HAM

Pasal/Ketentuan Aspek Politis (Kepentingan)
Judul UU “Pengadilan 
Hak Asasi Manusia”

Judul UU dengan materinya rancu, karena 
judul mengatur tentang pelanggaran sedang 
isi materi mengatur kejahatan. Mengaburkan 
pengaturan kejahatan --sekalipun materinya 
memuat dua jenis kejahatan--dengan memberi 
judul pelanggaran.

Pasal 1 ayat 2 
Pelanggaran HAM 
yang berat (Defenisi 
dan Peristilhan)

x� Ketiadaan defenisi tentang apa yang 
dimaksud dengan “pelanggaran HAM yang 
berat” maka akan timbul perdebatan dan 
multi tafsir sekalipun jenis kejahatannya 
diakui. Hal ini merupakan upaya 
mengaburkan arti kejahatan HAM yang 
sesungguhnya harus dimuat dalam UU ini.

x� Peristilahan yang ambigu mengandung tafsir 
elastis dan tidak limitatif mengakibatkan 
kaburnya tujuan pembentukan UU ini, 
apakah menagatur perihal kejahatan atau 
sekedar pelanggaran yang derajat dan sifat 
“crime”nya sangat berbeda.

Pasal 5

Yurisdiksi Personal-
Teritorial

Ketentuan ini hanya mengatur bila pelakunya 
WNI atau melakukan di wilayah/negara 
lain. Tetapi tidak ada ketentuan jika WNI itu 
melakukan pelanggran HAM berat di negara 
pihak penanda tangan ICC, dalam hal itu 
Indonesia dapat dianggap tidak melindungi hak 
warga negaranya dalam pemberian pembelaan 
terkait kejahatan internasional karenanya perlu 
mempertimbangkan menjadi bagian dari negara 
��������������������Ƥ�����������������Ǥ�
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Pasal 8

Persoalan Kejahatan 
Genosida (the crime of 
genocide)

x� Penambahan kata 
“memusnahkan”

��Ƥ��������������������������������������Ǥ�
26/2000, di samping kata “menghancurkan”, 
terdapat tambahan frasa “atau memusnahkan”. 
Sedangkan di dalam Statuta Roma 1998 dan 
Konvensi Genosida 1948 hanya menyebut 
“menghancurkan”. Istilah “memusnahkan” 
berarti “melenyapkan”, “membinasakan”, 
atau “menghilangkan sama sekali”. Sedangkan 
”menghancurkan” tidak harus ”menghilangkan 
sama sekali”. Dalam hal ini menyulitkan pada 
aspek pembuktian ”memusnahkan” itu.

Kata “as such” 
(..dengan cara..)

Penerjemahan ini dipandang tidak tepat, 
karena terjemahan “dengan cara” adalah “by 
way of”. Sementara ‘as such’ sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 Statuta Roma adalah 
menunjuk pada kelompok yang dilindungi yaitu 
kebangsaan, etnis, rasial dan agama

Penghilangan kata 
“deliberately” dan 
“calculated to”, yang 
berarti “dengan 
sengaja” dan “yang 
diperhitungkan akan”

Dari rumusan Pasal 8 ini menguatkan dugaan 
adanya upaya pelemahan atas terpenuhinya 
unsur-unsur kejahatan genosida dengan cara 
mempersulit atau menghilangkan pemenuhan 
unsur-unsur dalam tindak pidana kejahatan 
HAM atau pelanggaran HAM berat.

Pasal 9 

Persoalan 
Kejahatan Terhadap 
Kemanusiaan (Crimes 
against humanity)

x� Frasa “sebagai 
bagian dari 
serangan”

Rumusan ini mempersulit pembuktian dari 
unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan 
yang seharusnya disebut salah satu dari 
perbuatan atau serangan itu sudah terpenuhi 
sebagai bukti, tetapi diperluas dan disatukan 
sebagai suatu perbuatan yang utuh dari semua 
jenis kejahatan sehingga dapat dipastikan akan 
menyulitkan penyidik dalam pembuktiannya
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Tentang istilah 
“meluas” 
(widespread) 
dan “sistematik” 
(systematic). Meluas 
berarti “bertambah 
luas”

Penerjemahan ini semestinya bearti ”luas” 
dan ”sistmatis”. Kesalahan penerjemahan 
mempersulit penyidik dalam pembuktian suatu 
kasus pelanggaran HAM berat serta ketiadaan 
penjelasan istilah “meluas” dan “sistematik” 
memberikan kesulitan untuk memastikan 
terdapatnya unsur “meluas” atau “sistematik” 
di dalam tindak pidana yang terjadi.Dalam kasus 
ICTY maupun ICTR kedua istilah ini dijelaskan 
secara lengkap.

Frasa “yang 
diketahuinya” 

Frasa “yang diketahuinya bahwa serangan 
tersebut” yang tercantum dalam Pasal 9  
terjemahan dari frasa “with knowledge of 
the attack” terdapat perbedaan pengertian 
yang mendasar, karena yang dimaksud adalah 
orang, sedangkan menurut ICC menunjuk pada 
serangan, hal ini merupakan upaya pengaburan 
dari “serangan” dan menunjuk “orang” yang 
sesungguhnya tidak terdapat dalam kalimat 
ini. Ini juga semakin memperjelas bahwa yang 
bisa dijerat hanya pelaku lapangan sementara 
tanggungjawab komando dikaburkan

Frasa “secara 
langsung”

Kesalahan penerjemahan ini berakibat  
secara hukum dalam penyidikan karena 
suatu perbuatan “harus” ditujukan secara 
langsung, padahal mestinya dimaknai salah 
satu perbuatan (dari beberapa perbuatan) yang 
ditujukan/diarahkan kepada suatu kelompok 
sipil. Jadi “secara langsung’ diganti dengan 
kata “ditujukan” untuk salah satu perbuatan 
dalam serangan terhadap kelompok sipil. 
Dengan makna seperti itu proses penyidikan 
lebih mudah karena cukup membuktikan 
satu perbuatan saja sudah memenuhi unsur 
kejahatan terhadap kemanusiaan tanpa harus 
ada unsur ditujukan langsung.
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��Ƥ���������������� Tindak pidana “pembunuhan” Pasak 340 KUHP 
menurut Pasal 9 huruf a akan sulit menetapkan 
terpenuhinya ketiga unsur perbuatan 
sebagaimana dimaksud. Pertama, merupakan 
suatu rangkaian perbuatan, kedua, bahwa 
rangkaian perbuatan itu ditujukan terhadap 
penduduk sipil, ketiga, bahwa merupakan 
kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan 
yang berhubungan dengan organisasi, dan 
keempat, bahwa dilakukan secara sistematis 
atau secara luas. Jadi rujukan KUHP bertujuan 
mempersulit pembuktian.

��Ƥ���������������
(persecution)

Yang dimaksud dengan “penyiksaan” dalam 
ketentuan UU Pengadilan HAM hanya terbatas 
pada menimbulkan kesakitan atau penderitaan 
����������ǡ������Ƥ��������������ǡ����������������
hanya pada seorang tahanan atau seseorang 
yang berada di bawah pengawasan. Dalam 
pengertian itu, persekusi sangat dibatasi pada 
orang perorang khususnya tahanan sementara 
��Ƥ�������������������������������������
--termasuk seseorang yang ditahan-- kelompok 
atau kolektivitas.

Penghilangan satu 
ayat (k) “perbuatan 
tidak manusiawi 
lainnya” 

Penghilangan ayat ini dari sumbernya ICC 
nampaknya untuk menghindari makna 
kejahatan terhadap kemanusiaan  dalam arti 
yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam 
huruf k dengan frasa “perbuatan tak manusiawi 
lain”. Hal lainnya, bahwa Pasal 7 Statuta Roma 
tidak hanya satu ayat tetapi tiga ayat yang 
tercantum. Ayat kedua justeru menjelaskan 
��Ƥ����������Ǧ����������������������������
dimaksud ayat 1, penghindaran adopsi 
ayat kedua bisa diduga untuk menghindari 
�����Ƥ����������������������������������
sehingga melahirkan multi tafsir dan kehilangan 
kepastian norma hukumnya. 
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Tidak dilengakapi 
dengan “elements of 
crimes”

Tidak diadopsinya dokumen ICC ini merupakan 
upaya menghalangi proses penyelesaian 
pelanggaran HAM berat yang terjadi di 
Indonesia dengan tidak memperjelas unsur-
unsur (elemen-elemen) --bahkan mengaburkan-- 
jenis kejahatan HAM berat.

Pasal 10 

Hukum Acara :

x� Ketentuan KUHAP 
sebagai Hukum 
Acara

KUHAP dinilai tidak relevan untuk mengatur 
hukum acara kejahatan luar biasa. Karenannya, 
dokumen “Rule of Procedure and Evidence” 
yang dipakai oleh MPI mestinya menjadi 
pertimbangan untuk dipakai dalam kasus 
kejahatan HAM yang sifatnya “extraordinary 
crime”, sedang KUHAP hanya menjangkau 
kejahatan biasa saja.

Penyelidikan, 
Penyidikan, dan 
Penuntutan 

x� Kewenangan (Pasal 
18) dan Mekanisme 
(Pasal 21 dan 23)

Pemisahan kewenangan penyelidikan, 
penyidikan dan penuntutan menghambat 
menuntaskan kasus pelanggaran HAM untuk 
diselesaikan. Banyak masalah-masalah teknis-
prosedural yang muncul antara Komnas HAM 
dan Kejaksaan Agung. Kewenangan Komnas 
HAM untuk penyelidikan dan merupakan 
lemabaga independen, sedang kewenangan 
penyidikan dan penuntutan oleh kejaksaan 
agung merupakan bawahan Presiden yang 
merupakan jabatan politik sehingga intervensi 
ke penyidikan dan penuntutan sangat terbuka 
untuk kepentingan kekuasaan.

Pasal 20 ayat (1) 

Frasa “Bukti 
Permulaan yang 
cukup”

Frasa “bukti permulaan yang cukup” berarti 
“bukti permulaan untuk menduga adanya 
tindak pidana bahwa seseorang yang karena 
perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 
bukti permulaan patut diduga sebagai 
pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat. Dengan kata lain, tujuan penyelidikan 
adalah menemukan orang yang patut diduga 
sebagai pelaku tindak pidana HAM yang 
berat. Kerancuan muncul dalam penjelasan 
selanjutnya Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan 
bahwa “Dalam penyelidikan tetap dihormati 
asas praduga tak bersalah sehingga hasil pe-
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nyelidikan bersifat tertutup (tidak 
disebarluaskan) sepanjang menyangkut nama-
nama yang diduga melanggar hak asasi manusia 
yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 92 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
HAM. Kenapa dirujuk ke UU 39/1999 dan bukan 
ke KUHAP agar konsisten hukum acaranya.

Ketiadaan 
kewenangan 
penyelidik untuk 
upaya paksa

Ketiadaan kewenangan “upaya paksa” dalam 
penyelidikan melemahkan proses penyelesaian 
terhadap kasus pelanggaran HAM berat karena 
para terduga/terperiksa dapat berdalih bahwa 
tidak ada keharusan datang untuk memenuhi 
panggilan Komnas HAM. Ketiadaan upaya paksa 
ini sebagai dampak dari pemisahan kewenangan 
penyelidikan dan penyidikan dalam kasus 
pelanggaran HAM. Dalam fungsinya sebagai 
pemantauan justeru diberi kewenangan 
“upaya paksa” atas perintah Ketua Pengadilan 
Negeri, sedangkan dalam fungsi penyelidikan 
(projustisia) pelanggaran HAM berat malah 
dihapus. Hal ini jelas bermuatan politis untuk 
melemahkan fungsi penyelidikan yang dimiliki 
Komnas HAM.

Pasal 20 ayat (3) 
Hubungan penyelidik 
dan penyidik

x� Ketiadaan batas 
waktu bagi 
penyidik untuk 
mengembalikan 
hasil penyelidikan 
kepada penyelidik. 

Pasal ini hanya menetapkan batas waktu 
pelengkapan dan penyampaian kembali hasil 
penyelidikan kepada penyidik oleh penyelidik, 
yaitu 30 (tiga puluh) hari. Tetapi berkas perkara 
dari penyidik ke penyelidik dengan alasan 
kurang lengkap tersebut hanya menetapkan 
waktu “segera” dan tidak menetapkan 
batas waktu yang jelas bagi penyidik 
untuk mengembalikan hasil penyelidikan 
kepada penyelidik. Hal ini mengakibatkan 
ketidakpastian proses penyelesaian perkara 
pelanggaran HAM yang berat

Pasal 22 ayat (1), (2), 
dan (3) 
Ketiadaan ketentuan 
mengenai batas waktu 
bagi penyidik untuk 
memulai penyidikan

Pasal ini tidak menetapkan batas waktu 
dimulainya penyidikan setelah hasil penyelidikan 
dianggap lengkap. Hal ini telah menimbulkan 
ketidakpastian proses penyelesaian tindak 
pidana HAM yang berat pada tahap penyidikan
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Ketiadaan ketentuan 
yang mengatur 
penyelesaian 
perbedaan pendapat 
antara penyelidik dan 
penyidik

Ketentuan yang mengatur penyelesaian 
terjadinya perbedaan pendapat antara 
penyelidik dan penyidik tidak ada sehingga 
menyebabkan terhentinya proses penyelesaian 
tindak pidana HAM berat akibat perselisihan 
pendapat tersebut. Perbedaan pendapat 
tersebut harusnya diselesaikan melalui 
pengadilan HAM, dalam hal ini penyelidik atau 
penyidik dapat mengajukan permohonan 
secara tertulis kepada Pengadilan. Pengadilan 
kemudian memeriksa perbedaan pendapat 
tersebut dan memberikan pendapatnya dalam 
bentuk penetapan yang bersifat mengikat dan 
Ƥ���Ǥ

Pasal 24 

Pendeknya waktu 
penuntutan

Singkatnya waktu penuntutan khususnya 
dalam Perkara yang harus diperiksa dan 
diputuskan oleh pengadilan HAM Ad Hoc 
yang pembentukannya harus diusulkan oleh 
DPR kepada Presiden dan ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden Waktu maksimum 70 
(tujuh puluh) hari kurang cukup karena 
kemungkinan ada kendala teknis, seperti 
DPR sedang menjalani masa reses, padatnya 
agenda DPR, atau kemungkinan perdebatan 
yang makan waktu di DPR dalam membahas 
masalah tersebut. Hal-hal itu menimbulkan 
situasi di mana waktu 70 (tujuh puluh) hari bagi 
penuntutan sudah lampau namun Pengadilan 
HAM Ad Hoc belum juga dibentuk. Apabila 
situasi demikian sungguh-sungguh terjadi 
dengan akibat bahwa penuntutan tidak dapat 
dilaksanakan lagi, penegakan hukum dan 
keadilan tidak dapat diterapkan hanya karena 
hambatan prosedural.

Pasal 21 ayat 3 
Pengangkatan 
penyidik ad hoc dan 
penuntut ad hoc

Penjelasan pengangkatan penyidik ad hoc yang 
dapat diangkat dari unsur organisasi politik 
memiliki implikasi negatif dalam penegakan 
hukum bagi pelaku pelanggaran HAM berat. 
Hal ini kontra prodiktif dengan keinginan 
masyarakat luas agar penyelesaian kasus 
pelanggaran HAM berat tidak di politisasi untuk 
kepentingan politik tertentu atau menyelamat-
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kan pelaku dan melanggengkan impunitas bagi 
pelanggar HAM. 

Pasal 43 ayat (1)

Ketentuan tidak 
berlakunya kadaluarsa 
(asas retroaktif)

Keberlakuan asas retroaktif dilakukan dalam 
rangka melindungi hak asasi manusia itu sendiri 
berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) UUDN RI 1945. 
Oleh karena itu undang-undang Pengadilan 
HAM yang mengatur tentang Pengadilan HAM 
Ad Hoc dengan kewenangan untuk memeriksa 
dan memutus perkara pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat yang terjadi sebelum 
diundangkannya undang-undang bukanlah 
merupakan penyangkalan terhadap asas non-
retroaktif. Pemberlakuan asas retroaktif ini 
dilakukan secara ketat dan terbatas, semata-
mata untuk keadilan dan jenis kejahatan khusus.

Pasal 34 ayat (1)

Perlindungan korban 
dan Saksi 

Sistem perlindungan saksi dan korban tidak 
cukup menjamin keselamatan yang berakibat 
pada: pertama, korban atau saksi tertentu tidak 
bersedia atau enggan memberikan keterangan 
atau kesaksiannya dan, kedua, korban atau 
saksi tertentu tetap tidak terlindungi keamanan 
pribadinya karena tetap mengalami ancaman 
Ƥ�������Ȁ����������������������������������Ȁ
atau setelah mereka memberikan keterangan 
atau kesaksian. Hal ini terjadi pada pengadilan 
HAM berat Abepura di Makassar, dimana setiap 
persidangan aparat kepolisian dari satuan 
Brimob dengan senjata lengkap laras panjang 
“meneror” arena persidangan yang secara 
jelas mengancaman keselamatan saksi maupun 
korban.

Pasal 35 ayat (1)

Kompensasi, Restitusi 
dan Rehabilitasi 

Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan 
rehabilitasi hanya dinyatakan bahwa “setiap 
korban pelanggaran HAM yang berat dan atau 
ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, 
restitusi, dan rehabilitasi”. Pilihan kata “dapat” 
berarti bahwa kompensasi, restitusi, dan 
rehabilitasi tidak diakui sebagai hak dan hanya 
diberikan kepada korban pelanggaran HAM 
yang berat atau ahli warisnya Pengadilan HAM 
atas diskresinya, atau sesuai dengan tuntutan 
penuntut umum, menetapkannya. 
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Karena ditetapkan [hanya] “dapat” diberikan, 
kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi karena 
tidak harus diberikan. Hal ini jelas mengabaikan 
tanggungjawab negara atas kegagalan untuk 
melindungi warganya.

Ketiadaan Sumpah 
Penyelidik

Ketentuan klausul sumpah hanya ditentukan 
secara tegas terhadap penyidik, penuntut 
umum dan hakim. Tidak ada ketentuan 
tentang kewajiban dan lafal sumpah yang 
harus diucapkan oleh penyelidik sehingga 
terkadang penegak hukum lain menganggap 
hasil penyelidikan Komnas HAM diragukan 
karena ketiadaan sumpah sebagai penyelidik 
. Penyelidik hendaknya memang disumpah 
terlebih dahulu sebelum melakukan 
penyelidikan karena penyelidikannya sendiri 
merupakan proses pro-justisia dengan 
konsekuensi adanya berita acara pemeriksaan 
(BAP) dan prosedur pengambilan sumpah 
cukup dilakukan oleh Ketua Komnas HAM. 

Pasal 36 dan Pasal 37 
Dianutnya ketentuan 
Pidana Mati

Pencantuman hukuman mati sesungguhnya 
berlawan dengan semangat penghargaan HAM 
itu sendiri, dengan kata lain, dianutnya pidana 
mati dalam UU ini dengan sendirinya melanggar 
dari esensi hak asasi manusia yang tak dapat 
dikurangi dalam keadaan apapun yaitu hak 
untuk hidup. Penghormatan terhadapa HAM 
tetapi menerapkan hukuman mati merupakan 
sikap ambivalen terhadap norma-norma HAM. 
Dalam hal itu, penghukuman maksimum penjara 
seumur hidup (tanpa remisi) dapat menjadi 
solusi sikap ambivalensi pemerintah.

Pasal 42
Tanggungjawab 
Komandan dan Atasan 
Polisi atau Sipil.
Frasa yang berbunyi 
“..komandan militer 
dapat dipertanggung-
jawabkan..”

Frasa tersebut menyimpang dari frasa 
sumbernya dalam Pasal 28 huruf (a) Statuta 
Roma yang berbunyi “…military commander 
shall be…” (“..komandan militer harus 
bertanggung jawab…”). Penggantian “shall” 
(harus) dengan “dapat” (may) berarti bahwa 
pertanggungjawaban komandan militer tidak 
merupakan keharusan melainkan opsional. 
Komandan militer tidak harus melainkan hanya 
dapat dipertanggungjawabkan [terhadap] 
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tindak pidana yang dilakukan oleh pasukan 
yang berada di bawah komandonya). 
Secara politis, penggantian istilah “shall” 
menjadi “dapat” telah melemahkan konsep 
pertanggungjawaban komandan militer dalam 
pelanggaran berat hukum humaniter dan 
kejahatan yang oleh komunitas internasional 
dipandang sebagai kejahatan menurut hukum 
internasional. 

Dalam frasa yang 
sama, setelah kata 
“dipertanggung-
jawabkan” tidak 
dicantumkan frasa 
“secara pidana”.

Di dalam Pasal 28 huruf (a) Statuta Roma 1998 
tercantum kata “criminally” (setelah “shall 
be”). Secara politis, dihapuskannya kata-kata 
“secara pidana” dari frasa asli di Statuta Roma 
menambah kelemahan ketentuan Pasal 42 ayat 
(1) mengenai konsep pertanggungjawaban 
komandan militer dalam peristiwa pelanggaran 
HAM yang berat. Hal ini mengakibatkan seorang 
komandan militer, yang meskipun dinyatakan 
bersalah setelah proses hukum, tidak perlu 
dimintai pertanggungjawaban secara pidana, 
melainkan dapat secara administratif atau 
pertanggungjawaban disipliner. Sementara 
pada Pasal 42 ayat (2) justeru diterjemahkan 
“dipertanggungjawabkan secara pidana”, jadi 
kesalahan penerjemahannya mengaburkan 
dan inkonsistensi. Pasal ini secara tegas 
menguatkan pengertian kejahatan terhadap 
kemanusiaan dalam pasal 9 yang cenderung 
ditujukan pada pelaku langsung di lapangan.

Frasa dalam Pasal 42 
ayat (1) huruf a yang 
berbunyi “..atau baru 
saja melakukan..”

Terjemahan ini keliru dari frasa aslinya di dalam 
Pasal 28 huruf (a) angka (i) Statuta Roma 
yang berbunyi “…or about to commit..”. 
Terjemahan yang benar adalah “…atau hampir 
melakukan…”. Secara politis, kekeliruan 
penerjemahan ini bukan saja merancukan 
maksud ketentuan yang bersangkutan, 
melainkan menjadi tidak berarti sama sekali, 
karena tidak ada relevansinya dengan 
kewajiban komandan militer untuk “mencegah” 
perbuatan yang hampir, jadi belum, dilakukan 
oleh pasukan yang berada di bawah 
komandonya, sebagaimana dimaksudkan dalam
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Pasal 42 ayat (1) huruf b. Kesalahan yang sama 
terulang di dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a.

Frasa “...yang berada 
di bawah komando 
dan pengendaliannya 
yang efektif..”

Frasa tersebut merupakan terjemahan dari 
kalimat Pasal 28 huruf (a) Statuta Roma 
yang berbunyi “…������������������ơ�������
command and control..” diterjemahkan 
menjadi “...yang berada di bawah komando 
dan pengendaliannya yang efektif..” juga tidak 
tepat dan, karenanya, dapat merancukan 
maksudnya. Istilah “�ơ������” dalam Pasal 42 
huruf (a) Statuta Roma berarti “yang secara 
nyata-nyata”, bukan “efektif” dalam arti 
“berhasil guna” sebagaimana yang diartikan 
dari penggunaan istilah “efektif” dalam Pasal 42 
ayat (1) UU 26 Tahun 2000.

Pertanggungjawaban 
Non-Militer

Pasal mengenai pertanggungjawaban 
nonmiliter (Polisi/Sipil) juga tidak dicantumkan 
padanan ketentuan yang tercantum dalam 
Pasal 28 huruf (b) angka (ii) Statuta Roma 
yang berbunyi “The crimes concerned activities 
����������������������ơ����������������������
and control of the superior” ([Di mana] 
Kejahatan menyangkut kegiatan yang berada 
di dalam tanggung jawab dan kendali yang 
nyata dari atasan [tersebut]”). Ketiadaan 
ketentuan ini di dalam UU No. 26/2000 akan 
lebih memungkinkan atasan nonmiliter tetap 
dapat dipertanggungjawabkan secara pidana 
meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh 
bawahannya tidak berada dalam tanggung 
jawab dan kendali yang nyata dari atas 
nonmiliter yang bersangkutan. 

Hakim Karir, Hakim ad 
hoc dan Pengadilan 
HAM ad-hoc

Pasal 27 ayat (2) 

Kurangnya partisipasi MA dan ketidak-pedulian 
peningkatan kapasitas (capacity building) hakim 
karir menyebabkan kualitas putusan pengadilan 
HAM berat memprihatinkan terhadap ketiga 
kasus pelanggaran HAM berat yang telah 
disidangkan serta ketidak-cakapan hakim karir 
dalam menggali bukti-bukti pelanggaran HAM 
karena keterbatasan wawasan HAM yang 
dimiliki.
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Pasal 28 

Hakim ad hoc diangkat 
dan diberhentikan 
oleh Presiden selaku 
Kepala Negara atas 
usul Ketua Mahkamah 
Agung

Pasal 33 ayat (4) UU 
No. 26 Tahun 2000

hakim ad hoc ditingkat 
kasasi (MA) diangkat 
oleh Presiden selaku 
Kepala Negara 
atas usulan Dewan 
Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia.

Pasal 34 ayat 2

Pengadilan HAM ad 
hoc sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(1) dibentuk atas usul 
Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik 
Indonesia berdasarkan 
peristiwa tertentu 
dengan Keputusan 
Presiden

Secara politis, disini semakin nampak 
kepentingan kelompok “status quo” 
--pengikut rezim Orba-- untuk melemahkan 
kedudukan hakim ad hoc dilevel MA karena 
pengangkatannya didasari atas pertimbangan 
politik dengan memberi kewenangan kepada 
DPR untuk mengusulkan hakim ad hoc 
ditingkat kasasi, padahal dalam pengangkatan 
hakim ad hoc ditingkat bawahnya diusulkan 
oleh Ketua MA, demikian pula dalam pasal 
ini dinyatakan Presiden memiliki kewenanan 
untuk mengangkat tapi untuk memberhentikan 
dihilangkan sehingga bisa saja hakim ad hoc 
ditingkat kasasi berstatus seumur hidup karena 
tidak diatur, serta inkonsistensi pembentuk UU 
ini terkait kewenangan Presiden dalam perihal 
pengangkatan dan pemberhentian hakim ad 
hoc seperti dalam Pasal 28 dan Pasal 33 ayat 4. 
Dalam kaitan ini, perlu dipertegas bahwa urusan 
hakim dan pengadilan merupakan ranah dan 
kewenangan MA.

Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
berdasarkan peristiwa tertentu dengan 
Keputusan Presiden. Dalam hal ini, secara 
politis termuat beberapa kepentingan, yaitu: 
Adanya unsur kepentingan politik dalam proses 
pembentukan pengadilan HAM ad hoc yang 
merupakan ranah MA; ketiadaan mekanisme 
pembentukan pengadilan HAM ad hoc yang 
mengatur dalam UU ini; penanganan kasus 
pelanggaran HAM berat secara parsial; dan 
ketiadaan batas waktu dalam pembentukan 
Pengadilan HAM ad hoc yang berakibat 
hilangnya hak-hak korban dan kepastian hukum.

Pasal 47 

Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi (KKR)

Secara politis, kendala terbesar dari KKR adalah 
pembentuk UU KKR berkepentingan agar 
pelanggaran HAM berat dimasa lalu “dibarter” 
dengan hak korban berupa kompensasi, 
restitusi dan rehabilitasi dengan diberikannya 
pelaku amnesti. Penentuan adanya amnesti 
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sebagsi syarat pemenuhan hak korban 
mengesampingkan perlindungan hukum 
dan keadilan yang dijamin oleh UUDN RI 
1945. Serta bertentangan dengan praktik 
dan kebiasaan universal sebagaimana telah 
dimuat dalam Basic Principles and Guidelines 
on the Right to A Remedy and Reparation for 
Victims of Gross Violations of International 
Human Rights Law And Serious Violations of 
International Humanitarian Law. Upaya KKR 
merupakan alternatif diluar mekanisme penal 
dan dibenarkan secara hukum sejauh tidak 
bertentangan dengan UUDN RI 1945 dalam 
perlindungan, pemenuhan dan penghormaan 
terhadap HAM dan atau melalui kebijakan 
hukum (UU) dan atau kebijakan politik negara.

Sumber: Diolah dari UU No. 26 Tahun 2000, Statuta Roma dan BPHN

B. Uji Materi Kasus Abilio Jose O. Soares104 

Abilio Jose O. Soares diwakili kuasa hukumnya, O.C. Kaligis 
dkk., mengajukan permohonan pengujian UU Pengadilan HAM pada 
tanggal 18 September 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi yang pada pokoknya permohonan tersebut diajukan 
dengan pertimbangan bahwa pemohon berdasarkan Putusan No. 
01/PID.HAM/AD HOC/ 2002/ PH. JKT.PST tanggal 14 Agustus 2002 
oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan HAM 
Jakarta Pusat, Pemohon dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 
pidana penjara selama 3 tahun, di mana putusan ini dikuatkan oleh 
Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia Ad Hoc Jakarta dalam peradilan 
tingkat banding dengan Putusan No. 01/PID.HAM/AD.HOC/2002/ PT 
DKI tanggal 13 Maret 2003. 

Baik Jaksa Penuntut Umum maupun Pemohon kemudian 
mengajukan upaya hukum kasasi atas Putusan No. 01/PID.HAM/
AD.HOC/ 2002/PT. DKI tanggal 13 Maret 2003 ke Mahkamah Agung 
Republik Indonesia dan atas permohonan Kasasi tersebut Mahkamah 
Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Reg. No. 04K/

104  Putusan MK No. 065/PUU-II/2004



227
PENGARUH POLITIK TERHADAP SUBSTANSI UNDANG-UNDANG NOMOR 26 

TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM

PID.HAM/ AD.HOC/2003 tanggal 1 April 2004 dimana pada pokoknya 
Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Kasasi menolak 
permohonan Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan 
Pemohon.

Pemohon adalah mantan Gubernur Timor Timur periode tahun 
1994 sampai dengan tahun 1999 di mana hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) 
UU Pengadilan HAM, yang memberikan adanya suatu landasan 
persidangan berdasarkan Asas Berlaku Surut atau Asas Retroaktif. Hak 
untuk tidak dituntut dengan menggunakan Asas Berlaku Surut adalah 
hak asasi manusia yang ada pada setiap orang tanpa kecuali dan tidak 
dapat dikurangi dalam keadaan apapun, di mana ketentuan ini secara 
jelas dan tegas bertentangan dengan UUD 1945, yaitu dalam Pasal 28 
I ayat (1)  selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran 
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 
diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut 
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak 

dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Dan karena itu hak untuk tidak dituntut dengan menggunakan 
Asas berlaku Surut merupakan hak konstitusional yang dimiliki setiap 
orang di Negara Republik Indonesia.

Perbuatan yang didakwakan kepada pemohon adalah 
pelanggaran HAM Berat berupa pembunuhan dan penganiayaan 
terhadap para penduduk sipil Pro Kemerdekaan sesuai Pasal 42 ayat 
(2) huruf a dan b, Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a dan h, Pasal 37 dan 
Pasal 40 UU Pengadilan HAM, di mana tempus delicti perbuatan yang 
didakwakan adalah antara bulan April dan September tahun 1999 
dengan locus delicti di wilayah Propinsi Timor Timur, sedangkan UU 
Pengadilan HAM baru disahkan pada 23 Nopember Tahun 2000.

Penerapan Asas Berlaku Surut yang diatur dalam pasal 43 Ayat (1) 
UU Pengadilan HAM yang mengakibatkan Pemohon harus menjalani 
proses persidangan sebagai terdakwa dan akhirnya harus menanggung 
hukuman pidana penjara yang sekarang ini telah dijalaninya selama 112 
hari juga terbukti merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi 
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manusia Pemohon karena berdasarkan konstitusi yang berlaku di 
Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 28 I ayat (1) UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, hak untuk tidak dituntut dengan Asas 
Berlaku Surut adalah hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi. 
Dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 I 
ayat (1) UUD 1945 terbukti bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan 
HAM yang mengatur berlakunya Asas Berlaku Surut terhadap kasus 
pelanggaran HAM Berat yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan 
HAM Ad Hoc jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.

Pemohon mohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut 
; Pertama, Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon 
untuk pengujian Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-
Undang Dasar Negara R.I. 1945; Kedua, Menyatakan bahwa Pasal 
43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara R.I. 1945; Ketiga, Menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) 
dan ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 
Hak Asasi Manusia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
dengan segala akibat hukumnya. 

Dalam permohonan tersebut, Pemerintah berpadangan bahwa 
masalah Pengadilan Hak Asasi Manusia atau Pengadilan Hak Asasi 
Manusia Berat dengan segala aspeknya memiliki relevansi yang kuat 
dengan dunia Internasional dikarenakan masalah pengakuan dan 
penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah menjadi pembicaraan 
di kalangan masyarakat nasional maupun internasional. Semangat 
membentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) begitu deras 
datangnya dari masyarakat, baik nasional maupun internasional.

Pelanggaran yang dikategorikan sebagai “gross violation of 
human rights” begitu meningkat dari sisi kualitatif maupun kuantitatif. 
Arah kualitatif disadari melalui suatu premis dari formulasi perbuatan-
perbuatan yang dapat dikatakan sangat tersistimatis, terkoordinatif 
bahkan akan sangat sulit pembuktiannya dari sisi hukum (pidana). Sisi 
kuantitatifnya adalah merupakan suatu peningkatan dari formulasi 
perbuatan pelanggaran hak asasi manusia melalui kriteria sisi waktu, 
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tempat maupun para pelakunya.
Kehendak Pemerintah bersama-sama dengan DPR untuk 

membentuk Pengadilan HAM merupakan suatu pemberlakuan yang 
imperatif sifatnya. Memang, kuantitas pelanggaran HAM di Indonesia 
belumlah dapat dikategorikan sebagai salah satu negara dengan 
penuh prioritasnya sebagai gross violation of human rights, namun 
demikian sejak adanya peristiwa penculikan para aktivis pro-demokrasi 
sekitar tahun 1997 sampai dengan peristiwa era peralihan wilayah atau 
pasca jajak pendapat di wilayah Timor Timur, persoalan pelanggaran 
HAM di lndonesia menjadi sangat primaritas dan memerlukan suatu 
ekspektasi yang dianggap serius dan urgensi penyelesaiannya.

Keberadaan asas retroaktif, perlu lebih mendalami keberadaan 
asas legalitas sebagai manifestasi dari prinsip kepastian hukum 
tersebut. Makna asas legalitas (principle of legality), begitu aslinya, 
yang dapat ditarik pengertiannya dari Pasal 1 ayat 1 KUHP sebagai 
makna yang berasal dari bahasa latin “Noellun Delictum, Noella Poena 
Sine Praevia Lege Poenali” (Tiada Delik, tiada pidana tanpa peraturan 
yang mengancam pidana lebih dulu). 

Dari perkembangan praktik hukum (pidana) yang kemudian 
������������������������������������Ƥ�������������ǡ��������������ȋ����Ȍ�
legalitas mengandung makna tersendiri. Ada 3 (tiga) ciri khusus yang 
terdapat didalam konsepsi “Negara Hukum” lndonesia, sebagaimana 
digariskan oleh Pemerintah dengan memperbandingkan antara 
prinsip-prinsip di dalam “Rule of Law” (Dicey) dan di dalam “Socialist 
Legality” yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
yang mengandung perlakuan yang sama di bidang politik, hukum, 
sosial ekonomis, budaya dan pendidikan; legalitas, dalam arti hukum 
dalam segala bentuknya; dan peradilan yang bebas, tidak memihak 
dan bebas dari pengaruh kekuasaan.

Sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 tentang 
Pengadilan HAM yang menyebutkan “Pengadilan HAM bertugas 
dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat”, sehingga prinsipnya Pengadilan Hak 
Asasi Manusia hanya akan mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM 
ke depan (asas nonretroaktif). Pengecualian atau penyimpangan 
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terhadap asas nonretroaktif ��������� ������� ���� �����Ƥ���� yaitu 
terhadap diberlakukannya Pengadilan HAM Ad Hoc yang berwenang 
untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran HAM yang berat yang 
terjadi pada masa lalu kasus terjadinya dimana (locus delicti) dan waktu 
kejadiannya jelas (tempus delicti) dengan perkataan lain ketentuan 
pasal tersebut tidak untuk yang lain. 

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan HAM menyatakan Pelanggaran HAM berat seperti 
genosida (genocide) dan kejahatan terhadap kemanusian (crimes 
against humanity) dapat diberlakukan asas retroactive sebagaimana 
ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang 
menyatakan “dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang 
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak 
disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak 
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan 
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 
surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apapun”, tidak bersifat absolut, namun harus dikaitkan 
dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 
yang sebagaimana tersebut di atas. Dengan adanya ketentuan-
ketentuan Pasal 28J yang sifatnya sejajar dengan ketentuan Pasal 28I 
ayat (1), maka menurut ilmu perundang-undangan menjadi “norma 
yang memiliki kekuatan hukum yang sama” tetapi saling berkaitan. 
Dengan ditempatkan Pasal 28J setelah Pasal 28I ayat (1) maka secara 
ilmu perundangundangan, Pasal 28J dapat merupakan ketentuan 
yang bersifat khusus atau dapat dikatakan sebagai ketentuan 
“pengecualian” terhadap ketentuan diatasnya. 

Sementara, DPR berpandangan bahwa pernyataan pemohon 
keliru dan tidak berdasar karena sebagaimana dimaksud dalam 
penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
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Hak Asasi Manusia disebutkan “... Hak untuk tidak dituntut atas dasar 
hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran 
berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam 
kejahatan terhadap kemanusiaan”. Pengecualian atau penyimpangan 
��������� ����� ���Ǧ����������� ��������� ������� ���� �����Ƥ����� ������
diberlakukannya Pengadilan HAM Ad Hoc yang berwenang untuk 
memeriksa dan mengadili pelanggaran HAM yang berat pada masa 
lalu kasus terjadinya dimana (locus delicti) dan waktu kejadiannya 
jelas (tempus delicti), dengan kata lain ketentuan pasal tersebut tidak 
untuk kasus yang lain.

Pandangan pemohon yang menyatakan penerapan ketentuan 
Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia telah merugikan hak konstitusional 
pemohon tidaklah beralasan, karena adanya ketentuan Pasal 43 ayat 
(1) tersebut untuk melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan 
maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian 
hukum, keadilan dan perasaan aman bagi perseorangan maupun 
masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 
Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan paling 
serius bagi eksistensi umat manusia, prinsip keadilan merupakan 
dasar keberlakuan asas retroaktif, tanpa asas tersebut maka banyak 
penjahat kemanusiaan tidak dapat diadili dan banyak pihak korban 
pelanggaran HAM berat tidak memperoleh keadilan.

Tidak beralasan apabila frase “tidak dapat dikurangi dalam 
keadaaan apapun” dalam Pasal 28I ayat (1) menyebabkan ketentuan 
dalam Pasal 28J ayat (2) menjadi tidak berarti, karena dalam Pasal 
28J ayat (2) juga terdapat penegasan “dalam menjalankan hak dan 
kewajibannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang 
ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
perlimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan, dan ketertiban 
umum dalam suatu masyarakat demokratis “.

Ketentuan Pasal 28J ayat (2) merupakan jaminan pengakuan 
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
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memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, 
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis. Jadi tetap dapat diberlakuakn asas retroaktif 
walaupun kejahatan tersebut telah dilakukan pada masa yang lalu, 
sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 28I ayat 
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah norma 
yang bersifat umum, sedangkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 
sebagai ketentuan pembatasan oleh Undang-Undang, sebagaimana 
yang dimaksudkan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan perkara tersebut 
dengan menyatakan menolak permohonan pemohon pada 3 Maret 
2005 yang disampaiakan di depan sidang terbuka MK. Dalam putusan 
itu, terdapat 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi dari 9 (sembilan) orang 
yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion), masing-
masing yaitu:
1) Achmad Roestandi

Achmad Roestandi105 berpendapat bahwa permohonan Pemohon 
seharusnya dikabulkan dengan alasan berikut:

a) Penerapan asas retroaktif bertentangan dengan asas 
hukum yang dianut oleh hampir seluruh sistem hukum 
pidana di dunia. Asas retroaktif, memang pernah diterapkan 
di dalam pengadilan, tetapi pengadilan yang melakukannya 
adalah pengadilan internasional seperti dalam pengadilan 
di Nuremberg, Tokyo, Rwanda, dan Yugoslavia. Walaupun 
di dalam hukum internasional, dalam keadaan tertentu 
dan darurat, pernah diterapkan asas retroaktif, tetapi 
pada akhirnya selalu kembali kepada sikap untuk tidak 
menerapkan asas tersebut. Dalam lingkup nasional, bahkan 
negara paling maju dan “beradab”, seperti Amerika Serikat, 
tetap mempertahankan asas non-retroaktif sebagaimana 

105  Letjend TNI (Purn) Achmad Rustandi merupakan mantan Ketua Fraksi 
TNI/Polri saat pembentukan UU Pengadilan HAM di DPR RI Tahun 2000.
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tercantum dalam Article I Section 9 Konstitusinya yang 
berbunyi: “No bill of attainder or ex post facto law shall be 
passed”.

b) Asas retroaktif bertentangan dengan salah satu standar 
minimal dalam menjamin proses pengadilan yang baik (fair 
trial) yang merupakan tonggak-tonggak dalam penegakan 
rule of law (negara hukum). Standar minimal dimaksud 
meliputi: 1) persamaan kesempatan bagi para pihak ; 2) 
pengucapan putusan terbuka untuk umum; 3) asas praduga 
tak bersalah ; 4) ne bis in idem ; 5) penerapan hukum yang 
lebih ringan, bagi terdakwa seandainya terjadi perubahan di 
bidang hukum; 6) larangan pemberlakuan asas retroaktif. 

c) Membiarkan penerobosan terhadap asas non retroaktif, 
ibarat membiarkan musuh merebut beach-head yang akan 
digunakan sebagai pancangan kaki untuk merebut medan-
medan strategis berikutnya. Penerobosan terhadap asas 
non-retroaktif, dapat dijadikan awal dari penerobosan 
terhadap keenam HAM lainnya, termasuk hak untuk 
beragama dan hak untuk tidak diperbudak, dengan alasan-
alasan yang direka-reka. Jika hal ini tidak diwaspadai sejak 
dini, maka penerobosan ini akan merupakan awal dari 
bencana besar yang mengancam HAM di masa yang akan 
datang. Penerapan asas retroaktif mungkin akan memuaskan 
kepentingan sesaat tetapi akan merugikan kepentingan 
jangka panjang, karena dapat digunakan sebagai alat untuk 
balas dendam (talionis) bagi penguasa terhadap lawan 
politiknya, sehingga hukum akan diposisikan sebagai alat 
kekuasaan belaka.

2) M. Laica Marzuki

a) Asas non-retroactive dilarang konstitusi. Pasal 28I ayat (1) 
UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwasanya “….hak 
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apapun”. Asas non-retroactive adalah amanah dan 
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perintah konstitusi, tidak dapat disimpangi, apalagi dinegasi 
oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Constitutie is 
de hoogste wet!. 

b) Larangan penerapan asas retroaktif tidak lagi sekadar diatur 
pada Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana yang memuat asas ‘nullum 
delictum, nulla poena sine preavia lege poenali’, walau pun 
prinsip Nullum Delictum dimaksud memang pernah–secara 
buiten werking gesteld – dikesampingkan oleh pemerintah 
pendudukan NICA di tahun 1945, berdasarkan stbl 1945 
nr 135, lebih dikenal dengan nama Brisbane Ordonnantie, 
tetapi asas non-retroaktif sudah tidak dapat disimpangi, 
apalagi dilanggar, dengan telah dicantumkannya prinsip 
tersebut pada Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945. Juga Pasal 28I 
UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat di-negasi oleh Pasal 28J 
UUDN RI Tahun 1945 yang hanya menetapkan pembatasan 
penggunaan hak dan kebebasan setiap orang atas dasar 
undang-undang dalam makna wet, Gesetz, tetapi sama sekali 
bukan dalam makna pembatasan atas dasar Grundgesetz 
(undang-undang dasar).

3) Abdul Mukthie Fadjar

a) Dalam perspektif Hukum Tata Negara (Hukum Konstitusi) 
boleh dikatakan hampir semua Konstitusi di dunia 
mengadopsi asas non-retroaktif, sehingga apabila UUD 1945 
dalam Pasal 28I ayat (1) merumuskan “Hak untuk hidup, 
hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati 
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 
untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak 
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apa pun” adalah tentu dengan penuh kesadaran 
dan bukti komitmen religiusitas serta kepada universalitas 
HAM. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah untuk restriksi 
terhadap sejumlah HAM di luar apa yang secara limitatif 
telah disebutkan dalam Pasal 28I ayat (1). 
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b) Dalam perspektif hukum pidana internasional, Statuta Roma 
tentang Mahkamah Pidana Internasional (International 
Criminal Court/ICC) tahun 1998 menyatakan dalam: 

x� Pasal 11 ayat (1): “Mahkamah memiliki yurisdiksi 
hanya terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah 
berlakunya statuta ini”; 

x� Pasal 24 ayat (1): “Seseorang tidak dapat bertanggung 
jawab secara pidana berdasarkan Statuta ini untuk suatu 
tindakan sebelum berlakunya Statuta ini”.

c) Berbagai argumentasi untuk menerapkan asas retroaktif 
secara terbatas bagi berbagai kasus pidana yang 
dikategorikan sebagai “extra-ordinary crime” dengan 
ukuran-ukuran yang belum jelas, lebih bernuansa 
pertimbangan politik (political judgement) ketimbang 
pertimbangan hukum, baik politik dalam dimensi nasional 
maupun internasional.

d) Kehadiran UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia, khususnya Pasal 43-nya yang menerapkan 
asas retroaktif, dari argumentasi yang dikemukakan 
oleh pembentuk undang-undang, menunjukkan adanya 
“political pressure” yang mempengaruhinya. Oleh karena 
itu, sudah seharusnya apabila Konstitusi [Pasal 28I ayat 
(1)] tidak bisa digoyahkan oleh undang-undang sebab jika 
tidak, Mahkamah akan menjadi penjagal Konstitusi, bukan 
penjaga Konstitusi.

C. Uji Materi Kasus Eurico Gitteres106 

Eurico Gutteres memberi kuasa kepada M. Mahendradatta, 
dkk., Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 43 ayat 
(2) beserta Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi, dengan surat permohonan 
bertanggal 19 Juni 2007 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Juni 2007. Pasal 43 ayat (2) dan 

106  Berdasarkan Putusan MK No.18/PUU-V/2007



236 Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesia

Penjelasan Pasal 43 ayat (2) yang berbunyi: 
“Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk 
atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan 
peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden”.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2) yang dinyatakan: 
“Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan 
dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia mendasarkan dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu 

yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini”.

Pemohon telah dirugikan hak konstitutionalnya untuk 
memperoleh perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUDN RI 1945.

Fakta hukum kegiatan DPR yang membentuk Pansus UU 
Pengadilan HAM, bahkan sebelumnya Komisi III DPR telah mengajukan 
rekomendasi agar DPR memberikan usul kepada Presiden RI untuk 
membentuk Pengadilan HAM ad hoc untuk peristiwa pelanggaran 
HAM adalah akibat dari diberlakukannya Pasal 43 ayat (2) beserta 
Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM sehingga terdapat 
hubungan kausalitas antara diberlakukannya Pasal 43 ayat (2) dengan 
tindakan DPR yang dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon. 

Dalam UU Pengadilan HAM, kata dugaan atau diduga ditemukan 
didalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi, “Penyelidikan adalah 
serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada 
tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.” Dimana 
berdasarkan pengertian pasal tersebut, maka dugaan merupakan 
suatu bagian dari sebuah tindakan hukum penyelidikan.

Penyelidikan merupakan suatu wewenang didalam sistim 
Pengadilan HAM yang hanya dimiliki oleh Komnas HAM sebagaimana 
Pasal 18 ayat (1) UU No.26/2000 yang berbunyi, “Penyelidikan terhadap 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia”. Sedangkan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) 
UU Pengadilan HAM yang berbunyi, “Kewenangan penyelidikan hanya 
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dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk 
menjaga objektivitas hasil penyelidikan karena lembaga Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia adalah lembaga yang bersifat independen”. 

Dengan demikian fungsi DPR disini adalah menggantikan atau 
bahkan tumpang tindih (overlap) atau mengambil alih fungsi Komnas 
HAM sebagai penyelidik dalam tindak pidana pelanggaran HAM 
berat. Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan penerapan asas 
retroaktif maupun eksistensi Pengadilan HAM ad hoc, tetapi proses 
pembentukannya melalui usulan DPR dan dengan Keputusan Presiden 
RI yang menurut Pemohon merugikan hak konstitusionalnya. Dengan 
perkataan lain, Pemohon tidak mengajukan pembatalan eksistensi 
Pengadilan HAM ad hoc tetapi memohonkan uji materiel terhadap 
proses pembentukannya.

Dalam permohonannya ke MK memohon agar memutus bahwa 
UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 43 ayat (2) dan 
penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena 
dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 
28G ayat (1) juncto Pasal 24A ayat (5), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 

Dalam sidang uji materi tersebut, pemerintah menyampaikan 
keterangannya bahwa  secara limitative kewenangan Pengadilan 
HAM ad hoc dalam Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM adalah hanya 
untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum 
Undang-Undang ini diundangkan. Maka terhadap kasus pelanggaran 
HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, 
termasuk yang berkaitan dengan kasus Pemohon, maka diperiksa dan 
diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. 

Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc adalah berkait erat dengan 
pemberlakuan asas retroaktif untuk mengadili pelanggaran HAM 
yang berat yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM diberlakukan, 
misalnya kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di 
Tanjung Priok (1984) dan Timor Timur pasca jajak pendapat (1999), 
disisi lain menurut Pemerintah pembentukan Pengadilan HAM ad 
hoc ������� Ƥ����Ƥ�� ��������� ������� ����������ǡ� ����� �����Ǧ������
impunity terhadap penegakan pelanggaran HAM yang berat dapat 
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dikesampingkan, juga diharapkan dapat menyelesaikan secara tuntas 
���ƪ����������������Ǧ�����������������������������������������������
dengan masyarakat yang lain, ataupun antar bangsa yang satu dengan 
bangsa yang lain. 

Pemerintah tidak sependapat dengan pandangan pemohon 
yang menyatakan bahwa usul pembentukan Pengadilan HAM ad hoc 
apabila terdapat dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM berat 
berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) beserta penjelasannya UU 
Pengadilan HAM, semata-mata ditentukan atas muatan dan intervensi 
politik dan bukan dalam rangka penegakan hukum. Pemerintah 
menjelaskan bahwa intervensi politik dari Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) dalam pembentukan Pengadilan ad hoc, selain dalam rangka 
menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana Pasal 20A ayat (1) dan 
ayat (2) UUD 1945), juga mengacu pada praktik-praktik kebiasaan 
internasional (international custom). 

Mengenai kedudukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai dengan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUUII/2004, dapat 
dijelaskan bahwa:

“Menimbang bahwa pembentukan pengadilan HAM ad hoc, 
sebagai forum untuk mengadili pelaku kejahatan yang tergolong ke 
dalam “kejahatan serius terhadap masyarakat international secara 
keseluruhan” (the most serious crimes of concern to the international 
community as a whole), sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU 
Pengadilan HAM, di samping dapat dibenarkan menurut UUD 1945 juga 
dapat dibenarkan oleh praktik dan perkembangan hukum internasional, 
yang antara lain ditunjukkan oleh pembentukan Mahkamah Pidana 
ad hoc (Ad Hoc Criminal Tribunal) di bekas negara Yugoslavia, yaitu 
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) dan di 
Rwanda, yaitu, International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). ICTY 
dibentuk (1993) dengan yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan 
perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang tempus delicti-nya 
dibatasi yaitu setelah 1 Januari 1991 dan locus delicti-nya adalah di wiliyah 
bekas Yugoslavia. 

Sementara ICTR dibentuk (1994) denga yurisdiksi untuk mengadili pelaku 
kejahatan genosida dan kejahatan serius lain terhadap hukum humaniter 
internasional (other serious crimes of international humanitarian law), 
dengan tempus delicti antara 1 Januari sampai dengan 31 Desember 
1994, sedangkan locus delicti-nya adalah Rwanda dan negara-negara 
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tetangganya. ICTY dan ICTR, yang keduanya didirikan berdasarkan 
Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun 
dibentuk setelah terjadinya peristiwa tetapi secara substansial yurisdiksi 
kedua Mahkamah ad hoc tersebut sesungguhnya adalah terhadap 
pelanggaran-pelanggaran yang sebelumnya sudah merupakan kejahatan 
����������������������������ȋ�������������ơ�����ǡ�������������������
Rome of the International Criminal Court, Nomos Verlagsgesellschaft, 
Baden-Baden, 1999, h. 324).

Demikian Pula halnya dengan Pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk 
berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM, yang meskipun 
dibentuk setelah terjadinya peristiwa atau pelanggaran, namun jenis 
jenis pelanggaran yang menjadi yurisdiksinya  (ratione materiale-nya) 
sesungguhnya merupakan pelanggaran-pelanggaran yang sudah 
merupakan kejahatan sebelum dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc 
dimaksud, yaitu dalam hal ini kejahatan genosida dan kejahatan terhadap 
kemanusiaan.”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka 
kedudukan Pengadilan HAM ad hoc di samping dapat dibenarkan 
menurut UUD 1945, juga dapat dibenarkan oleh praktik dan 
perkembangan hukum internasional, yang antara lain adanya 
pembentukan Mahkamah Pidana ad hoc (Ad Hoc Criminal Tribunal) di 
bekas negara Yugoslavia. 

Lebih lanjut Pemerintah menjelaskan bahwa Keputusan Presiden 
dalam pembentukan Pengadilan HAM ad hoc bukan bersifat 
pengaturan (regelling) tapi lebih bersifat penetapan (beschikking) 
dalam kasus atau peristiwa tertentu atas usul DPR yang merupakan 
pelaksanaan dari ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU Pengadilan HAM. 
Dengan demikian, pembentukan Pengadilan HAM ad hoc ini memenuhi 
ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. 

Dari uraian tersebut Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan-
ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM beserta Penjelasannya, 
baik secara formil (formel toetsingrecht), maupun materil (materiele 
toetsingrecht), tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 24A ayat 
(5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 
28I ayat (2) UUD 1945, dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan 
konstitusional Pemohon.

Sementara DPR sendiri berpandangan bahwa latar belakang 
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terbentuknya Pengadilan HAM ad hoc berdasarkan pada Risalah Rapat 
Pansus RUU tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada tanggal 2 
November 2000 yang bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik 
ditinjau dari kepentingan nasional maupun kepentingan internasional, 
maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di 
Indonesia perlu dibentuk Pengadilan HAM.

Dasar pembentukan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM 
adalah sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Pasal 104 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan 
dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun 
masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegasan, kepastian hukum, 
keadilan, dan perasaan aman, baik bagi perseorangan maupun 
masyarakat terhadap pelanggaran HAM yang berat. 

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan extra 
ordinary crimes dan berdampak secara luas, baik tingkat nasional 
maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur 
di dalam KUHP, serta menimbulkan kerugian baik materil maupun 
inmateril yang mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap 
perseorangan maupun masyarakat sehingga perlu segera dipulihkan 
dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, 
ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh 
masyarakat Indonesia. 

Dalam Risalah Rapat Pansus RUU tentang Pengadilan HAM pada 
tanggal 2 November 2000 dikemukakan bahwa pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-
undang ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc dan 
ketentuan Pasal 43 ayat (2) memberi kewenangan kepada DPR untuk 
membantu supaya Pemerintah dapat segera memproses, sebab kalau 
tidak, penyelesaiannya akan berkepanjangan. 

Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan yang bersifat khusus, kekhususan dalam penanganan 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah:
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a. Diperlukan penyelidik dengan membentuk tim ad hoc, 
penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc, dan hakim ad hoc;

b. Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan 
oleh Komnas HAM, sedangkan penyidik tidak berwenang 
menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

c. Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu 
untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 
di pengadilan;

d. Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan 
saksi;

e. Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa 
bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Mengenai pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti 
genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdasarkan 
hukum internasional dapat digunakan asas retroaktif diberlakukan 
pasal mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang 
ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan 
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dengan ungkapan lain asas retroaktif dapat diberlakukan dalam 
rangka melindungi hak asasi manusia itu sendiri berdasarkan Pasal 
28J ayat (2) UUD 1945 tersebut. Oleh karena itu undang-undang ini 
mengatur pula tentang Pengadilan HAM ad hoc untuk memeriksa dan 
memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum 
diundangkannya Undang-undang ini. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk 
atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan 
Presiden dan berada di lingkungan peradilan umum. Bahwa ketentuan 
Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM sebenarnya sudah pernah diuji 
oleh Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 065/PUU-II/2004 
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yang dimohonkan oleh Abilio Jose Osorio Soares. 
Mahkamah Konstitusi memberi pertimbangan bahwa 

pembentukan Pengadilan HAM ad hoc oleh Pemerintah Indonesia 
pada hakikatnya didasarkan atas mandat yang diberikan Dewan 
Keamanan PBB seperti termuat di dalam Resolusi 1264 (1999) yang 
telah diputuskan pada tanggal 15 September 1999 yang isinya antara 
lain, Dewan Keamanan PBB sangat prihatin karena memburuknya 
situasi keamanan di Timor Timur, khususnya adanya kekerasan yang 
berlanjut yang dilakukan terhadap warga sipil di Timor Timur sehingga 
mengakibatkan pemindahan yang sangat luas, termasuk laporan 
mengenai pelanggaran yang berat terhadap hukum humaniter dan 
HAM yang terjadi di Timor Timur dan Dewan Keamanan mendesak 
agar orang-orang yang melakukan kekerasan tersebut memikul 
tanggung jawabnya. Karena itu, Dewan Keamanan PBB juga mengutuk 
semua tindakan kekerasan di Timor Timur dan meminta agar mereka 
yang bertanggung jawab terhadap kekerasan tersebut dibawa ke 
pengadilan. 

Dengan Resolusi Dewan Keamanan tersebut, maka pemerintah 
Indonesia terikat akan kewajiban internasional untuk mengadili 
mereka yang bertanggung jawab terhadap kekerasan-kekerasan 
yang terjadi setelah jajak pendapat di Timor Timur melalui Pengadilan 
HAM ad hoc. Untuk tujuan tersebut, Komnas HAM telah membentuk 
Komite Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur (KPPHAM) untuk 
melakukan penyelidikan dan setelah melakukan tugasnya kemudian 
telah menyampaikan laporannya kepada Jaksa Agung pada tanggal 31 
Januari 2000 dan telah memberikan rekomendasi antara lain sebagai 
berikut: 

1) Minta kepada Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan 
terhadap para pelaku yang diduga terlibat dalam pelanggaran-
pelanggaran berat HAM yang berat di Timor Timur setelah 
jajak pendapat;

2) Minta kepada DPR dan Pemerintah untuk membentuk 
pengadilan nasional HAM yang mempunyai kewenangan 
untuk mengadili perkara-perkara pelanggaran HAM dan 
kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengacu pada hukum 



243
PENGARUH POLITIK TERHADAP SUBSTANSI UNDANG-UNDANG NOMOR 26 

TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM

nasional dan internasional (human rights dan humanitarian 
law). 

Bahwa atas rekomendasi KPP-HAM, Kejaksaan Agung telah 
melakukan penyidikan dan pada 1 September 2000 telah menetapkan 
kurang lebih 23 orang sebagai tersangka yang juga sebagai pelaku 
pelanggaran HAM di Timor Timur dan salah satunya pemohon.

 Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan bahwa: 1). 
Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian; 2). 
Menyatakan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sepanjang 
mengenai kata ”dugaan” bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3). Menyatakan 
Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sepanjang mengenai kata 
”dugaan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4). Menolak 
permohonan Pemohon untuk selebihnya; 5). Memerintahkan 
pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

Putusan MK tersebut tidak diambil secara bulat dari Sembilan 
hakim MK. Seorang Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda 
(dissenting opinion), yaitu Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna. Ia 
berpandangan bahwa Pasal 43 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) 
UU Pengadilan HAM, terlebih dahulu perlu dipahami bahwa substansi 
persoalan yang diatur dalam Bab VIII (Pasal 43 dan Pasal 44) UU 
Pengadilan HAM adalah persoalan keadilan transisional (transitional 
justice). Persoalan transitional justice dapat diberi pengertian sebagai 
upaya untuk memberikan penyelesaian yang adil baik kepada korban 
maupun pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi 
di masa lampau yang acapkali terjadi di negara-negara yang mengalami 
pergantian rezim dari rezim otoriter ke rezim yang demokratis, seperti 
halnya yang terjadi di Indonesia.

Dalam menyelesaikan persoalan transitional justice, negara-
negara pada umumnya akan menempuh dua alternatif, yaitu melalui 
pembentukan pengadilan hak asasi manusia ad hoc atau melalui komisi 
kebenaran dan rekonsiliasi, yang satu sama lain sifatnya substitutif. 
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Secara umum, dasar pemikiran yang melandasi pilihan-pilihan model 
penyelesaian persoalan transitional justice tersebut adalah: Pertama, 
beralih dari masa lalu yang menyakitkan memerlukan penyediaan 
ruang bagi kebenaran, rekonsiliasi, dan keadilan untuk kejahatan 
yang dilakukan oleh rezim sebelumnya namun tanpa mengadili rezim 
sebelumnya itu dengan cara yang semena-mena. 

Kedua, di lain pihak, sangatlah penting untuk membuat peralihan 
yang cepat dan menyeluruh ke dalam suatu sistem hukum, sosial, dan 
politik tanpa menyebabkan terjadinya pergolakan sosial dan politik. 
Penyediaan dua model alternatif penyelesaian persoalan transitional 
justice demikian adalah untuk mengakomodasi dan sekaligus 
mengakhiri konfrontasi dua kepentingan antara pihak-pihak yang 
pro proses hukum (pengadilan) dan yang kontra, yang sama-sama 
memiliki argumentasi kuat. 

Pegadilan HAM ad hoc, sebagai sarana penyelesaian persoalan 
transitional justice, hanya dibentuk dalam hal terjadi kasus-kasus 
pelanggaran HAM berat tertentu di masa lalu yang locus delicti 
maupun tempus delicti-nya ditentukan atau dibatasi dan tidak 
bersifat permanen. Berdasarkan alasan itu, terhadap permohonan 
pemohon I Dewa Gede Palguna berpendapat bahwa permohonan 
pemohon sepanjang menyangkut Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan 
HAM harus dinyatakan ditolak, sedangkan menyangkut Penjelasan 
Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM harus dinyatakan ditolak 
dengan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) dalam 
pengertian bahwa Penjelasan itu harus ditafsirkan bahwa keputusan 
DPR untuk mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc kepada 
Presiden diambil setelah terlebih dahulu ada hasil penyelidikan yang 
dilakukan oleh suatu institusi independen yang khusus dibentuk dan 
diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan 
telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebelum 
berlakunya UU Pengadilan HAM yang locus delicti maupun tempus 
delicti-nya ditentukan secara jelas.
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D. Relevansi International Criminal Court/ICC dengan UU No. 
26/2000 tentang Pengadilan HAM 

Selama ini, empat Pengadilan Pidana Ad Hoc Internasional 
telah dibentuk, yakni; International Military at Nuremberg (1945), 
Tokyo Tribunal (1946), International Criminal Tribunal for the Former 
Yugoslavia/ICTY (1996), dan International Crimminal Tribunal for Rwanda/
ICTR (1998). Kelebihan dan kekurangan dari keempat Mahkamah ini 
secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pendirian 
Pengadilan HAM Internasional atau Mahkamah Pidana Internasional 
(International Criminal Court/ICC). Khususnya dalam Draf International 
Law Commission (ILC) tahun 1994 tentang ICC, mendapat pengaruh 
yang sangat besar dari Statuta ICTY.107 Pembentukan pengadilan-
pengadilan pidana Ad hoc tersebut menuai kritikan masyarakat 
internasional yang mewarnai kinerja keempat mahkamah ad hoc 
tersebut yang pada akhirnya bermuara pada pendirian ICC. 

Berbagai kekurangan, kegagalan dan kelebihan dari mahkamah-
mahkamah internasional di atas akhirnya menggerakkan PBB 
untuk melaksanakan konferensi pada tahun 1998 untuk mendirikan 
suatu Pengadilan Pidana yang permanen yang diharapkan dapat 
menyempurnakan berbagai kelemahan dari Pengadilan Internasional 
sebelumnya. Sebenarnya aspirasi untuk mendirikan ICC telah muncul 
di era 1980-an melalui proposal yang diajukan Negara-negara Amerika 
Latin (yang diketuai oleh Trinidad dan Tobago) kepada Majelis Umum 
PBB.108

Selanjutnya, setelah pendirian ICTY dan ICTR, Majelis Umum PBB 
mendirikan Komite yang bernama Komite Persiapan untuk pendirian 
ICC (Preparatory Committee for The Establishment of an International 
Criminal Court), yang telah bertemu enam kali sejak 1996-1998 untuk 
mempersiapkan teks Konvensi sebagai dasar pendirian ICC.109 Puncak 
dari proses yang panjang tersebut adalah disahkannya Statuta ICC 

107  Report of the ILC on the Work of Its 46th Sess, UN GAOR, 49th Sessi, Supp No. 
10(A/49/10). Diambil dari Kriangsak Kittichaisaree, International Criminal Law, Oxford 
University Press, January, 2001, hlm. 27. 

108 Surat tanggal 21 Agustus 1989 dari Perwakilan Permanen Trinidad dan 
Tobago kepada Sekretaris Jenderal PBB, UNGAOR, 47th Sessi, Annex 44, Agenda item 
152, Un.Doc.A/44/195 (1989).

109  Ibid, hlm. 28. 
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dalam Konferensi di Roma tanggal 17 Juli 1998 sehingga Statuta 
tersebut akhirnya dikenal dengan nama Statuta Roma. Seperti yang 
tertuang dalam Mukadimah dari Statuta Roma tentang ICC, bahwa 
pengadilan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang global 
(global justice), memutuskan rantai kekebalan hukum (impunity) 
��������������������������ǡ�����������������ƨ���������������������
hukum nasional dalam menghukum pelaku kejahatan terhadap 
kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida. 

ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma tanggal 17 Juli 1998, ketika 
120 negara berpartisipasi dalam “United Nations Diplomatic Conference 
on Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal 
Court” telah mensahkan Statuta Roma tersebut.110 Dalam pengesahan 
Statuta Roma tersebut, 21 negara abstain, dan 7 negara menentang 
termasuk Amerika Serikat, Cina, Israel, dan India.111 Kurang dari empat 
tahun sejak Konferensi diselenggarakan, Statuta yang merupakan 
dasar pendirian Pengadilan bagi kejahatan yang paling serius yakni 
genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang serta 
kejahatan agresi ini, sudah berlaku efektif sejak 1 Juli 2002 yakni setelah 
͚͔� �������������Ƥ�������Ǥ� ���� ������������� ����� ������� ������ �����
dibandingkan dengan perjanjian multilateral lain dan jauh lebih cepat 
dari waktu yang diharapkan oleh masyaratakat internasional. Hingga 
����������͖͔͕͗�����������͕͖͖��������������Ƥ�����������������Ǥ112 

ICC sendiri secara resmi dibuka di Den Haag tanggal 11 Maret 1998 
dalam sebuah upacara khusus yang dihadiri oleh Ratu Beatrix dari 
��������������������������������������Ƥ������Ǥ113 Pendirian ICC ini 
juga dinilai sebagai karya monumental antar bangsa untuk memberi 

110 William Driscoll, Joseph Zompetti and Suzette W. Zompetti, The International 
Criminal Court: Global Politcs and The Quest for Justice, The International Debate Education 
Association, New York, 2004. hlm. 30; Lihat pula dalam, Haripin A. Tumpa, Peluang dan 
Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia. Kencana, Jakarta, 2010. hlm. 13-25.

111  Ibid, hlm. 131. 
112�� ´6LODQJ� SHQGDSDW� UDWLÀNDVL� VWDXWD� URPDµ�� PHODOXL�� http://www.

KXNXPRQOLQH�FRP�EHULWD�EDFD�OW�HH�D�FEG�����VLODQJ�SHQGDSDW�UDWLÀNDVL�VWDWXWD�
roma- [25/3/2014] atau lihat laman, http://en.wikipedia.org/wiki/States_parties_to_
the_Rome_Statute_of_the_International_Criminal_Court; [25/3/2014]; www. http://
www.iccnow.org/?mod=asp [25/3/2014] 

113  Baca sejarah ICC, http://www.iccnow.org/?mod=icchistory [25/3/2014]; 
Hans Peter Kaul, Developments at The International Criminal Court : Construction Site for 
More Justice: The ICC After Two Years, April 2005. hlm. 170.
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perlindungan dan penghormatan terhadap manusia berdasarkan asas-
asas hukum internasional yang berlaku sebagai kebiasaan masyarakat 
beradab, hukum kemanusiaan dan hati nurani.114 Berbeda dengan 
Pengadilan Internasional sebelumnya yang sifatnya ad-hoc, ICC 
merupakan pengadilan yang permanen,115 ICC ini hanya berlaku bagi 
kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma berlaku,116 ICC bersifat 
independent dan bukan merupakan organ dari PBB, karena dibentuk 
berdasarkan perjanjian multilateral. Namun antara ICC dengan PBB 
tetap memiliki hubungan formal.117 Pasal 13 beserta Pasal 16 Statuta 
����� �������������������������� ������ ����� ������ �����Ƥ���� �����
Dewan Keamanan PBB yang berhubungan dengan pelaksanaan 
yurisdiksi ICC yakni Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk 
memulai atau menunda dilakukannya investigasi berdasarkan BAB VII 
Piagam PBB. ICC ini juga hanya boleh mengadili para pelaku di atas 
usia 18 tahun.118 

ICC dalam statuta Roma merupakan lembaga permanen yang 
memiliki kekuatan untuk memberlakukan yuridikasinya terhadap 
pelaku tindak pidana internasional yang paling serius sebagaimana 
diatur dalam statutanya. Tujuan pembentukan ICC, adalah termasuk: 
Meningkatkan keadilan distributif; Memfasilitasi aksi dari korban; 
Pencatatan sejarah; Pemaksaan pentaatan nilai-nilai internasional; 
Memperkuat resistensi individual; Pendidikan untuk generasi 
sekarang dan di masa yang akan datang; dan Mencegah penindasan 
berkelanjutan atas HAM.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ICC harus melaksanakan 
tugasnya dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip predictability, 
consistency, dan keterbukaan serta kejujuran. Dalam hal yurisdiksi 
(kewenangan), ICC berwenang mengadili meliputi empat, yakni:119 

114  Muladi, Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam Kerangka 
Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana Nasional, Alumni, 
Bandung, 2011. hlm. 21. 

115  Pasal 3 (1) Statuta Roma
116  Pasal 24 Statuta Roma
117  Pasal 2 Statuta Roma
118  Pasal 26 Statuta Roma; Pasal 6 UU No.26 Tahun 2000
119  Bandingkan lingkup kewenangan yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 26 

Tahun 2000 yang hanya mengatur Personal Jurisdiction kewarganegaraan khusus 
Indonesia.
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1. Territorial jurisdiction (rationae loci), bahwa yurisdiksi ICC 
hanya berlaku dalam wilayah negara pihak, yurisdiksi juga 
diperluas bagi kapal atau pesawat terbang yang terdaftar di 
Negara pihak, dan dalam wilayah bukan negara pihak yang 
mengakui yurisdiksi ICC berdasarkan deklarasi ad-hoc.120 

2. Material jurisdiction (rationae materiae), bahwa kejahatan 
yang menjadi yurisdiksi ICC terdiri dari kejahatan terhadap 
kemanusiaan, kejahatan perang, genosida dan kejahatan 
agresi.121 

3. Temporal jurisdiction (rationae temporis), bahwa ICC baru 
memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang diatur dalam 
Statuta setelah Statuta Roma berlaku yakni 1 Juli 2002.122 

4. Personal jurisdiction (rationae personae), bahwa ICC memiliki 
yurisdiksi atas orang (natural person), dimana pelaku 
kejahatan dalam yurisdiksi ICC harus mempertanggung-
jawabkan perbuatannya secara individu (individual criminal 
responsibility), termasuk pejabat pemerintahan, komandan 
baik militer maupun sipil.123 

Selanjutnya, dalam hal penerapan dari keempat yurisdiksi ICC 
diatas pada suatu Negara, terdapat beberapa prinsip yang paling 
fundamental yakni:124

120  Pasal 12 Statuta Roma
121 Pasal 5-8 Statuta Roma; Bandingkan dengan Pasal 7, 8 dan 9 UU No. 26 

Tahun 2000 yang hanya mengatur dua jenis kejahatan, yakni Genosida dan kejahatan 
terhadap kemanusiaan.

122  Pasal 11 Statuta Roma
123  Pasal 25 Statuta Roma; Lihtap Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000.
124  Statuta ICC ini memiliki beberapa prinsip yang dapat digolongkan ke dalam 

�� JRORQJDQ� \DLWX�� �D��� 3ULQVLS�SULQVLS� \DQJ� EHUVLIDW� VSHVLÀN� GDQ� �E��� 3ULQVLS�SULQVLS�
\DQJ�EHUVLIDW�XQLYHUVDO���D���3ULQVLS�SULQVLS�\DQJ�EHUVLIDW�VSHVLÀN�LQL�PHOLSXWL���SULQVLS�
yaitu: 1). Prinsip komplementaris; 2). Prinsip non-impunity; 3). Prinsip admissibillty; 
4). Prinsip ne bis in idem yang bersifat limitative; 5). Prinsip kerjasama internasional; 
6). Prinsip non capital punishment; dan 7). Prinsip imunitas Hakim Majelis. Sedangkan 
(b). Prinsip-prinsip yang bersifat universal yang merupakan prinsip umum hukum 
pidana (general principles of criminal law) meliputi: 1). Prinsip nullum crimen sine lege; 2). 
Prinsip nulla poena sine lege; 3). Prinsip non-retroaktif; 4). Prinsip individual criminal 
responbility; 5). Prinsip command responbility; 6). Prinsip non kadaluarsa; 7). Prinsip 
pengecualian dalam pertanggungjawaban; dan 8). Prinsip praduga tak bersalah. Baca 
bagian 3 tentang Prinsip-prinsip Umum Hukum Pidana dalam Statuta Roma; lihat pula 
dalam, Romli Atmasasmita, Ibid.; 
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1) Prinsip Komplementaritas (Complementarily Principle)
Prinsip ini dicantumkan dalam Pasal 1 Statuta Roma, sebagai 

berikut: 
“An International Criminal Court shall be a permanent institution and 
shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most 
serious crimes of international concern,…shall be complementary to 

national criminal jurisdiction.”

 (ICC merupakan lembaga permanen dan mempunyai kekuasaan untuk 
melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling 
serius yang menjadi perhatian internasional…dan merupakan pelengkap 
terhadap yurisdiksi kejahatan nasional) 

Pengertian “complementary” atau komplementaritas 
sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 Statuta Roma tersebut, 
adalah bahwa telah disepakati secara bulat oleh seluruh peserta, 
bahwa jurisdiksi (pengadilan) nasional memiliki tanggung jawab 
utama untuk melaksanakan penyidikan dan penuntutan setiap 
kejahatan internasional yang menjadi wewenang ICC. Prinsip ini 
menunjukan bagaimana hubungan antara ICC dengan Pengadilan 
Nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, maka ada 2 (dua) hal yang 
esensial sebagai berikut:

a. Bahwa sesungguhnya ICC merupakan kepanjangan tangan/
wewenang dari pengadilan nasional dari suatu negara;

b. Bahwa sesungguhnya bekerjanya ICC tidak serta merta 
mengganti kedudukan pengadilan nasional. 

Kedua hal yang bersifat esensial tersebut diatas, dapat diukur dari 
standar penerimaan atau standards of admissibility, yang mensyaratkan 
4 (empat) keadaan. ICC menentukan suatu kasus adalah tidak dapat 
diterima oleh Pengadilan, jika :125

1. Kasus kejahatan internasional sedang disidik atau dituntut 
oleh sejumlah negara yang memiliki jurisdiksi atas kejahatan 
internasional tersebut kecuali : negara yang bersangkutan 
tidak mau (unwilling) atau tidak mampu secara bersungguh-
sungguh (unable genuinely) melaksanakan penyidikan atau 
penuntutan.

125  Pasal 17 ayat (1) Statuta Roma.
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2. Kasus kejahatan internasional tersebut telah disidik oleh 
negara yang bersangkutan, akan tetapi negara yang 
bersangkutan telah menetapkan untuk tidak menuntut 
tersangka/terdakwa, kecuali tindakan tersebut disebabkan 
oleh tidak adanya kehendak atau ketidak mampuan negara 
yang bersangkutan untuk secara bersungguh-sunguh 
melakukan penuntutan.

3. Terdakwa sudah diadili dan peradilan ICC tidak dapat 
dilaksanakan berdasarkan Pasal 20 ayat (3).

4. Kasus tersebut tidak bersifat serius untuk diteruskan dan di 
adili oleh Pengadilan. 

2) Prinsip “ne bis in idem” (double jeopardy) 
Prinsip ini diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Statuta Roma yang 

berbunyi : “No person shall be tried before another court for a 
crime referred to in article 5 for which that person has already been 
convicted or acquitted by the Court” (tidak ada orang yang diadili 
di depan pengadilan lain karena melakukan kejahatan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 5 yang telah didakwa atau dibebaskan oleh 
Pengadilan), terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20 angka 2 diatas, terdapat kekecualian dalam Pasal 20 ayat 3 yang 
berbunyi sebagai berikut : 

“No person who has been tried by another Court for conduct also 
proscribed under articles 6, 7, or 8 shall be tried by the Court with respect 
to the same conduct unless the proceedings in the Court: (a) Were the 
purposes of shielding the person concerned from criminal responsibility 
for crimes within the jurisdiction of the court; or (b). Otherwise were not 
conducted independently or impartially in accordance with the norms 
of due process recognized by international law and were conducted in 
manner which, in circumstances, was inconsistent with an intent to bring 

the person concerned to justice.”

(Tidak seorang pun yang telah diadili oleh suatu pengadilan lain untuk 
perbuatan yang juga dilarang berdasarkan pasal 6, 7 atau 8 boleh diadili 
oleh Mahkamah berkenaan dengan perbuatan yang sama kecuali kalau 
proses perkara dalam pengadilan lain itu: (a). adalah dengan tujuan 
untuk melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab 
pidana untuk kejahatan yang berada di dalam jurisdiksi Mahkamah; 
atau (b). Sebaliknya tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak 
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sesuai dengan norma-norma mengenai proses yang diakui oleh hukum 
internasional dan dilakukan dengan cara yang, dalam keadaan itu, tidak 
sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke 

depan Mahkmah)

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 3 tersebut diatas 
ditegaskan, bahwa terhadap kejahatan-kejahatan genocide, crime 
against humanity and war crimes sebagaimana tercantum dalam Pasal 
6, 7, dan 8, prinsip ne bis in idem dapat dikesampingkan hanya dalam 
2 (dua) keadaan sebagimana telah diuraikan di atas, yaitu: Pengadilan 
nasional dilaksanakan untuk melindungi seseorang/kelompok orang 
dari pertanggungjawaban pidana; dan Pengadilan nasional tidak 
dilaksanakan secara bebas dan mandiri sesuai dengam norma-norma 
“due process” yang diakui Hukum Internasional dan tidak sejalan 
dengan tujuan membawa keadilan bagi orang/kelompok orang yang 
bersangkutan.

3) Prinsip “nullum crimen sine lege”
Prinsip ini diatur dalam Pasal 22 yang sangat dikenal dengan asas 

legalitas merupakan tiang yang kokoh dan memperkuat supremasi 
hukum. Yang sangat penting dari Statuta Roma mengenai asas ini 
������������ ������ ͖͖� ����� ͖� �������������ǣ� ǲ������Ƥ���������� ������
shall be strictly construed and shall not be extended by analogy. In 
����� ��� ���������ǡ� ���� ��Ƥ������� ������ ��� ������������ ��� ������� ���
���� ������� ������ ������������ǡ� ����������� ��� ���������ǳ� ȋ��Ƥ�����
mengenai kejahatan harus ditafsirkan dengan ketat dan tidak boleh 
������������������������Ǥ�����������������������������ǡ���Ƥ����� ����
harus ditafsirkan yang menguntungkan orang yang sedang diselidiki, 
dituntut atau dihukum). Dari kete ntuan tersebut diatas jelas 
bahwa sejalan dengan asas “praduga tak bersalah” (presumption of 
innocence) jika ada keragu-raguan mengenai materi muatan dalam 
Statuta Roma ini, defenisi harus menguntungkan kepada seseorang 
yang sedang disidik, dituntut, atau diadili. 

Bertitik tolak pada latar belakang, substansi dan muatan 
ketentuan dalam Statuta Roma, maka Indonesia yang merupakan 
anggota PBB dan aktif dalam Konferensi Diplomatik yang membahas 
������������������������������������������Ƥ�����������������������
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dengan ketentuan hukum domestik yang sudah ada dalam UU 
No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. ICC harus merupakan 
komplementer (pelengkap) dari yurisdiksi pidana nasional suatu 
Negara” (complementarity principle). Hal ini secara eksplisit dijelaskan 
dalam paragraph 10 Mukadimah Statuta Roma serta dalam Pasal 
1 Statuta Roma. Namun pada intinya prinsip komplementer ini 
menegaskan bahwa fungsi ICC bukanlah untuk menggantikan 
fungsi sistem hukum nasional suatu Negara, namun ICC merupakan 
mekanisme pelengkap bagi negara ketika negara tidak mau (unwilling) 
atau tidak mampu (unable) untuk menghukum pelaku kejahatan yang 
merupakan yurisdiksi ICC. 

Kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat 
internasional secara keseluruhan tidak boleh dibiarkan tak dihukum 
dan bahwa penuntutan terhadap pelaku kejahatan tersebut secara 
efektif harus dijamin dengan mengambil langkah-langkah di tingkat 
nasional dan dengan memajukan kerja sama internasional. Sehingga 
pada akhirnya kejahatan-kejahatan seperti itu dapat dicegah dan tidak 
akan terulang di kemudian hari. Karena pada hakikatnya, keadilan 
yang tertunda akan meniadakan keadilan itu sendiri (justice delayed 
can be justice denied).126

Masalah promosi dan perlindungan HAM di Indonesia menjadi 
salah satu ‘primary trigger factors’ terjadinya gerakan reformasi di 
Indonesia pada penghujung Tahun 1998. Reformasi sendiri pada 
dasarnya merupakan usaha sistematis dari seluruh bangsa Indonesia 
untuk rnengaktualisasikan kembali ‘core values’ demokrasi yang 
pada masa-masa sebelumnya mengalami distorsi. Eksistensi promosi 
dan perlindungan HAM yang efektif merupakan salah satu indeks 
demokrasi yang sangat penting. 

Komitmen Indonesia terhadap HAM dibuktikan melalui 
keberadaan TAP MPR-RI No. XVII/MPR/1998; UU No.39 Tahun 1999 
dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan puncaknya 
adalah pemantapan pengaturan HAM dalam UUD 1945 melalui proses 
���������Ǥ��������������������������������������Ǧ������������Ƥ�����
terhadap pelbagai instrumen HAM internasional, Bahkan delapan dari 

126  Romli Atmasasmita, Ibid
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��������� ��������� ������ ���� ������ ������Ƥ����Ǣ� �������� ���������
Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 
Konvensi Menentang Penyiksaan, Konvensi Anti Ras Diskriminasi dan 
lainnya.

Tidak dapat diingkari bahwa keberadaan UU No. 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan HAM sebagai perbaikan dari Perppu No. 1 Tahun 
1999 sebelumnya merupakan reaksi terhadap dunia internasional yang 
ingin mengadili mereka yang dituduh melakukan kejahatan terhadap 
kemanusiaan di Timor Timur paska jejak pendapat. Bangsa Indonesia 
secara terhormat memutuskan untuk menyelesaikan sendiri persoalan 
tersebut melalui pengadilan nasional, yang substansi hukumnya 
secara parsial adalah disesuaikan dengan ICC. 

Perkembangan situasi politik dan keamanan di wilayah Republik 
Indonesia sejak masa pemerintahan Orde Baru sampai saat ini telah 
membuktikan berbagai tindakan-tindakan kekerasan oleh aparatur 
negara terhadap perorangan atau kelompok dalam masyarakat yang 
telah menimbulkan korban yang sangat banyak dan menyengsarakan. 
Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi telah 
menunjukan bahwa suatu proses peradilan atas pelaku penggaran 
HAM masih mandek dan jalan ditempat. 

Relevansi pembentukan ICC dan terbentuknya Peradilan HAM 
melalui UU No. 26 Tahun 2000 mempengaruhi sistem peradilan pidana 
di Indonesia dengan masuknya peradilan HAM sebagai salah satu jenis 
peradilan yang ada dalam lingkup kekuasaan kehakiman dibawah 
Mahkamah Agung. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Kekuasaan Kehakiman kemudian diubah menjadi UU No. 4 Tahun 
2004 dan dipertegas lagi dalam UU No. 48 Tahun 2009.127 

Hal ini pun juga mengubah sistem pidana dan pemidanaan yang 
selama ini hanya berdasarkan KUHP semata. Dengan dianutnya material 

127  Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yakni UU No 48 tahun 2009 pada 
pasal 1 angka 8 terdapat pengertian Pengadilan khusus. Pengadilan khusus adalah 
pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus 
perkara tertentu, yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan 
peradilan dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang. Pengaturan 
pengadilan khusus dalam batang tubuh Undang-Undang No 48 Tahun 2009 semakin 
memperjelas, mempertegas posisi, kedudukan dan legitimasi pengadilan khusus 
yang tidak disebutkan secara rinci dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 
sebelumnya.
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jurisdiction (rationae materiae) dari ICC yakni Genocide (genosida); 
Crime Againts Humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan); War 
crimes (Kejahatan Perang); dan Aggression (kejahatan Agresi) maka 
norma hukum yang dikandung berbeda dengan norma hukum 
dalam KUHP selama ini; seperti pembunuhan misalnya, pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHP berbeda dengan pembunuhan dalam makna 
kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.128

Dalam hal itu, menurut Romli Atmasasmita, perubahan sistem 
pidana di Indonesia dengan menjadikan Statuta Roma sebagai inspirasi 
pembentukan pengadilan HAM, maka ada beberapa hal mendasar 
yang perlu diperhatikan sebagai berikut:129   
1. Pelanggaran HAM yang sangat berat (serious violation of human 

right) sudah merupakan dan dipandang oleh seluruh masyarakat 
internasional sebagai “serious crimes of international concern” 
sehingga pelanggaran HAM yang sangat berat bukan semata-
mata masalah hukum nasional, melainkan merupakan masalah 
hukum internasional. Konsekuensi logis dari dasar pemikiran 
tersebut, maka peradilan atas pelanggaran HAM yang sangat 
berat bukan semata-mata jurisdiksi pengadilan nasional melainkan 
juga merupakan jurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

2. Penggolongan atas pelanggaran HAM yang sangat berat 
sebagaimana dimuat dalam Pasal 5, 6, 7, dam 8 Statuta Roma 
(1998) bukan merupakan kejahatan biasa (ordinary crimes) 
melainkan merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra-
ordinary crimes) sehingga penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan suatu pengadilan terhadap kejahatan ini 
memerlukan pengaturan secara khusus dan berbeda dengan 
pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 
seperti KUHP dan Undang-undang Pidana Khusus lainnya.

3. Institusi yang relevan dan sesuai untuk memeriksa, dan menyidik 
pelanggaran HAM yang berat memerlukan prasarana dan sarana 
secara khusus yang memadai sehingga proses peradilan atas 
kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat dapat dilaksanakan 

128  Lihat Pasal 5 dan 6 Statuta Roma
129  Romli Atmasasmita, “Hukum Pidana.., Makalah, Ibid.
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secara “impartial”, “fair” dan “transparan” dengan mengacu 
kepada standar yang diakui berdasarkan Hukum Internasional.

Sementara Muladi menyikapi keberadaan UU Pengadilan 
HAM dengan menekankan perlunya amandemen setelah mengkaji 
pengalaman dalam praktek pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2000 
tersebut dengan memberi catatan sebagai berikut:130 
1. Jurisdiksi Pengadilan HAM, sebaiknya juga mencakup kejahatan 

perang (war crimesȌǤ������������������� ���ƪ������������������
internasional masih cukup besar di Indonesia; Pengalaman masa 
lalu meyakinkan bangsa Indonesia atas kesiapan TNI dan aparat 
yang lain untuk bertindak professional dalam melaksanakan 
tugasnya.

2. Terjemahan Statuta Roma 1998 tentang ICC sepanjang mengenai 
perumusan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengadopsi 
perumusan ICC tidak sempurna dan tidak lengkap. Contohnya 
adalah pengertian serangan (attack) yang menghilangkan 
kalimat ‘...to commit such attack’; kemudian penghilangan 
kata ‘any’ sebelum kata ‘population’ yang bermakna luas serta 
penghapusan kejahatan yang ke 11 dalam kejahatan terhadap 
kemanusiaan yaitu ‘Other inhumane acts of a similar character 
������������������������������ơ�����ǡ������������������������������
to mental or physical health’;

3. Harmonisasi terhadap Statuta Roma 1998 tidak lengkap, karena 
sekaligus tidak melakukan harmonisasi terhadap dua dokumen 
yang lain yaitu dokumen ‘The Elements of Crime’ dan Dokumen 
‘Rule of Procedure and Evidence’ ;

4. Kedudukan Komnas HAM sebagai penyelidik ad-hoc; harus 
disertai dengan ekspertis penyelidikan yang memadai;

5. Standar implementasi Pasal 43, khususnya tentang lembaga 
mana yang berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya 
‘pelanggaran HAM berat’ sebagai syarat untuk dibentuknya 
Pengadilan HAM ad hoc atas usul DPR dengan Keputusan 

130  Muladi, “Peradilan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Nasional dan 
Internasional,” Makalah, Jakarta, Juli 2003. hlm. 15
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Presiden perlu penegasan;
6. Implementasi Pasal 47 tentang keharusan untuk membentuk UU 

tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi belum terlaksana 
setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan UU KKR;

7. Pidana minimum khusus yang penerapannya tidak disertai dengan 
pedoman, menimbulkan kesulitan dalam-perspektif keadilan;

8. Pedoman yang berkaitan dengan ‘command responsibility’, 
perlu dipertegas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang 
berbeda-beda.

Jadi, pada prinsipnya ICC sangat penting keberadaannya sebagai 
pelindung HAM dan memberi penghukuman bagi pelaku pelanggran 
HAM berat untuk menjaga kehormatan dan martabat nilai-nilai 
kemanusiaan. Dan dengan di undangkannya UU pengadilan HAM 
bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional telah ikut 
serta dalam penghormatan dan perlindungan tersebut. Sayangnya, 
bahwa adopsi Statuta Roma sebagai rules perlindungan HAM tidak 
sepenuhnya dilakukan tetapi hanya secara bagian-bagian saja dan 
parsial termasuk yang sudah disinggung oleh Muladi diatas yakni; 
‘The Elements of Crime’ dan ‘Rule of Procedure and Evidence’ kira-kira 
sebagai hukum acara-nya MPI, dan di Indonesia justeru menggunakan 
KUHAP yang tidak relevan dengan kondisi “luar biasa” sebagaimana 
dianut dalam ICC “extra ordinary crimes”.

�������� �������� ����Ƥ����� �������� ����� ��������� �����������
perdebatan dikalangan ahli hukum, pegiat HAM dan pejabat 
pemerintahan. Para pegiat HAM dan LSM setuju dan mendorong 
����Ƥ����� ���� ������� ������� ��������� ������ ���������� ���������Ǧ
undangannya telah disiapkan agar disetujui oleh DPR dan 
Pemerintah.131 Sementara sikap pemerintah masih mengkaji dan hati-
����� ������������ ����Ƥ����� ������������������������� ͖͔͔͛ǡ�������
Legawa, sebagai Menteri Luar Negeri telah memberi persetujuan dan 
�������� ����� ������Ƥ����� ����� ͖͔͕͗� ������� ������� ������ ����Ƥ�����

131  Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC) 
terdiri dari Elsam, IKOHI, Imparsial, PSHK, YLBHI, Demos, Kontras, PAHAM FH 
Unpad, FRR, terAS Trisakti, Lesperssi, VHR, Komunitas Korban’65, Komunitas Korban 
Tanjung Priok, dan Federasi LBH APIK Indonesia.
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semakin membuat Indonesia terdepan dalam upaya penegakan HAM, 
menjunjung tinggi peradaban dan perdamaian dunia tetapi hingga 
saat ini keinginan Pemerintah tersebut belum terwujud.

�������� ������ ������ ����Ƥ����� ���� ����� ������������ ����� �����
Widjojo, yang juga Mantan Kepala Staf Teritorial TNI, bahwa 
penyelesaian kejahatan di lembaga seperti ICC rentan dengan 
intervensi politik. Karena itu, ia menegaskan, perlu ada pergeseran 
���������� ������ ���������� ����Ƥ����� �������� ����ǡ� ����������
������������������������������������������������Ƥ������������������
tersebut.132 Kababinkum Mabes TNI, Mayjen. TNI. S. Supriyatna, 
menyatakan:   

ǲ����Ƥ����� ��������� ���� ����� �������� ����� ������ ����������� ������
RANHAM, namun demikian sebelum melakukan tindakan-tindakan 
����Ƥ����� ��������� ������ ����������� ����������Ǧ����������� �������
lembaga/kementerian karena menyangkut kredibilitas dan kedaulatan 
hukum nasional. Untuk itu diperlukan waktu yang cukup (antara 5 sampai 
10 tahun) guna melakukan pembahasan-pembahasan yang selanjutnya 
diwujudkan dalam aksi nyata untuk melakukan harmonisasi terhadap 
hukum nasional, mengingat masih banyak peraturan perundang-
undangan nasional yang perlu disesuaikan dengan standard ICC”.133

Dikalangan pakar hukum pun terbelah, Hikmahanto Jowono 
(Pakar Hukum Internasional UI) misalnya, secara tegas menolak 
����Ƥ����� ���������������������������������� �������������Ǥ� ��� ������
mendorong perbaikan UU No. 26/2000 sebagai langkah yang lebih 
baik. Sementara Mohd. Mahfud MD (Pakar HTN UII) dan Muladi (Guru 
������������������������Ȍ� �������������� ����Ƥ����� ��������������
meningkatkan reputasi Indonesia di tingkat regional dan internasional, 
selain itu, pelanggaran HAM berat itu sendiri bertentangan dengan 
falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Sementara, Romli Atmasasmita 
����������������������Ǧ����������������������������� ����Ƥ�����
������ ������ ������Ǧ����� ������� �����ǡ� ����Ƥ����� ���� ����������
proses politik dan akan menjadi parameter internasional penegakan 
HAM.134 Banyak salah kaprah dengan ICC, seolah ditujukan kepada TNI 

132  Wawancara Agus Widjojo, Op. cit.
133  Wawancara Mayjen TNI. S. Supriyatna pada 9 Juli 2013 di Kantor Mabes 

TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
134  Muladi, Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam Kerangka 
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sehingga muncul resistensi sebelum memahami betul ICC. Asas non-
retroaktif yang dianut ICC tidak akan penyeret kasus lama, penentuan 
kasusnya pun jika diajukan ke ICC di Belanda memiliki banyak syarat 
dan diputuskan melalui Dewan Anggota ICC.135 

������� ���ǡ� ������� �����������ǡ� ������ ������ ����Ƥ�����
terhadap Statuta Roma tahun 1998, harus disertai Undang-undang 
pemberlakuan yang bersifat komprehensif seperti yang terjadi 
��� ���������� ���� ������Ǥ� ����������� ������� ���� ����Ƥ����� ���ǡ�
Indonesia harus secara sungguh mengadakan kajian terhadap ICC 
serta mempersiapkan ‘capacity building’ dengan memperhitungkan 
������� ������������ ����� ������� ���� ����Ƥ����� ��������ǡ� ������� ������
amandemen UU No. 26 Tahun 2000 perlu dilakukan sebagai upaya 
harmonisasi yang sesungguhnya dengan Statura Roma agar semakin 
relevan.

Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana Nasional, Alumni, 
Bandung, 2011. Hlm. 237 

135  Wawancara Ifdhal Kasim, Op.cit.



Bab IV
IMPLEMENTASI PENGADILAN HAK 

ASASI MANUSIA

A. Beberapa Kasus Pelanggaran HAM Berat (Hasil KPP-HAM)

1. Pembunuhan Massal Peristiwa1965-19661 

Peristiwa 1965-1966 merupakan peristiwa tragedi kemanusiaan 
yang menjadi lembaran sejarah hitam bangsa Indonesia. Peristiwa 
terjadi sebagai akibat kebijakan negara dibawah kepemimpinan 
Soeharto untuk melakukan penumpasan terhadap para anggota dan 
pengikut Partai komunis Indonesia (PKI) yang dianggap melakukan 
perlawanan terhadapa negara.

Penyelidikan KPP HAM berlangsung sejak 1 Juni 2008 sampai 
30 April 2012. Dalam kesimpulan tim ad hoc peristiwa 1965-1966 
menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat berupa 
kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes Againts Humanity) dengan 
unsur-unsur yang terpenuhi sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 UU 
No. 26 Tahun 2000 sebagai berikut :
1. Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya 

kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk 
pelanggaran HAM yang berat sebagai berikut :
a. Pembunuhan (Pasal 7 huruf b Jo. Pasal 9 huruf a UU No. 

1  Laporan hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat peristiwa 1965-
1966 oleh KPP-HAM Komnas HAM, 23 Juli 2012.
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26/2000) 

b. Pemusnahan (Pasal 7 huruf b Jo. Pasal 9 huruf b UU No. 
26/2000)

c. Perbudakan (Pasal 7 huruf b Jo. Pasal 9 huruf c UU No. 
26/2000)

d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 
7 huruf b jo Pasal 9 huruf d UU No. 26/2000)

e. ����������� ������������ ����� ���������� Ƥ���� ��������
secara sewenang- wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e 
UU. No. 26/2000)

f. Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f UU No. 26/2000) 

g. Perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang 
setara (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf g UU. No. 26/2000) 

h. Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h 
UU. No. 26/2000) 

i. Penghilangan orang secara paksa (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 
huruf i UU. No. 26/2000) 

2. Nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dan/atau 
penaggung jawab dalam peristiwa 1965-1966, terutama namun 
terbatas pada nama-nama sebagai berikut :
a. Individu/Para Komandan Militer yang dapat dimintai 

pertanggung jawabannya.

1) Komandan pembuat kebijakan Dimintai 
a) PANGKOPKAMTIB, pada periode 1965 sampai 

dengan periode 1969 
b) PANGKOPKAMTIB, periode 19 September 1969 

sampai dengan setidak-tidaknya pada akhir tahun 
1978 

2) Komandan yang memiliki kemampuan kontrol secara 
efektif (duty of control) terhadap anak buahnya. 
Para PENGANDA dan atau PANGDAM pada periode 1965 
sampai dengan periode 1969 dan periode 1969 sampai 
dengan periode akhir tahun 1978). 
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b. Individu/Komandan/Anggota kesatuan yang dapat dimintai 
pertanggung jawaban sebagai pelaku lapangan

Nama yang diduga terlibat sebagai pelaku lapangan dalam 
peristiwa 1965-1966, terutama namun tidak terbatas pada 
nama-nama sebagai berikut: 
1) Nama-nama yang disebutkan oleh saksi-saksi, dengan 

mengacu kepada enam wilayah yang telah dianalisis 
oleh tim. 

2) Komandan-Komandan dan aparatur INREHAB : Pulau 
Buru, Sumber rejo, Argosari, Pulau Balang, Pulau 
Kemarau, T anjung Kasu, Nanga-Nanga, Moncong Loe, 
Ameroro, Nusakambangan, Kantor Walikota Tomohon, 
Plantungan, Sasono Mulyo, Balaikota Solo, Nirbaya, 
Ranomut- Manado. 

3) Komandan-Komandan dan Aparatur Tempat tahanan: 
Salemba, Pabrik Padi di Lamongan, Gedung milik Yayasan 
Thionghoa di Jl. Liloyor-Manado, Penjara Wirogunan-
Yogyakarta, Penjara Solo, Kediri, Denpasar. 

4) Aparatur Tempat Penyiksaan: Markas Kalong (Jl. 
Gunung Sahari), Gang Buntu (Kebayoran), Gedung 
Jl. Latuharhari, Rumah China di Jl Melati- Denpasar, 
Sekolah Jalan Sawahan-Malang, Sekolah Machung Jl. 
Nusakambangan-Malang 

5) Komandan-komandan dan Aparatur RTM: TPU Gandhi, 
Guntur, Budi Utomo, Budi Kemulyaan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Tim Ad Hoc Penyelidikan 
Peristiwa 1965- 1966 menyampaikan rekomendasi sebagai berikut: 
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 20 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 
Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung diminta menindaklanjuti hasil 
penyelidikan ini dengan penyidikan. 

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia, maka hasil penyelidikan ini dapat juga diselesaikan 
melalui mekanisme non yudisial demi terpenuhinya rasa keadilan 
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bagi korban dan keluarganya (KKR). 

2. Talangsari, Lampung 19892

Peristiwa Talangsari 1989 sejatinya merupakan rangkaian 
kebijakan pemerintahan rezim Orde Baru dengan jargon pembangunan 
dan stabilitas nasional serta dijalankakan dengan cara represif, 
intimidasi, teror dan bahkan pembunuhan. Kebijakan asas tunggal 
terhadap ormas dan partai Islam serta pelarangan jilbab bagi siswi dan 
mahasiswa Islam hingga meletusnya peristiwa Tanjung Priok 1984, 
penerapan DOM di Aceh, penumpasan kelompok Tengku Bantaqiah 
dan lain-lain merupakan serangkaian kebijakan dan tindakan Soeharto 
yang sangat merugikan Umat Islam.

Dari hasil kajian tim ad hoc KPP-HAM Talangsari 1989 serta 
temuan di lapangan, keterangan korban, saksi, laporan, dokumen 
yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa 
Talangsari 1989 dalam bentuk pembunuhan, pengusiran atau 
pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan 
����� ���������� Ƥ���� �������� ������� ��������Ǧ������ǡ�
penyiksaan, dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk 
sipil. Di samping itu, perbuatan tersebut merupakan bagian dari 
serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk 
sipil, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap 
penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa. Karena 
perbuatan tersebut juga dilakukan secara meluas dan sistematis, 
maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut dapat dikategorikan 
sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. 

2. Bentuk perbuatan (type of acts) dan pola (pattern) kejahatan 
terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 
1989 adalah sebagai berikut : 
a. Pembunuhan 

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai 
2  Laporan hasil penyelidikin tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM yang 

berat peristiwa Talangsari 1989 pada 31 Juli 2008.
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akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat 
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 130 (seratus tiga 
puluh) orang. 

b. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa 

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau 
pemindahan penduduk secara paksa sebagai akibat dari 
tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-
tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang. 

c. Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan 
Fisik Lain Secara Sewenang-wenang. 

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan 
������������ ����� ����������� ���������� Ƥ���� �������
sewenang-wenang sebagai akibat operasi yang dilakukan 
oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 
(lima puluh tiga) orang. 

d. Penyiksaan 

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai 
akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-
tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh enam) orang. 

e. Penganiayaan  

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan 
(persekusi) sebagai akibat  operasi yang dilakukan oleh 
aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak  229 (dua 
ratus dua puluh sembilan) orang.  

3. Nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa 
Talangsari  1989, terutama namun tidak terbatas pada nama-
nama sebagai berikut :  
a. Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana 

kejahatan terhadap kemanusiaan karena posisi dan tindakan-
tindakannya pada tingkat pengendali dan penanggung jawab 
atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang. 

b. Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana 
kejahatan terhadap kemanusiaan karena posisi dan tindakan-
tindakannya pada tingkat pengendali dan penanggung jawab 
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komando (TNI/ABRI) sebanyak 18 (delapan belas) orang. 

c. Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana 
kejahatan terhadap kemanusiaan karena posisi dan tindakan-
tindakannya pada tingkat pengendali dan penanggung jawab 
atasan (Polisi) sebanyak 7 (tujuh) orang. 

d. Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana 
kejahatan terhadap kemanusiaan secara langsung sebanyak 
14 (empat belas) orang. 

3. Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-19983 

Peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998, 
berdasarkan laporan Komnas HAM, sedikitnya tercatat sebanyak 14 
(empat belas) orang yang telah menjadi korban penghilangan orang 
secara paksa yang sampai dengan sekarang belum dapat diketahui 
nasibnya yaitu Yani Afrie, Sony, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, 
Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Petrus Bima Anugerah, Wiji Thukul, Ucok 
Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Naser. 

Dalam laporan KPP HAM, Korban Penghilangan Orang Secara 
Paksa dikelompokkan dalam tiga pengelompokan yaitu: 
1. Korban yang hilang pada saat bersamaan dengan terjadinya 

kerusuhan Mei 1998 di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. 
Nama-nama korban yang dinyatakan hilang saat bersamaan 
dengan terjadinya kerusuhan pada bulan Mei 1998 dan menjadi 
obyek penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara 
Paksa 1997-1998 adalah Ucok Munandar Siahaan, Hendra Ham-
bali, Yadin Muhidin, Abdun Naser. 

2. Korban yang hilang atau pernah hilang dan diketahui pernah 
berada pada lokasi yang sama atau dibawah penguasaan suatu 
kelompok yang sama.
Kelompok korban ini melalui pengadilan Mahmilti II terhadap 
Tim Mawar Kopassus diketahui pernah ditahan pada Poskotis 
(Pos Komando Taktis) Markas Kopassus di Cijantung, DKI Jakarta 

3 Laporan hasil penyelidikan KPP-HAM Komnas HAM Peristiwa 
Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 tanggal 30 Oktober 2006.
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atau berada dalam penguasaan Kopassus. Nama-nama korban 
tersebut adalah, Mugiyanto, Aan Rusdianto, Nezar Patria, Faizol 
Riza, Raharja Waluya Jati, Haryanto Taslam, Andi Arief., Pius Lus-
trilanang, Desmond J Mahesa. 

3. Korban lain yang memiliki indikasi mendapatkan perlakuan yang 
��������������������������������Ƥ�����������Ǥ��
Setelah mempelajari dan mempertimbangkan dengan saksama 

semua temuan di lapangan, keterangan korban, saksi, laporan, 
dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka Tim Ad 
Hoc Penyelidikan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 
1997-1998 menyimpulkan bahwa: 

“Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa penghilangan 
orang secara paksa periode 1997-998 dalam bentuk pembunuhan, 
����������� ������������ ����� ���������� Ƥ���� ������� ��������Ǧ
wenang, penyiksaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara 
paksa terhadap penduduk sipil. Di samping itu, perbuatan tersebut 
merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung 
terhadap penduduk sipil, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan 
terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa. Karena 
perbuatan tersebut juga dilakukan secara meluas dan sistematis, 
maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai 
kejahatan terhadap kemanusiaan.” 

Bentu-bentuk perbuatan (type of acts) dan pola (pattern) 
kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa 
penghilangan orang secara paksa periode 1997–1998 berupa: (1) 
Pembunuhan terhadap Leonardus Nugroho Iskandar alias Gilang; 
ȋ͖Ȍ��������������������������������������������������Ƥ���� �����
secara sewenang-wenang; (3) Penyiksaan; (4) Penganiayaan; dan (5) 
Penghilangan orang secara paksa. 

4. Penembakan Misterius, 1982-19854

Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa 
Penembakan  Misterius Periode 1982-1985 terdiri dari Anggota 
dan Staf Komnas HAM serta  unsur dari masyarakat. Tim Ad Hoc 

4  Laporan hasil penyelidikan KPP-HAM Komnas HAM Peristiwa Penembakan 
Misterius Periode 1982-1985 tanggal 31 Juni 2012. 
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Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat  Peristiwa Penembakan 
Misterius Periode 1982-1985 bekerja sejak 1 Juli 2008  sampai dengan 
31 Agustus 2011.

Dalam laporan KPP-HAM Komnas HAM peristiwa penembakan 
misterius (Petrus) ini dilakukan melalui pola dan tindakan sebagai 
berikut: 

a. Pembunuhan  
Berdasarkan keterangan saksi maka jumlah korban adalah 
167 (seratus enam puluh tujuh) jiwa, dengan 106 (seratus 
enam) jiwa yang mati akibat ditembak.  

b. Penghilangan Orang Secara Paksa  
Berdasarkan keterangan saksi, maka korban dari tindakan 
penghilangan orang secara paksa adalah 23 (dua puluh tiga) 
orang.  

c. Perampasan Kemerdekaan  
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, 
sekurang-kurangnya terdapat sebanyak 68 (enam puluh 
delapan) orang yang mengalami perampasan kemerdekaan/
����������Ƥ�������������������Ǧ������Ǥ��

d. Penyiksaan  
Berdasarkan keterangan saksi yang dimintai keterangan 
pada proses penyelidikan, jumlah korban penyiksaan adalah 
14 (empat belas) orang.

Sebaran korban dalam Peristiwa Penembakan Misterius Periode 
1982 sampai dengan 1985 tidak hanya terjadi di satu lokasi wilayah saja, 
namun terjadi hampir di seluruh Jawa dan Sumatera. Wilayah sebaran 
����� ������ ��������Ƥ����� ������� ������ǡ� ����������� ���� ������ǡ�
Semarang, Medan, Palembang, Magelang, Solo, Cilacap, Malang, dan 
Mojokerto. 

Berdasarkan hasil penyelidikan dan analisis yang menghasilkan 
kesimpulan di atas, maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Penembakan Misterius Periode 
1982-1985 mengajukan rekomendasi dianataranya; meminta Jaksa 
Agung untuk segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM 
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atas peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982-1985 dengan 
proses penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang- 
Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; dan 
mempercepat proses hukum atas Peristiwa Penembakan Misterius 
Periode 1982-1985 dengan memberlakukan azas retroaktif yang diatur 
Pasal 43 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia. 

5. Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, 19985

Berdasarkan mandat yang dikeluarkan Komisi Nasional  Hak 
Asasi Manusia (Komnas HAM) tanggal 27 Agustus 2001, Nomer 034/
KOMNAS HAM/VII/2001 berdasarkan pertimbangan bahwa dalam 
peristiwa Trisakti 12 Mei 1998, Semanggi I 13-14 Nopember 1998 dan 
Semanggi II 23-24 September 1999, diduga telah  terjadi pelanggaran 
hak asasi manusia berat.  Tim ad hoc kemudian diperpanjang masa 
kerjanya selama 90 (sembilan puluh) hari dengan Surat Keputusan 
Ketua Komnas HAM Nomor  043/Komnas HAM/XI/2001 tanggal 27 
November 2001 dan diperpanjang kembali selama  satu bulan pada 27 
Februri 2002. Masa kerja KPP berlangsung dari 27 Februari 2001  hingga 
27 Maret 2002.

Dalam proses penyelidikannya, KPP menemukan hambatan 
berupa tidak dipenuhinya  pemanggilan sejumlah saksi yang berasal 
dari TNI atau Polri sehingga KPP menggunakan hak Sub Poena 
sebagaimana dijamin dalam pasal 95 UU No. 39 Tahun  1999 dan 
diperkuat dengan keputusan Pengadilan Negeri sebagaimana 
tertuang dalam  surat Pengadilan Negeri/Hak Asasi Manusia Jakarta 
Pusat No.W7.Dc.Hn. 628.II.2002.02  tanggal 21 Februari 2002.

Berdasarkan fakta-fakta, dokumen, keterangan dan kesaksian 
berbagai pihak, KPP HAM menemukan berbagai kekerasan yang 
melanggar hak asasi manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, 
penghilangan paksa, perkosaan, perampasan kemerdekaan dan 
����������Ƥ���� ��������������� ������� ����������� ������������� �����
dilakukan oleh pelaku tertentu dengan sasaran masyarakat tertentu. 
Masyarakat tersebut secara khusus adalah mahasiswa maupun 

5  Laporan hasil penyelidikan KPP-HAM Komnas HAM Peristiwa Trisakti, 
Semanggi I dan Semanggi II (TSS 1998) tanggal 27 Maret 2002.
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masyarakat yang berdemonstrasi terhadap kekuasaan politik untuk 
menuntut perubahan.

Dari ketiga peristiwa (Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II) 
KPP HAM berpendapat sejumlah individu harus dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana atas kejahatan terhadap kemanusiaan, 
baik yang dilakukan dengan pembiaran (omission) maupun yang 
dilakukan secara langsung.  

Tanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut 
berada pada mereka yang memiliki tugas dan kewenangan pada tiga 
tingkat, yaitu:  (1) Individu-individu yang diduga melakukan kejahatan 
kemanusiaan secara langsung di lapangan yaitu sejumlah aparat 
TNI dan POLRI; (2) Individu-individu ini memiliki wewenang dan 
pengendalian efektif terhadap pasukan di lapangan; dan (3) Individu-
individu yang diduga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan 
karena tindakan membiarkan dan posisi di tingkat komando strategi/
kebijakan. 

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penyelidikan, KPP HAM 
merekomendasikan agar Jaksa Agung melakukan langkah penyidikan 
sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang 26 Tahun 
2000 tentang Pengadilan HAM, mendesak Pemerintah untuk segera 
mengambil tindakan hukum dan administratif terhadap aparat negara 
khususnya aparat TNI dan Polri yang telah menghalang-halangi proses 
hukum untuk penegakan keadilan (obstruction of justice) selama 
proses penyelidikan.

6. Kerusuhan Mei 19986

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan 
Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 
Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, 
Menteri Negara Peranan Wanita, dan Jaksa Agung, telah dibentuk 
Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam rangka menemukan dan 

6  Laporan hasil penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang terdiri 
dari Komnas HAM, Menhankam/Pangab, Mendagri, Menlu, Meneg Peranan Wanita 
dan Jaksa Agung pada 23 Oktober 1998. Baca juga dalam, Laporan Tim Relawan untuk 
Kemanusia oleh Komnas Perempuan, November 1999. dapat dilihat pada, https://
www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/02/SDK-2-Temuan-Tim-
Gabungan-Pencari-Fakta-Peristiwa-Kerusuhan-.pdf (21/8/2017)   
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mengungkap fakta, pelaku dan latar belakang peristiwa 13-15 Mei 1998 
pada tanggal 23 Juli 1998-23 Oktober 1998. TGPF terdiri dari unsur-
unsur pemerintah, Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia 
(Komnas HAM), LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

TGPF berkeyakinan, bahwa peristiwa tanggal 13-15 Mei 1998 
tidak dapat dilepaskan dari konteks keadaan dan dinamika sosial-
politik masyarakat Indonesia pada periode waktu itu, serta dampak 
ikutannya. Peristiwa-peristiwa sebelumnya seperti Pemilu 1997, 
penculikan sejumlah aktivis, krisis ekonomi, Sidang Umum MPR-RI 
1998, unjukrasa/demonstrasi mahasiswa yang terus-menerus, serta 
tewas tertembaknya mahasiswa Universitas Trisakti, semuanya 
berkaitan erat dengan peristiwa tanggal 13-15 Mei 1998. 

Dari pencarian fakta, keterangan saksi/korban, penelitian 
dokumen dan kunjungan lapangan, TGPF dapat menyimpulkan 
bahwa pokok peristiwa Kerusuhan 13-14 Mei 1998 adalah terjadinya 
persilangan ganda antara dua proses pokok yakni proses pergumulan 
elit politik yang bertalian dengan masalah kelangsungan kekuasaan 
kepemimpinan nasional dan proses pemburukan ekonomi moneter 
yang cepat. 

Dari fakta dilapangan terdapat tiga pola kerusuhan, yaitu: 
Pertama, kerusuahn bersifat lokal, sporadis, terbatas dan spontan, 
berlangsung dalam waktu relatif singkat dan dengan skala kerugian 
serta korban yang relatif kecil. Kerusuhan dengan pola seperti ini 
terjadi karena situasi sosial-ekonomi-politik yang secara obyektif 
sudah tidak mungkin dicegah. Kedua, kerusuhan bersiafat saling 
terkait antar-lokasi, dengan model yang mirip provokator. Ketiga, 
terdapat indikasi bahwa kerusuhan terjadi karena sengaja. Dalam 
konteks inilah, ABRI tidak cukup bertindak untuk mencegah terjadinya 
kerusuhan, padahal memiliki tanggung jawab untuk itu. Di lain pihak, 
kamampuan masyarakat belum mendukung untuk turut mencegah 
terjadinya kerusuhan.

Bedasarklan fakta yang ditemukan dan informasi dari saksi-saksi 
ahli, telah terjadi kekerasan seksual, termasuk perkosaan, dalam 
peristiwa Kerusuhan tanggal 13- 14 mei 1998. Dari sejumlah kasus 
����� ������ ������Ƥ����� ������ ������������ ������ �������� ����������
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yang dilakukan terhadap sejumlah perempuan oleh sejumlah pelaku 
di bebagai tempat yang berbeda dalam waktu yang sama atau 
hampir bersamaan, dapat terjadi secara spontan karena situasinya 
mendukung atau direkayasa oleh kelompok tertentu untuk tujuan 
tertentu. Korban adalah penduduk indonesia dengan berbagai latar 
belakang, yang diantarannya kebanyakan adalah etnis Cina.

Dari kesimpulan di atas TGPF menyampaikan rekomendari 
kebijakan dan kelembagaan diantaranya; Pemerintah perlu melakukan 
penyelidikan lanjutan terhadap sebab- sebab pokok dan pelaku utama 
peristiwa kerusuhan 13-14 mei 1998; mengungkap serta memastikan 
peran Letjen Prabowo dan pihak-pihak lainya, dalam seluruh proses 
yang minimbulkan terjadinya kerusuhan termasuk memeriksa 
Pangkoops Jaya Mayjen Syafrie Syamsoeddin serta memberi jaminan 
keamanan bagi saksi dan korban.

7. Peristiwa Wasior (2001) dan Wamena (2003)7

Tim Ad Hoc Papua (Wasior-Wamena), bekerja sejak 17 Desember 
2003 sampai 31 Juli 2004, telah mendengar keterangan saksi untuk 
peristiwa Wasior sebanyak 85 orang yang terdiri dari 50 orang saksi 
korban, 33 orang saksi anggota Polri, dan 2 orang saksi anggota 
TNI. Untuk peristiwa Wamena Tim Ad Hoc Papua telah mendengar 
keterangan saksi sebanyak 110 orang yangterdiri dari 93 orang saksi 
korban, 12 orang anggota TNI, dan 5 orang anggota Polri. 

Setelah mempelajari dan mempertimbangkan dengan saksama 
semua temuan di lapangan, keterangan korban, saksi, orang yang 
dapat diduga sebagai pelaku, orang yang dapat dianggap bertanggung 
jawab, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi 
lainnya, maka Tim Ad Hoc Papua menyimpulkan sebagai berikut: 

Ȉ� Peristiwa Wasior 
1) Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga 

terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam 
peristiwa Wasior yang dikategorikan ke dalam kejahatan 
terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh 14 (empat belas) 

7  Disarikan dari Laporan hasil penyelidikan KPP-HAM Komnas HAM 
Peristiwa Wasior (2001) dan Wamena (2003) tanggal 31 Juli 2004.
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orang anggota Polri jajaran Polda Papua, berupa:
2) Pembunuhan telah terjadi pembunuhan terhadap 4 (empat) 

orang penduduk sipil yaitu Daud Yomaki, Felix Urban, Henok 
Marani, dan Guntur Samberi; 

3) Penyiksaan Tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh 
anggota Polri dilaku- kan dalam skala besar dan luas 
terhadap penduduk sipil yang dicurigai sebagai pelaku 
pembunuhan, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai 
bagian dari tindakan pengejaran Polisi dalam rangka 
mencari pelaku pembunuhan anggota Brimob. Penyiksaan 
ini terjadi secara berulang-ulang dalam berbagai momen, 
yakni di dalam kediaman masing-masing, dalam perjalanan 
menuju Mapolsek Wasior atau Mapolres Manokwari, dan 
selama mereka ditahan di dalam tahanan Mapolsek Wasior 
atau di Mapolres. Sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang 
penduduk sipil telah menjadi korban penyiksaan tersebut 
dan akibat dari penyik saan tersebut satu orang meninggal 
dunia di Mapolres Manokwari. 

4) Perkosaan dalam melakukan pengejaran terhadap para 
pelaku pembunuhan anggota Brimob, telah terjadi tindakan 
kejahatan perkosaan terhadap 1 (satu) orang penduduk sipil. 

5) Penghilangan secara paksa Dalam melakukan operasi 
pengejaran telah terjadi juga tindakan kejahatan 
penghilangan secara paksa terhadap sebanyak 4 (empat) 
orang penduduk sipil. 

Ȉ� Peristiwa Wamena 
Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga 

terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Wamena 
yang  dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan 
yang dilakukan oleh 164 (seratus enam puluh empat) anggota TNI 
dalam jajaran Kodam XVII/Trikora dan Satgas Bantuan dari luar 
Kodam XVII/Trikora, berupa: 
1) Pembunuhan dalam operasi pengejaran untuk mencari 

pelaku pembobolan gudang senjata Kodim 1702/JWY, 
Wamena, telah terjadi tindak kejahatan pembunuhan 



272 Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesia

terhadap 9 (sembilan) orang penduduk sipil. 
2) Pengusiran penduduk Operasi pengejaran pelaku 

pembobolan gudang senjata kodim 1702/JWY, Wamena, 
telah mengkibatkan rasa takut dan rasa tidak aman pada 
penduduk sipil yang tinggal di wilayah Kwiyawage, sehingga 
mereka terpaksa pindah ke daerah lain yang mereka rasa 
aman. Korban pengusiran I kepindahan terpaksa yang berhasil 
didata oleh Tim Ad Hoc berasal dari 25 kampung dan, sebagai 
akibat dari pengungsian/kepindahan terpaksa tersebut, 42 
orang meninggal karena kelelahan dan kekurangan makan.

3) Perampasan kemerdekaan Aksi pengejaran terhadap pelaku 
pembobolan gudang senjata Kodim 1702/JWY, Wamena 
telah mengakibatkan terjadinya perampasan kemerdekaan 
����� ����������� ���������� Ƥ���� ����� ������� ��������Ǧ
wenang berupa penangkapan dan penahanan secara 
sewenangwenang tanpa prosedur dan surat perintah 
penangkapan dan penahanan kepada penduduk sipil. Hal ini 
telah menimbulkan trauma dan rasa tidak aman pada para 
korban sebanyak 15 (lima belas) orang penduduk sipil.

4) Penyiksaan Tindak penyiksaan yang dilakukan oleh anggota 
TNI terjadi dalam skala besar dan luas terhadap penduduk 
sipil yang dicurigai sebagai pelaku pembobolan gudang 
senjata Kodim 1702/JWY, Wamena, baik laki-laki maupun 
perempuan, sebagai bagian dari tindakan pengejaran TNI. 
Penyiksaan ini terjadi secara berulang- ulang dalam berbagai 
kesempatan, yakni di dalam kediaman masing-masing, dalam 
perjalanan menuju Makodim 1702/JWY, Wamena, dan selama 
mereka ditahan di markas Kodim 1702/ JWY, Wamena. 
Sebanyak 30 (tiga puluh) orang penduduk sipil telah menjadi 
korban penyiksaan tersebut.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Tim Ad Hoc Papua 
menyampaikan rekomendasi bahwa peristiwa Wasior dan Wamena 
ini agar ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan penyidikan 
pro yustisia. Hingga saat ini, ketujuh kasus pelanggaran HAM berat 
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tersebut masih mengendap di Kejaksaan Agung tanpa kejelasan kapan 
kasus tersebut ditindak lanjuti ke tingkat penyidikan dan dibawa ke 
sidang pengadilan. 

B. Sebelum keberlakuan UU No. 26 Tahun 2000 (Pengadilan 
HAM Ad-Hoc)

1. Kasus Timor Timur 1999

Pengadilan HAM Timor-Timur merupakan pengadilan HAM 
pertama yang dilaksanakan di Indonesia pasca jajak pendapat yang 
diselenggarakan pada 30 Agustus 1999 berdasarkan hasil perundingan 
Tripartit antara Indonesia, Portugal dan PBB di New York pada 5 Mei 
1999 dengan opsi pemberian otonomi khusus atau memisahkan diri 
dari Indonesia. Dibawah pemerintahan sementara PBB, UNAMET 
(United Nations Mission in East Timor) melaksanakan jajak pendapat 
dengan hasil dimenangkan oleh pro kemerdekaan sebanyak 78.5 
persen dan yang memilih otonomi khusus hanya 21.5 persen. Hasilnya 
diumumkan pada 4 September 1999 di Dili dan di PBB.8 

Dalam pelaksanaan jajak pendapat sebelum dan sesudah terjadi 
pembunuhan massal, pemindahan penduduk secara paksa, perkosaan, 
pemusnahan, perbudakan, pengusiran, pembumihangusan dan lain-
lain tindakan tidak manusiawi terhadap penduduk sipil. Kondisi anarki 
dan tindakan-tindakan terorisme telah dilakukan secara luas baik 
oleh perorangan maupun kelompok dengan kesaksian langsung dan 
pembiaran oleh unsur-unsur aparat keamanan.9  

Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Geneva pada 23-27 September 
1999 menyelenggarakan special session mengenai situasi di Timor 
Timur. Special session tersebut adalah yang keempat diadakan 
sejak komisi ini dibentuk 50 tahun yang lalu. Special Session tersebut 
mengeluarkan Resolusi 1999/S-4/1 yang menuntut kepada pemerintah 
Indonesia agar bertanggung jawab atas tindak kekerasan dan 
pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia akan diadili. 

8  Catriona Drew, “The East Timor Story: International Law on Trial”, European 
Journal of International Law (EJIL), Vol. 2 No. 4, 2001, Badia Fiesolana: European 
University Institut. hlm. 675. 

9  Ringkasan Laporan KPP HAM Timor Timur tanggal 31 Januari 2000. Hlm. 2
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Sementara itu Komnas HAM telah membentuk Komisi Penyelidik 
Pelanggaran HAM di Timor Timur (KPP-HAM) pada 22 September 1999 
dengan Surat Keputusan No.770/TUA/IX/99, kemudian disempurnakan 
dengan Surat Keputusan No.797/TUA/X/99 tanggal, 22 Oktober 1999, 
dengan mengingat Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia dan Perppu No.1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia, serta mempertimbangkan bahwa situasi hak asasi 
manusia di Timor Timur pasca jajak pendapat semakin memburuk.  

Penyelidikan dikhususkan pada kemungkinan terjadinya genosida, 
pembunuhan massal, penganiayaan, pemindahan paksa, kejahatan 
terhadap perempuan dan anak-anak serta politik bumi hangus. KPP 
HAM juga bertugas menyelidiki keterlibatan aparatur negara dan atau 
badan-badan lain. Masa kerja KPP HAM terhitung sejak 23 September 
1999 sampai akhir Desember 1999, yang kemudian diperpanjang 
hingga 31 Januari 2000 dengan SK Ketua Komnas HAM No.857/TUA/
XII/99 tanggal 29 Desember 1999.  

Hasil penyelidikan oleh KPP HAM menyimpulkan dan menemukan 
tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat 
atau ‘gross violation of human rights’ yang menjadi tanggungjawab 
negara (state responsibilities), seperti: (1) Pembunuhan massal dan 
sistematis; (2) Penyiksaan dan Penganiayaan; (3) Penghilangan Paksa; 
(4) Kekerasan berbasis Gender; (5) Pemindahan penduduk secara 
paksa; dan (6)  Pembumihangusan.10  

Dalam penyelidikan itu pula ditegaskan bahwa terdapat fakta 
dan bukti-bukti menunjukkan bahwa aparat sipil dan militer termasuk 
kepolisian bekerja sama dengan milisi telah menciptakan situasi dan 
kondisi yang mendukung terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, 
yang dilakukan oleh aparat sipil, militer, kepolisian dan kelompok 
milisi. 

Para pejabat sipil dan petinggi militer yang dijadikan tersangka 
adalah: Brigjen TNI FX. Tono Suratman (mantan Danrem 164/WD); 
Brigjen Timbul Silaen (mantan Kapolda Tim-tim); Abilio Soares 
(mantan Gubernur Tim-tim); Kol. M. Nur Muis (mantan Danrem 164/

10  Baca lebih lanjut ringkasan laporan KPP HAM Timor Timur tanggal 31 
Januari 2000. 
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WD); Kol. Yayat Sudrajat (mantan Dansatgas Tribuana); dan Mayjen 
Adam Damiri (mantan Pangdam IX Udayana).11 

Berdasarkan Keppres No. 53 tahun 2001 23 April 2001 yang 
kemudian disempurnakan dengan Keppres No. 96 tahun 2001 pada 
1 Agustus 2001 pengadilan HAM ad hoc kasus Timor Timur dibentuk 
dengan locus dan tempus delicti yang terjadi dalam wilayah hukum 
Liquica, Dilli, dan Soae pada bulan April 1999 dan bulan September 
1999 di pengadilan HAM Jakarta Pusat. Selain Keppres diatas, 
Presiden juga mengeluarkan Keppres No. 770/TUA/IX/1999 Jo. 
Keppres No. 797/TUA/X/1999 tentang Pembentukan Komisi Penyelidik 
Pelanggaran HAM di Timor-Timur dan pengangkatan hakim ad hoc 
melalui Keppres No. 6/M/2002. Dari 34 (tiga puluh empat) orang yang 
direkomendasikan hasil penyelidikan KPP-HAM Timor Timur termasuk 
Jenderal TNI Wiranto dan Mayjen TNI Zacky Anwar Makarim, tetapi 
hanya 18 (delapan belas) orang yang perkaranya diajukan kesidang 
pengadilan HAM Ad hoc Jakarta Pusat tahun 2002.12

Pengadilan HAM ad hoc kasus Timor Timur dibagi dalam dua 
tahap di muat dalam 12 (dua belas) berkas perkara yang terpisah. 
Persidangan tahap pertama berlangsung antara Maret-Agustus 
2002 mengajukan tiga terdakwa: Abilio Soares, Timbul Silaen, dan 
Herman Sedyono, dkk. Tahap kedua mengajukan 9 orang terdakwa, 
yaitu: Eurico Guterres, Soedjarwo, Asep Kuswani dkk, Endar Priyatno, 
Adam Damiri, Hulman Gultom, M. Noer Muis, Jajat Sudrajat, dan Tono 
Suratman. Persidangan ini berlangsung September 2002- Februari 
2003. 

Kedua belas surat dakwaan yang diajukan JPU ad hoc pada 
umumnya dakwaan untuk bertanggungjawab secara pidana dengan 
menggunakan pasal-pasal yang berkaitan dengan tanggung jawab 
komando dan dilakukan secara pembiaran (omission) karena tidak 
melakukan pengendalikan efektif secara patut dan benar, serta 
mengabaikan informasi yang menunjukkan bawahannya melakukan 
atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat. Mereka 

11   Ibid, Hlm. 15 dan lihat, http://www.hukumonline.com/berita/baca/
hol506/ini-dia-tersangka-pelanggar-ham-di-timor-timur (25/8/2017)

12  Eddy O. S. Hariej, Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap 
HAM, Erlangga: Jakarta, 2010. Hlm. 88-94.
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dituduh melanggar Pasal 42 ayat (1) huruf (a); ayat 2 huruf (a) dan 
(b); Pasal 9 huruf (h) tentang Penganiayaan; Pasal 37 untuk kejahatan 
terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, serta pasal 40 untuk 
kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penganiayaan.13 

Persidangan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-timur 
memutuskan 6 berkas perkara. Pada tahap pertama, terdakwa Abilio 
Soares (mantan Gubernur Timor-timur) telah dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi hukuman 3 tahun penjara,14 sedangkan terdakwa Brigjend 
(Pol). Drs. Timbul Silaen15 (mantan Kapolda Timor-timur) dan terdakwa 
Herman Sedyono, dkk16 (untuk kasus penyerangan terhadap gereja Ave 
Maria Suai) dinyatakan tidak bersalah terhadap terhadap pelanggaran 
HAM berat yang terjadi di Timor-timur. Pengadilan tingkat banding 
dan kasasi tetap mengukuhkan pidana penjara selama 3 tahun 
terhadap mantan Gubernur Abilio Soares tetapi di putusan peninjauan 
kembali (PK) Mahkamah Agung No. : 45 PK/Pid/HAM AD. HOC/2004 
membebaskan Abilio dari segala tuntutan hukum. Salah satu hakim 
peninjauan kembali, Artidjo Alkostar mengajukan dissenting opinion 
dengan alasan tidak menemukan novum (bukti baru) atau kekhilafan 
hakim dalam penerapan hukum17 serta menilai alasan penggunaan 
asas retroaktif tidak relevan karena sudah diajukan pada sidang 
tingkat pertama persidangan.18

Pada tahap kedua diputus yaitu untuk terdakwa Eurico Guterres 
(mantan wakil Panglima PPI/Komandan Aitarak) yang dinyatakan 

13  Suparman Marzuki, “Pengadilan HAM di Indonesia: Catatan kritis terhadap 
pengadilan HAM ad hoc Timor Timur dan Tanjung Priok”, Makalah, pada Jamuan 
Ilmiah “Rule Of Law/Rechtsstaat: Peluang dan Tantangan dalam Penegakan Hukum 
dan Keadilan di Indonesia”, yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII, MA RI, dan 
Norwegian Centre for Human Rights di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmony, 29 
November-1 Desember 2016. Baca pula Progress Report, “Monitoring Pengadilan Hak 
Asasi Manusia Kasus Tim-Tim”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 
Jakarta, April 2002. 

14  Putusan No. 01/Pid.HAM/AD.HOC/2002/ PN.JKT.PST 
15  Putusan No. 02/Pid.HAM/AD.HOC/2002/PN.JKT.PST
16  Putusan No. 03/HAM/Tim-Tim/02/2002 tanggal 15 Agustus 2002, termasuk 

dalam perkara ini Kolonel Inf Liliek Koeshadianto mantan Dandim Suai, AKBP Gotot 
Subiaktoro mantan Kapolres Suai, Mayor Inf Achmad Syamsudin mantan Kasdim Suai 
dan Mayor Inf Sugito mantan Danramil Kota Suai.

17 Terkait Novum dan kekhilafan hakim sebagai syarat pengajuan peninjaun 
kembali diatur dalam Pasal 263 KUHAP.

18 Lihat dalam, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11522/
artidjo-tidak-ada-novum-dalam-pk-abilio (25/8/2017)
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bersalah dan dipidana 10 tahun penjara19, Soedjarwo (Dandim 1627 
Dili) dipidana 5 tahun, Adam Damiri (Pandam IX Udayana) 3 tahun20, 
Hulman Gultom (Kapoles Dili) dipidana 3 tahun, dan M. Noer Muis 
(Danrem 164 Wiradarma Dili) dipidana 5 tahun.21 Sedangkan terdakwa 
Endar priyanto (mantan Dandim 1627 Dili), Asep Kuswani (mantan 
Dandim 1638 Liquica), Adios Salova (mantan Kapolres Liquica), 
Jajat Sudrajat (Komandan Satgas Kopassus Tribuana VIII Dili), Tono 
Suratman (Danrem 164 Wiradarma Dili) dan Leonito Martins (mantan 
Bupati Liquica) dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala 
tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ad hoc.

Terdakwa Soedjarwo22, Adam Damiri, Hulman Gultom, dan M. 
Noer Muis akhirnya dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah setelah 
mengajukan banding/kasasi. Sementara banding terdakwa Eurico 
Guterres dikurangi hukuman pidananya menjadi 5 tahun, putusan 
kasasi kembali 10 tahun dan pada peninjauan kembali dinyatakan 
bebas melalui Putusan MA No. 34PK/PID.HAM.AD HOC/2007 pada 14 
Maret 2007.23

Dalam dakwaan, jaksa mengkonstruksikan unsur sistematik, 
JPU menyusun rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 
pada 3, 4, 5, 6 April 1999 dengan penyerangan yang terjadi 17 April 
dan 4-6 September 1999, seperti tertera dalam dakwaan terhadap 
Abilio Soares, Timbul Silaen, Adam Damiri, Noer Muis, Tono Suratman, 
Hulman Gultom, dan Soedjarwo. Sedangkan untuk berkas Eurico 
Guterres, Endar Priyanto, Jajat Sudrajat, Herman Sedyono dkk, dan 

19  Putusan No.04/PID.HAM/AD.HOC/2002/ PN.JKT.PST
20  “Adam Damiri divonis 3 tahun penjara”, Lihat, http://www.hukumonline.

com/berita/baca/hol8422/pengadilan-ham-iad-hoci-memvonis-adam-damiri-tiga-
tahun-penjara (25/8/2017)

21  Putusan Pengadilan HAM Jakarta Pusat No.12/Pid HAM/Ad Hoc/2002/
PN.Jkt.Pst. tanggal 12 Maret 2003 

22  Menurut Hakim Agung Arbijoto, Ketua Majelis Kasasi, perkara diputus pada 
8 Agustus 2005 tidak ada hubungan komando secara langsung antara Sudjarwo sebagai 
komandan militer dengan peristiwa berdarah di Timor Timur pada September 1999. 
Llihat, https://m.tempo.co/read/news/2005/08/10/05565131/lagi-ma-bebaskan-
terdakwa-pelanggar-ham (25/8/2017)

23  Putusan Pengadilan HAM Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.04/
PID.HAM/AD.HOC/2002/ PN.JKT.PST tanggal 27 Nopember 2002 dan Putusan 
Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc pada PT Jakarta No.02/PID.HAM/AD.HOC/2004/
PT.DKI tanggal 29 Juli 2004 dan Putusan Kasasi MA No. 06 K/PID.HAM AD HOC/2005.
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Asep Kuswani dkk, Jaksa tampak kesulitan untuk mengkonstruksikan 
unsur sistematik di dalam dakwaannya. 

Sementara unsur meluas (widespread) dikonstruksikan JPU 
dengan cara menggunakan perluasan wilayah ȋ������ ������Ƥ�Ȍ�dan 
banyaknya korban. Unsur meluas digambarkan dengan serangan 
yang diawali pada satu locus tertentu kemudian meluas pada wilayah 
lain dalam satu region yang sama. Sedangkan massivitas korban 
digambarkan dengan banyaknya jumlah korban yang meninggal 
maupun luka-luka. 

Pada berkas dakwaan yang tempus delicti/locus delicti lebih 
dari satu, JPU tidak begitu kesulitan merumuskan unsur meluas 
(widespread) baik yang berdasarkan locus ������Ƥ�� �������
massivitas korban. Berbeda halnya pada berkas perkara yang tempus 
delicti dan locus delicti hanya satu, JPU jelas kesulitan, sehingga JPU 
hanya mendasarkan pada massivitas korban dalam merumuskan 
unsur meluas.24 

Konstruksi JPU yang hanya memfokuskan dakwaan pada 
peristiwa yang terjadi pada periode April-September 1999 tanpa 
menghubungkannya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, telah 
menjadi titik lemah dari dakwaan JPU, karena pengertian kejahatan 
terhadap kemanusiaan mensyaratkan tindakan tersebut merupakan 
bagian dari serangan terhadap warga sipil yang bersifat meluas atau 
����������Ǥ� ������� �������� ����� �������� ������� ������Ƥ�� �����
massivitas korban, sedangkan sistematik mengacu pada adanya 
kebijakan yang tersistematisir yang membiarkan atau bahkan 
menganjurkan terjadinya Pelanggaran HAM yang berat. 

Di luar apa yang telah ditemukan di atas, ditemukan juga adanya 
ketidakcermatan atau kesengajaan JPU menyusun dakwaan dalam 
satu berkas dakwaan kepada para terdakwa dengan Pasal yang sama 
padahal mereka dari status yang berbeda. Dalam kasus penyerangan 
gereja Ave Maria Suai misalnya, terdakwa yang berjumlah 5 orang 
didakwa (dakwaan primer) dengan Pasal 42 ayat 1 UU No. 26 Tahun 
2000 yang seharusnya hanya bisa diterapkan pada terdakwa dari 
kalangan militer. Sedangkan terdakwa dari kepolisian dan mantan 

24  Suparman Marzuki, “Pengadilan..”, Op.cit. Hlm. 6.  
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bupati (sipil) tentu saja tidak bisa dikenakan pasal yang sama. Dengan 
dakwaan yang seperti ini, maka unsur-unsur pasal yang didakwakan 
pada terdakwa tertentu menjadi tidak terpenuhi yang berimplikasi 
tidak terbuktinya dakwaan. 

Hal yang relatif sama terjadi dalam kasus penyerangan di kediaman 
Pastor Rafael dimana para terdakwa yang berbeda statusnya didakwa 
melanggar Pasal 42 tanpa menyebutkan ayat berapa dalam dakwaan 
kesatu dan kedua primair. Jaksa tampaknya mengalami kesulitan 
merumuskan pasal dakwaan terhadap para terdakwa yang statusnya 
berbeda dan terkesan hanya ingin menjaring dan “asal kena” untuk 
para terdakwa. Dengan tanpa menyebutkan ayat berapa yang 
dilanggar, JPU seharusnya paham bahwa dakwaan semacam itu dapat 
dipastikan akan dinyatakan tidak terbukti. 

Perspektif yang digunakan JPU dalam dakwaannya tampak 
berupaya menghilangkan keterkaitan kelompok-kelompok milisi sipil 
dengan TNI dan Polri. Dengan hilangnya konteks kelahiran kelompok-
kelompok milisi sipil pro-integrasi yang menjadi pelaku langsung 
dengan kehadiran dan policy keamanan dari militer, maka dakwaan 
telah menggeser konteks peristiwa kejahatan terhadap kemanusian 
�����������ƪ�����������������������������Ǧ��������������Ǥ

Tanggungjawab komando dalam dakwaan Timbul Silaen dan 
Herman Setyono, dkk. misalnya, hanya dinyatakan sebagai Komandan 
dari Komando Pengendalian Keamanan di Timor Timur Pasca New York 
Agreement pada 5 Mei 1999. Padahal untuk menunjukkan terjadinya 
kejahatan terhadap kemanusiaan, tanggungjawab komando tidak 
cukup dengan kedudukan formal terdakwa, melainkan lebih dari itu, 
yaitu keseluruhan kewenangan yang dimilikinya dalam menjalankan 
komando yang ada pada dirinya (Pasal 42 ayat 1 dan 2). Dengan cara 
demikian, dakwaan bisa menunjukkan seluruh jaring komando itu 
dengan memaparkan seluruh kekuatan yang dipakai serta fasilitas 
yang digunakan, sehingga secara riil atau faktual tanggungjawab 
komando dapat dikonstruksikan bagaimana ia bekerja.

Sementaraa dalam dakwaan terhadap Abilio Soares konstruksi 
dakwaan jaksa sangat komprehensif dengan menguraikan beberapa 
peristiwa terutama di gereja Liquisa, di kediaman Manuel Viegas 
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Carrascalao dan kediaman Uskup Bello, distrik Dili, dan Gereja Ave 
Maria, Suai, dan Kovalima. Dalam semua peristiwa itu Abilio dinyatakan 
terkait karena: (1) Adanya rapat yang dihadiri oleh semua Bupati yang 
dipimpin Gubernur dan memberikan pengarahan perlunya dibentuk 
organisasi politik untuk mewadahi aspirasi politik pro-integrasi. Rapat 
Muspida yang dipimpin Abilio memutuskan dibentuknya organisasi 
politik kelompok pro-integrasi di setiap kabupaten dengan nama 
Forum Pesatuan Demokrasi dan Keadilan (FPDK). Kelompok-kelompok 
politik pro-integrasi ini kemudian dikenal dengan nama Pamswakarsa 
(milisi sipil bersenjata dengan menunjuk seorang panglima perang 
dan wakil panglima); (2) Seluruh kegiatan Pamswakarsa didanai oleh 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing 
daerah tingkat dua (TK II).

Dengan dakwaan seperti itu, tampaknya kasus pengadilan HAM 
berat Timtim hanya mengorbankan tersangka dari kalangan sipil 
seperti Abilio Soares dan Eurico Guterres sementara anggota dan 
pimpinan militer/Polri “dilindungi” dalam kasus tersebut. Anehnya, 
dalam tuntutan jaksa terhadap terdakwa Adam Damiri justeru 
menuntut bebas dari segala dakwaan dan dalam perkembangannya, 
terdakwa Tono Suratman pun jaksa tidak menyertakan memori 
kasasinya dengan alasan lupa sehingga MA memutuskan bebas dan 
menyatakan kasasi JPU tidak dapat diterima (niet ontvankelijk/NO).25 

Dalam pemantauan LSM berbasis HAM seperti Elsam, Kontras 
dan PBHI terhadap persidangan kasus Timor Timur ditemukan 
beberapa kelemahan, diantaranya:26 Pertama, dari sejumlah saksi yang 
diajukan, ternyata hanya 23 (dua puluh tiga) orang saksi korban dalam 
pengadilan HAM ad hoc kasus Timor Timur yang dapat dihadirkan di 
persidangan. dan sebagian besar saksi yang diajukan JPU, berasal 
dari TNI atau Kepolisian yang punya hubungan pekerjaan dengan 
terdakwa, sehingga keterangan yang diberikan cenderung tidak 

25  Lihat dalam, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12415/
putusan-tono-suratman-pengadilan-dan-kejaksaan-saling-lempar-kesalahan 
(27/8/20017)

26  Laporan Pemantauan Kelompok Kerja Pemantau Pengadilan Hak Asasi 
Manusia  Elsam-Kontras-PBHI, tanggal 24 Agustus 2006. Hlm. 2-3. Lihat pula dalam, 
Suparman Marzuki, “Pengadilan..”, Op.cit. Hlm. 12-14.   
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memperkuat dakwaan JPU. 
Kedua, terjadi pencabutan kesaksian dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP) pada saat persidangan di lakukan. Dalam 
persidangan Herman sedyono dkk, beberapa kesaksian penting 
���� �����Ƥ���� ������ ����������� ������ �������� ����� ����� �����ǡ�
misalnya pengakuan adanya penyerangan, rapat koordinasi antar 
pejabat pemerintah dan pejabat militer, suara letusan senjata dan 
pembentukan kelompok-kelompok pengamanan sipil. 

Ketiga, minimnya usaha JPU untuk mencari dan mengajukan 
alat-alat bukti lain seperti: surat, petunjuk dan lain-lainnya. Dalam 
persidangan Adam R. Damiri dan Tono Suratman, hanya ada satu 
alat bukti yang dimunculkan jaksa yaitu surat telegram dari pangdam 
udayana yang memerintahkan agar TNI dan Polri mem-back up pro 
integrasi pada waktu peristiwa penyerangan di Gereja Liquisa pada 6 
April 1999 (muncul pada persidangan). Tetapi alat bukti itu pun masih 
dalam perdebatan karena keadaannya berupa photo copy dan tidak 
dibubuhi ‘tanda’ sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu, alat 
bukti ini menurut KUHAP masih lemah. 

Keempat, tidak ada usaha dari JPU untuk melakukan terobosan 
hukum, melakukan interpretasi terhadap bukti yang diatur KUHAP. 
Jika saja itu dilakukan, maka bukti petunjuk bisa diinterpretasi untuk 
menghadirkan bukti visual seperti rekaman video atau photo-photo, 
beberapa keterangan di media massa, bahkan bisa saja mencari 
dokumen-dokumen lain, misalnya dengan memeriksa dokumen di 
mabes TNI atau Polri, jaksa mempunyai kekuasaan untuk itu. Namun 
hal itu tidak dilakukan oleh JPU. 

Kelima, selama proses penyidikan dan persidangan, tidak satupun 
tersangka dan terdakwa yang ditahan, meskipun alasan objektif 
dan subjektif penahanan terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 
21 ayat 1 KUHAP. Lebih-lebih kejahatan yang dituduhkan adalah 
kejahatan kemanusiaan serius (extraordinary crimes) yang berdampak 
luas baik tingkat nasional maupun internasional, yang menimbulkan 
kerugian materiil dan immateriil berupa perasaan tidak aman baik 
terhadap perseorangan maupu masyarakat. Keenam, suasana ruang 
persidangan menimbulkan ketidaktenangan Jaksa, Hakim, dan Saksi 
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karena penuh sesaknya ruang sidang diisi oleh kelompok- kelompok 
tertentu dari kalangan militer yang terkait dengan terdakwa yang 
patut diduga diorganisir secara rapi. Berikut simpulan putusan 
pengadilan HAM ad hoc kasus Timor-Timur.
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2. Kasus Tanjung Priok 1984

Peristiwa Tanjung Priok terjadi pada 12 September 1984 di picu oleh 
aksi seorang Babinsa bernama Sertu Hermanu dengan jamaah masjid 
Assa’adah Tanjung Priok Pimpinan Amir Biki. Sertu Hermanu dinilai 
melecehkan umat Islam dengan memasuki masjid tanpa membuka 
sepatu dan mencabutan spanduk-spanduk yang menyinggung 
�������������������������������������������������������������ƪ���
dengan air selokan. Akibatnya, jamaah marah kepada Sertu Hermanu 
dan terjadi penyerangan serta membakar motor sang Babinsa. 
Syafruddin Rambe, Sofwan Sulaeman, Achmad Sahi, dan Muhammad 
Noor ditangkap aparat keamanan.27  

Amir Biki memberi ultimatum bila pembebasan empat tersangka 
tersebut hingga pukul 11 malam tidak dipenuhi, ia mengerahkan massa 
yang berkumpul untuk mengadakan aksi protes. Sekitar 1.500 massa 
berjalan beriring-iring menuju markas Kodim Jakarta Utara, tempat 
dimana empat orang tersangka ditahan. Pada saat massa berada 
di depan Polres Metro Jakarta Utara mereka di hadang oleh satuan 
regu artileri pertahanan “Udara Sedang” -Arhanudse- yang segera 
melepaskan tembakan ke arah massa.

Pimpinan militer pada waktu itu menyatakan bahwa prajurit artileri 
atas dasar pertahanan darurat menembaki massa yang demonstrasi. 
Sembilan dinyatakan tewas dan limah puluh tiga mengalami luka-
lika berat.28 Para saksi dan kelompok Islam menyatakan bahwa aksi 
militer itu terencana dan jumlah korban meninggal lebih banyak lagi 
sekitar 400 orang sampai 700 orang.29 Organisasi HAM berkesimpulan 
bahwa mantan Panglima ABRI, Benny Murdani dan Pangdam V Jaya 
Try Sutrisno telah memerintahkan atau setidaknya laporan para saksi 
mata Murdani dan Sutrisno muncul pada tanggal 12 September tengah 
malam di tempat kejadian mengontrol pelaksaan menutup-nutupi aksi 
pembantaian tersebut.

27  Lihat laporan Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi 
Manusia di Tanjung Priok (KP3T) Jakarta, 12 Juni 2000. Hlm. 5.

28  Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), “Preliminary Conclusive 
Report Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Kasus Tanjung Priok.“ Jakarta, Elsam, 
2001. Hlm. 2 

29  Kontras, 2003; “Sakrialisasi Ideologi Memakan Korban: Tanjung Priok, 
Sebuah Laporan Investigasi.“ Jakarta; Kontras. Hlm. 32-35. 
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Pada masa berikutnya ratusan orang diantaranya sederetan 
tokoh-tokoh kritikus rezim30 yang sebagian besar dari kalangan 
Islam, ditangkap, disiksa dan dalam proses pengadilan sandiwara 
dijatuhi hukuman penjara antara beberapa bulan sampai puluhan 
tahun.31 Mereka dituduh subversif atau makar dalam pelaksanaan aksi 
demonstrasi dan penyebaran selebaran yang menyoal kebijakan Orde 
Baru. 

Pasca kekuasaan Soeharto tumbang dan melahirkan era 
Reformasi, Komnas HAM didesak agar menyelidiki kasus Tanjung 
Priok yang menewaskan ratusan orang tersebut. Berdasarkan sidang 
paripurna Komnas HAM 7 Maret 2000 diputuskan membentuk Tim 
untuk menyelidiki kasus tersebut. Berdasarkan mandat Komnas 
HAM No.002/Komnas HAM/III/2000 tanggal 8 Maret 2000 dibentuk 
Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia 
di Tanjung Priok (KP3T)32 dan disempurnakan dengan keputusan 
Komnas HAM No.003/Komnas HAM/III/2000 14 Maret 2000. KP3T 
bertujuan untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 
pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tanjung Priok bulan 
Agustus-September 1984 yang lalu sesuai dengan Pasal 89 (3) Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Hasil penyelidikan KP3T33 disebutkan bahwa telah terjadi 
pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh massa dan petugas 
keamanan lapangan dan komando sebagai berikut: 
1. Penghilangan nyawa di luar putusan pengadilan sebanyak 24 

(dua puluh empat) orang, yaitu 23 (dua puluh tiga) meninggal 
dan semua ini pemakamannya dilakukan oleh petugas keamanan 
dan 1 (satu) orang ditemukan, dirawat dan dimakamkan oleh 

30  Salah satu kelompok terkenal sebagai pengkritik keras Soeharto adalah 
kelompok Petisi 50 yang didirikan pada 5 Mei 1980 oleh tokoh-tokoh Nasional dari 
kalangan militer, politisi, advokat dll., seperti; AH. Nasution, Hoegeng Imam Santoso, 
Ali Sadikin, Mohammad Natsir, AM. Fatwa, Anwar Hardono, SK. Trimurti, M. Jasin 
dan lain-lain.

31 Amnesty International, “Indonesia: Muslim Prisoners of Conscience”, 
London, 1986. Hlm. 62-64. ; Tapol, “Indonesia: Muslims On Trial”. London, 1987. Hlm. 
39-42. 

32  KP3T melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 8 Maret 2000 
sampai dengan tanggal 7 Juni 2000. 

33  Ringkasan Eksekutif Laporan hasil Penyelidikan KP3T tanggal 12 Juni 2000. 
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keluarganya.
2. Menyebabkan luka berat sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang.
3. Penyiksaan selama dalam pemeriksaan dan penahanan.
4. Menimbulkan rasa takut. 
5. Penghilangan kebebasan beribadah sholat Jumat. 
6. Proses pemeriksaan yang tidak sesuai KUHAP. 
7. Penghilangan hak untuk memperoleh informasi. 
8. Adanya kelalaian (negligence) petugas keamanan yang 

mengakibatkan tindakan petugas yang melebihi sepatutnya 
sehingga atas ajaran tentang tanggung jawab komando militer 
(military command responsibility) atasan pelaku perlu dimintai 
tanggung jawab.

Selain kesimpulan diatas, KP3T juga merekomendasikan agar 
pemerintah menyelesaikan secara tuntas seluruh aspek dari peristiwa 
12 Sepetember 1984 termasuk meminta maaf, merehabilitasi nama 
baik dan memberikan kompensasi berupa bantuan yang layak 
kepada para korban dan keluarga korban meninggal. Oleh Kejaksaan 
Agung, laporan tersebut dinilai belum lengkap, sehingga Komnas 
HAM mengeluarkan Surat Keputusan No: 012/Komnas HAM/VII/2000 
yang menetapkan Pembentukan Tim Tindak Lanjut Hasil KP3T yang 
tugasnya untuk memenuhi kekurangan-kekurangan sebagaimana 
disampaikan surat Jaksa Agung. 

Dalam laporannya Tim Tindak Lanjut Hasil KP3T menyatakan 
bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa 
Tanjung Priok antara lain, berupa:34 Pertama, pembunuhan kilat 
(summary killing). Tindakan pembunuhan kilat (summary killing) ini 
terjadi depan Mapolres Jakarta Utara akibat penggunaan kekerasan 
yang berlebihan yang dilakukan oleh satu regu dibawah pimpinan 
Sutrisno Mascung dkk. Para anggota pasukan ini masing-masing 
membawa peluru tajam 5-10. Akibat tindakan ini telah mengakibatkan 
24 orang tewas, 54 luka berat dan ringan.

Kedua, adalah Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang 
(unlawful arrest and detention). Penangkapan dan penahanan 
sewenang-wenang dilakukan aparat TNI setelah terjadinya peristiwa 

34  Elsam, Op. cit. hlm. 4
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Tanjung Priok yang dilakukan terhadap orang-orang yang dicurigai 
mempunyai hubungan dengan peristiwa Tanjung Priok. Semua korban 
berjumlah 160 orang yang ditangkap tidak sesuai prosedur dan tanpa 
surat perintah. Para korban ditahan di Laksusda Jaya Kramat V, 
Mapomdam Guntur dan Rumah Tahanan Militer Cimanggis. Ketiga, 
Penyiksaan (torture) Semua korban yang ditahan di Laksusda Jaya, 
Mapomdam Guntur dan Rumah Tahanan Militer Cimanggis mengalami 
penyiksaan, intimidasi dan teror dari aparat. 

Keempat adalah Penghilangan orang secara paksa (enforced or 
involuntary disappearance) Fakta-fakta  tindakan ini antara lain: Lokasi 
���������������͖ ͘���������������������������������������������Ƥ�����
dimakamkan terpisah jauh dari lokasi kejadian, Pemakaman dilakukan 
pada malam hari di tiga tempat terpisah tanpa berupaya untuk 
memberikan identitas baik tanda-tanda pada makam (nisan dan 
keterangan) dan pencatatan administratif, Keluarga korban dilarang 
untuk mengetahui keberadaan dan kondisi korban. 

Selanjutnya Tim Tindak Lanjut Hasil KP3T menyebutkan orang-
orang yang patut dimintai pertanggungjawabannya sehubungan 
dengan peristiwa Tanjung Priok tersebut sebagi berikut:



288 Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesia

Ta
be

l I
V.

 2
Sa

tu
an

 d
an

 N
am

a 
Pe

na
ng

gu
ng

ja
w

ab
 K

as
us

 T
an

ju
ng

 P
rio

k 
19

84

Ko
di

m
 J

ak
ar

ta
 

U
ta

ra
Yo

n 
A

rh
an

ud
 T

an
ju

ng
 P

ri
ok

Ko
da

m
 J

ay
a 

Ja
ka

rt
a

M
ab

es
 T

N
I A

D
/R

SP
A

D
 

G
S

M
ab

es
 T

N
I

1.
 L

et
ko

l. 
RA

. 
Bu

ta
r-B

ut
ar

, 
D

an
di

m
 

Ja
ka

rt
a 

U
ta

ra

2.
 K

ap
te

n 
Sr

iy
an

to
, 

Pa
si

 O
ps

 
II 

Ko
di

m
 

Ja
ka

rt
a 

U
ta

ra

1.
 

Se
rd

a 
Su

tr
is

no
 M

as
cu

ng
2.

 
Pr

at
u 

Ya
jit

3.
 

Pr
ad

a 
Si

sw
oy

o
4.

 
Pr

ad
a 

As
ro

ri
5.

 
Pr

ad
a 

Ka
rt

ijo
6.

 
Pr

ad
a 

Zu
lfa

ta
7.

 
Pr

ad
a 

M
uh

so
n

8.
 

Pr
ad

a 
Ab

du
l H

al
im

9.
 

Pr
ad

a 
So

fy
an

 H
ad

i
10

. P
ra

da
 P

ar
nu

11
. P

ra
da

 W
in

ar
ko

12
. P

ra
da

 Id
ru

s
13

. P
ra

da
 S

um
itr

o
14

. P
ra

da
 P

ra
yo

gi

1.
 

M
ay

je
nd

 T
N

I. 
Tr

i S
ut

ris
no

, 
Pa

ng
da

m
 V

 J
ay

a
2.

 
Ko

l. 
CP

M
 

Pr
an

ow
o,

 
Ka

po
m

da
m

 J
ay

a
3.

 
Ka

pt
en

 A
uh

a 
Ku

si
n,

 B
A,

 
Ro

hi
sd

am
 V

 J
ay

a
4.

 
Ka

pt
en

 M
at

ta
on

i, 
BA

, R
oh

is
da

m
 V

 
Ja

ya

1.
 B

rig
je

nd
. T

N
I. 

D
r. 

So
em

ar
di

, K
ep

al
a 

RS
PA

D
 G

at
ot

 
Su

br
ot

o
2.

 M
ay

or
 T

N
I 

D
ar

m
in

to
, B

ag
pa

m
 

RS
PA

D
 G

at
ot

Je
nd

 T
N

I. 
Be

nn
y 

M
oe

rd
an

i, 
Pa

ng
lim

a 
TN

I-P
an

gk
op

ka
m

tib

Su
m

be
r:

 T
im

 T
in

d
ak

 L
an

ju
t 

L
ap

or
an

 K
P

3T
 T

ah
u

n 
20

00
. H

lm
. 8

-9
.



289IMPLEMENTASI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Beberapa nama diatas tidak diajukan ke persidangan oleh Jaksa 
Penuntut Umum tanpa alasan, yaitu; 1). Jend TNI. Benny Moerdani, 
Panglima TNI/Pangkopkamtib; 2). Mayjend TNI. Tri Sutrisno, Pangdam 
V Jaya; 3). Brigjend. TNI. Dr. Soemardi, Kepala RSPAD Gatot Subroto; 
4). Mayor TNI Darminto, Bagpam RSPAD Gatot Soebroto; 5). Kapten 
Auha Kusin, BA, Rohisdam V Jaya; dan 6). Kapten Mattaoni, BA, 
Rohisdam V Jaya.

Sementara yang lainnya dilanjutkan ke pengadilan yang terbagi 
kedalam 4 (empat) bagian/kelompok dengan dakwaan sebagai 
berikut: 
1. Mayjend TNI (Purn). Pranowo (Mantan Kapomdam Jaya) didakwa 

telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa 
perampasan kemerdekaan atau ����������� ���������� Ƥ���� �����
secara sewenang-wenang yang diancam dengan pasal 7 huruf b 
jis pasal 9 huruf e, pasal 64 KUHP. Disamping itu, Pranowo juga 
dianggap tidak melakukan pengendalian secara patut terhadap 
pasukan dibawah pengendaliannya yang efektif atau dibawah 
kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, yaitu terdakwa 
mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya 
mengetahui bahwa pasukannya sedang melakukan atau baru saja 
melakukan pelanggaran HAM yang berat berupa penyiksaan yang 
diancam dengan pasal 42 ayat (1) huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, 
pasal 9 huruf f, pasal 39 Undang-undang No. 26 tahun 2000, pasal 
64 KUHP dengan bentuk dakwaan kumulatif.35

2. Mayjen TNI (Purn) Rudolf A. Butar-Butar (Mantan Komandan 
Kodim 0502 Jakarta Utara) didakwaan untuk bertanggung 
jawab secara pidana atas pelanggaran ham berat yang 
dilakukan bawahannya (tanggung jawab komando). Tidak 
melakukan pengendalian efektif secara patut dan benar dengan 
mengabaikan informasi yang menunjukkan bahwa bawahannya 
sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran ham 
berat serta tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan 
untuk menghentikan perbuatan tersebut (pasal 42 ayat (1) huruf 

35  Lihat surat dakwaan atas nama Pranowo No. Reg.Perkara 03/HAM/TJ-
Priok/09/2003 
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a dan b). Selain itu ia juga didakwakan atas kejahatan terhadap 
kemanusiaan (pasal 7 UU No 26 Tahun 2000) berupa pembunuhan 
(pasal 9 huruf a), penganiayaan (pasal 9 huruf h) dan (pasal 9 
huruf e) dengan bentuk dakwaan kumulatif.36 

3. Mayjen TNI (Purn) Sriyanto (Mantan Pasi Ops II Kodim Jakarta 
Utara) didakwa telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan 
yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang sistematis 
atau meluas berupa pembunuhan, percobaan pembunuhan dan 
penganiayaan  sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 7 
huruf b jis pasal 9 huruf a, huruf h, pasal 37, pasal 40, pasal 41 UU 
No. 26 tahun 2000, pasal 53 ayat 1, pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.37 

4. Sutrisno Mascung, dkk. (Pelaku Lapangan/Anggota Arhanud) 
didakwa telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan 
sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang 
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung 
terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, percobaan 
pembunuhan dan penganiyaan sehingga telah melanggar 
ketentuan pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, huurf h pasal 37, 
pasal 40, pasal 41 Undang- undang No. 26 tahun 2000, pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP.38 

Pelaksanaan pengadilan HAM yang berat peristiwa Tanjung Priok 
didasarkan pada Keppres RI No. 53 tahun 2001 tanggal 23 April 2001 
yang kemudian disempurnakan dengan Keppres No. 96 tahun 2001 
tanggal 1 Agustus 2001 sebagai dasar pembentukan pengadilan HAM 
ad hoc kasus Timor Timur dan Tanjung Priok lengkap dengan tempus 
dan locus dilecti-nya. Keppres tersebut didahului dengan rekomendasi 
DPR RI melalui surat No. 44/DPR RI/III/2001 tanggal 21 Maret 2001 yang 
kemudian diusulkan kepada Presiden dengan Surat Ketua Dewan 

36  Lihat surat dakwaan atas nama Rudolf A. Butar-Butar No. Reg. Perkara 02/
HAM/TJ- Priok/09/20003.

37  Lihat Surat dakwaan atas nama Sriyanto No. Reg. Perkara 04/HAM/TJ-
Priok/09/2003 

38  Lihat Surat dakwaan a.n Sutrisno Mascung dkk No. Reg. Perkara 01/HAM/
TJ- Priok/08/2003 
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Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor KD.02/1733/DPR-RI/2001 
tanggal 30 Maret 2001.

 Dalam uraian Jaksa Penuntut Umum terhadap keempat terdakwa 
kasus Tanjung Priok terdapat beberapa kelemahan mendasar 
sehingga menyulitkan jaksa dalam pembuktian. Diantara kelemahan 
dakwaan tersebut seperti tafsir dan konstruksi unsur-unsur (elemen 
of crimes) pelanggaran HAM berat kejahatan terhadap kemanusiaan, 
“perlindungan” terhadap orang tertentu yang seharusnya dimintai 
tanggungjawab, perlindungan saksi korban dari ancaman dan 
intimidasi, barang bukti serta penggunaan pasal-pasal KUHP yang 
tidak relevan.

Mengenai unsur meluas, dalam surat dakwaannya, jaksa penuntut 
umum menunjukkannya dengan besarnya (massivitas) korban 
yang jatuh meninggal dunia, mengalami penyiksaan dan mengalami 
������������������Ǧ�������Ǥ��������������������������Ƥ�ǡ�������
penuntut umum tidak menyebutkannya secara lengkap, karena hanya 
dibatasi pada wilayah Tanjung Priok, Mapomdam V Guntur Jakarta 
Pusat dan Rumah Tahanan Militer Cimanggis Jakarta Selatan. 

Seharusnya Jaksa Penuntut Umum juga menguraikan mengenai 
unsur meluas (widespreadȌ� ���� �������� ������� ������Ƥ�� �������
lebih lengkap, yaitu bahwa akibat dari peristiwa Tanjung Priok itu 
menyebar ke wilayah-wilayah lain diluar Tanjung Priok Jakarta Utara, 
Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, seperti Garut, Tasikmalaya, Ciamis, 
Lampung dan Makassar,39 dimana peristiwa-peristiwa tersebut 
merupakan satu kesatuan dari rangkaian peristiwa utamanya, yaitu 
peristiwa tanggal 12 September 1984 di wilayah Kodim 0502 Jakarta 
Utara termasuk tidak dapat diajukannya orang-orang yang dianggap 
(diduga) bertanggungjawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan di 
wilayah-wilayah diluar wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. 

Demikian pula dengan unsur sistematis dimana jaksa hanya 
menguraikan kronologis “terjadinya peristiwa Tanjung Priok yang 

39  Kontras,”Sakralisasi Ideologi Memakan Korban” (Sebuah Laporan Investigasi 
Tanjung Priok), yang dirilis pada April 2001. Hlm 20. Yang ditangkap dan ditahan di 
daerah-daerah tersebut adalah orang- orang yang ditangkap karena aktivitasnya 
yang dikaitkan dengan Peristiwa Tanjung Priok. Orang-orang tersebut ditangkap dan 
ditahan secara sewenang-wenang serta diadili dalam suatu Pengadilan yang tidak fair. 
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menurutnya di picu oleh penceramah-penceramah yang menghasut 
jamaahnya dan memanaskan situasi yang cenderung melawan 
kebijakan pemerintah atau aparat seperti kodim dan polisi dengan 
menggunakan sarana agama dan membentuk opini untuk melawan 
kebijakan pemerintah saat itu” bukan merumuskan unsur “sistematis” 
bahwa dengan kebijakan pemerintah itu  (asas tunggal Pancasila, 
pelarangan jilbab, dll) yang secara teratur dan terpola dipaksakan 
penerapannya kepada masyarakat khususnya umat Islam yang 
melakukan penolakan. 

Kasus Tanjung Priok bukan peristiwa yang tiba-tiba muncul begitu 
saja tetapi terkait dengan serangkaian kebijakan pemerintah yang 
ingin memberlakukan asas tunggal Pancasila sejak tahun 1980-an. Hal 
ini dapat ditelusuri, misalnya dengan melihat atau mengkaji kebijakan-
kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Soeharto dan 
anggota kabinetnya maupun dari pernyataan-pernyataan pejabat saat 
itu.40 Demikian pula dengan hilangnya nama Jenderal (Purn) Benny 
Murdani dan Jenderal (Purn) Try Sutrisno dalam statusnya sebagai 
calon terdakwa yang harus dimintai pertanggungjawaban sebagai 
atasan dalam rantai komando di militer.

Dalam dakwaan Pranowo, Sriyanto dan Sutrisno Mascung dkk, 
digunakan pasal 64, pasal 53 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 dalam 
KUHP. Terhadap penggunaan pasal-pasal dalam KUHP tersebut 
menunjukkan bahwa pengadilan HAM juga sebetulnya adalah juga 
pengadilan pidana yang berimplikasi pada beban pembuktian dan 
melemahkan dakwaan jaksa. Pasal 64 KUHP yang tercantum dalam 
surat dakwaan terhadap Pranowo merupakan pasal yang mengatur 
tentang perbuatan berlanjut atau pasal yang mengatur tentang 
rangkaian beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sehingga 
harus dianggap sebagai suatu tindakan yang harus dilanjutkan. 
Ketentuan dalam pasal ini dalam pembuktiannya memiliki syarat-
syarat tertentu yang juga akan berimplikasi atas tidak terbuktinya 
dakwaan jika syarat tersebut tidak terpenuhi.

40  Lihat Laporan Akhir Tim Pengkajian Komnas HAM mengenai Kasus 
Tanjung Priok, Januari-Mei 2003. 
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Para saksi pun banyak yang menerima ancaman dan intimidasi41 
sehingga didepan sidang pengadilan banyak yang mengubah 
kesaksiannya dengan menguntungkan terdakwa, mengundur diri, 
mencabut kesaksian dan bahkan beberapa saksi tidak hadir dengan 
pelbagai alasan sehingga kesaksiannya sekedar BAP dibaca dan tidak 
dapat dieksplorasi lebih jauh oleh jaksa maupun hakim ad hoc. Saksi 
seperti Zulfatta untuk terdakwa Sutrisno Mascung, dkk dan saksi 
Yusron untuk terdakwa Sriyanto mengubah kesaksiannya dari adanya 
tindakan penganiayaan dan berlumurah darah yang dialaminya 
menjadi sekedar di pukul dan percikan darah. Perubahan kesaksian 
dan pencabutan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) para saksi beralasan 
bahwa mereka sudah melakukan “islah” (berdamai) dengan para 
terdakwa sehingga kasusnya bisa dilesaikan, diringankan dan bahkan 
membebaskan terdakwa karena sudah meminta maaf dan memberi 
ganti rugi atau kompensasi.42

Barang bukti berupa 13 senjata api semiotomatis SKS-45 
lengkap dengan bayonet dan selongsong peluru yang digunakan 
oleh para pelaku lapangan tidak dapat dihadirkan jaksa dengan 
alasan barang bukti tersebut tidak dapat disita karena sudah tidak 
ada lagi ditempatnya di Yon Arhanud 06. Hakim ad hoc pun tidak 
banyak melakukan pendalaman terhadap semarak saksi mencabut 
dan mengubah kesaksiannya dengan menelusuri motif dan sebab-
musababnya, tidak menuntut barang bukti penting berupa senjata 
untuk dihadirkan jaksa dan bahkan cenderung “membela” para 
terdakwa dengan pertanyaan-pertanyaan yang menguntungkan baik 
kepada saksi korban maupun terdakwa. Selain itu, hakim pun tidak 
tegas dalam pelaksanaan persidangan yang lebih banyak dipenuhi 
anggota militer dari Kopassus sehingga akses publik khususnya 
korban dan keluarganya tidak dapat masuk ke persidangan.

Dari rangkain persidangan sidang kasus Tanjung Priok terhadap 
keempat orang/kelompok terdakwa yang dimulai sejak 15 September 

41  Lihat Koran Tempo tanggal 30 Oktober 2003 dan Kompas Tanggal 31 Oktober 
2003. 

42  Baca laporan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), “Preliminary 
Conclusive Report Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Kasus Tanjung Priok.“ 
Jakarta, Elsam: 15 Oktober 2003. hlm. 34-56. lihat pula dlam.   http://lama.elsam.or.id/
downloads/1316576901_04._Preliminary_Conclusive_Report123.pdf  (23/8/2017).
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2003 hingga 20 Agustus 2004. Pengadilan HAM Jakarta Pusat yang 
berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM 
berat Tanjung Priok telah menyelesaikan tugasnya untuk mengadili 
perkara tersebut. 

Perkara terakhir yang diputuskan oleh Pengadilan HAM Jakarta 
Pusat adalah perkara Sutrisno Mascung, dkk, yaitu pada 20 Agustus 
2004, dengan putusan terdakwa Sutrisno Mascung, dkk telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran HAM yang berat 
berupa pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Oleh karenanya, 
terdakwa Sutrisno Mascung, dkk dijatuhi pidana penjara masing-
masing 3 tahun penjara untuk Sutrisno Mascung, dan 2 tahun untuk 
anggota-anggotanya.43 

Sebelumnya, Pengadilan HAM Jakarta Pusat juga telah 
menjatuhkan putusan kepada para terdakwa lainnya dalam perkara 
pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. Pada 30 April 2004, Majelis 
Hakim yang mengadili perkara Rudolf Butar-Butar menyatakan 
bahwa terdakwa selaku Komandan Kodim 0502 Jakarta telah terbukti 
melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan 
dan penganiayaan dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara 
selama 10 tahun.44 

Di samping menyatakan bersalah dalam dua berkas perkara 
di atas, Pengadilan HAM Jakarta Pusat juga telah membebaskan 
dua orang terdakwa lainnya, yaitu Pranowo pada 10 Agustus 200445 
dan Sriyanto 12 Agustus 2004.46 Terdakwa Pranowo, oleh Majelis 
Hakim menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 
terdakwa bukanlah perbuatan dalam konteks pelanggaran HAM 
berat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 
(terutama Pasal 9 huruf f), sedangkan dalam Putusan Sriyanto, Majelis 
Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan 

43  Yaitu Prada Siswoyo, Prada Asrori, Prada Zulfata, Prada Muhson, Prada 
Abdul Halim, Prada Sofyan Hadi, Prada Winarko, Prada Idrus, Prada Sumitro, dan 
Prada Prayogi;  baca pula dalam Putusan No. 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.JKT.
PST atas nama Sutrisno Mascung, dkk, 20 Agustus 2004 

44  Putusan No. 03/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.JKT.PST atas nama R. Butar-
Butar, 30 April 2004 

45  Putusan No. 02/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.JKT.PST atas nama Pranowo 
46  Putusan No. 04/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.JKT.PST atas nama Sriyanto 
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meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM 
berat baik yang didakwakan dalam dakwaan kesatu maupun dalam 
dakwaan kedua primair serta dalam dakwaan subsidair. 

Putusan yang dijatuhkan Pengadilan HAM Jakarta Pusat ini 
tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan, bagaimana mungkin 
terhadap satu peristiwa yang sama, fakta yang sama, saksi-saksi 
yang sama dan proses persidangan yang sama, dapat menghasilkan 
putusan yang berbeda. Hingga pada akhirnya, terdakwa Rudolf Butar-
Butar dan Sutrisno Mascung, dkk. mengajukan banding/kasasi atas 
putusan hakim ah hoc tingkat pertama dan dinyatakan bebas dan 
tidak bersalah oleh pengadilan. Berikut tabel perkembangan kasus 
pelanggaran HAM berat Tanjung Priok di pengadilan HAM ad hoc.
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C. Setelah Keberlakuan UU No. 26 Tahun 2000 (Pengadilan HAM 
Permanen)

x� Kasus Abepura 
Berdasarkan laporan KPP-HAM dengan surat mandat Komnas 

HAM No. 020/KOMNAS HAM/II/2001 tanggal 5 Februari 2001 diduga 
telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Abepura-Papua 
pada 7 Desember 2000. KPP HAM Papua/Irian Jaya bekerja sejak 
tanggal 5 Februari sampai dengan 5 Mei 2001dan telah memeriksa 
saksi sebanyak 117 orang dan kunjungan lapangan sebanyak 9 
(sembilan) kali.47 Pelanggaran HAM Abepura terjadi pada tanggal 7 
Desember 2000, pukul 01.30 WIT dini hari telah terjadi tiga peristiwa 
yang  berbeda yaitu Penyerangan Mapolsek Abepura, Pembakaran 
Ruko di Lingkaran Abepura dan Pembunuhan anggota Satpam di 
Kantor Dinas Otonom Tk. I Propinsi Irian Jaya, di  Kotaraja. 

Beberapa saat setelah terjadinya penyerangan, kemudian 
anggota Polsek Abepura yang  piket malam itu melaporkan kejadian 
penyerangan di Mapolsek dan pembakaran ruko  kepada Kapolsek 
AKP Alex Korwa melalui telpon. Seorang dari anggota Polsek yaitu 
Bripka  Mesak Kareni juga melaporkan langsung peristiwa itu ke 
Mako Brimobda Irian Jaya di Kotaraja untuk meminta bantuan tenaga 
pengamanan.  

Setelah mendapat laporan sekitar pukul 02.00 WIT, Kapolres 
Jayapura AKBP Drs. Daud  Sihombing, SH langsung mendatangi 
Mapolsek Abepura untuk melihat situasi. Setelah  menelepon 
Wakapolda, Kapolres mengeluarkan perintah pengejaran dan 
penyekatan. Untuk operasi pengejaran dan penyekatan itu kendali 
operasi langsung berada dibawah Kapolres dengan dibantu oleh 
Dansat Brimobda Irian Jaya Kombes Pol. Drs. Johny Wainal  Usman 6 
tempat dan lokasi yang diduga sebagai tempat para pelaku.

Kebijakan negara terhadap Papua tertuang dalam Rencana 
operasi pengkondisian  wilayah dan pengembangan jaringan 
komunikasi dalam menyikapi arah politik Irian  Jaya (Papua) untuk 
merdeka dan melepaskan diri dari Indonesia. Kepolisian daerah Irian 

47  Lihat Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan KPP HAM Papua/Irian 
Jaya (Abepura) tanggal 8 Mei 2001. Hlm. 1.
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Jaya menterjemahkan rencana operasi itu dengan  membuat Telaahan 
Staf tentang upaya Polda Irian Jaya menanggulangi separatis  papua 
merdeka dalam rangka supremasi hukum pada bulan November 2000. 

Telaah  staf ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun 
operasi yang disebut “Operasi Tuntas  Matoa 2000” yang berlangsung 
selama 90 hari.48 Operasi ini ditujukan kepada gerakan  separatis OPM 
dan simpatisannya. Operasi Tuntas Matoa ini menunjukkan aparat 
Polda  Irian Jaya telah memiliki dan mempersiapkan suatu rencana 
operasi yang sistematis dalam  bertindak terhadap apa yang mereka 
sebut sebagai “gerakan separatis”. 

Dari seluruh fakta dan bukti-bukti tersebut, tidak menemukan 
adanya kejahatan genosida. Bentuk perbuatan (type of acts) dan pola 
(pattern) kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut:49 
1. Penyiksaan

Penyiksaan ini dilakukan dalam skala besar, luas dan sistematik 
terhadap mahasiswa dan penduduk sipil, baik laki-laki maupun 
perempuan dan anak-anak yang bermukim di Kecamatan Abepu-
ra dan Kecamatan Jayapura Selatan dengan latar belakang suku 
yang sebagian besar dari Pegunungan Tengah (Wamena Barat) 
sebagai bagian dari tindakan pengejaran Polisi dalam rangka 
mencari pelaku penyerangan Mapolsek Abepura. Penyiksaan ini 
terjadi secara berulang-ulang dalam berbagai momen yakni di-
lakukan di kediaman masing-masing korban, selama dalam per-
jalanan menuju Mapolsek Abepura atau Mapolres Jayapura dan 
selama mereka ditahan di Mapolsek Abepura dan Mapolres Jaya-
pura. Akibat penyiksaan tersebut dua orang meninggal dunia di 
Mapolres Jayapura dan seorang cacad seumur hidup, disamping 
seorang lainnya yang cacad seumur hidup akibat penembakan 
sewenang-wenang. 

2. Pembunuhan Kilat 
Telah terjadi pembunuhan kilat terhadap Elkius Suhuniap di dae-

48  Rencana ini disusun pada rapat gabungan tanggal 8 Juni 2000 oleh Dirjen 
Kesbang dan Limas Depdagri yang kemudian diterapkan di wilayah Papua.

49  Lihat Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan KPP HAM Papua/Irian 
Jaya (Abepura) tanggal 8 Mei 2001. Hlm. 10-11.
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rah Skyline yang dilakukan oleh anggota Brimob. 
3. Penganiayaan Berdasarkan Jenis Kelamin, Ras Dan Agama 

Semua korban mengalami tindakan diskriminasi atas dasar ras 
dan agama, namun korban perempuan mengalami tindakan 
diskriminasi berganda. Perempuan mengalami penganiayaan 
yang sama seperti yang dialami oleh korban lainnya. Selain 
itu perempuan juga mengalami bentuk-bentuk tindakan lain 
seperti makian yang ditujukan pada perempuan karena ia adalah 
perempuan dan karena adanya sikap serta cara pandang yang 
diskriminatif terhadap perempuan.

4. Perampasan Kemerdekaan Atau Kebebasan Fisik Lain Secara 
Sewenang-Wenang  
a. Aksi penggeledahan dan penangkapan tanpa prosedur dan 

surat perintah penangkapan dari yang berwenang dilakukan 
terhadap orang-orang yang dicurigai mempunyai hubungan 
dengan peristiwa penyerangan Mapolsek Abepura. 

b. Pengungsian secara tidak sukarela terjadi karena adanya 
pengejaran dan penangkapan terhadap mahasiswa dan 
penduduk sipil. Pengungsian ini terjadi tiga hari sejak tanggal 
7 Desember 2000 dan sampai sekarang masih ada yang 
belum kembali.

c. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang 
dilakukan telah menimbulkan trauma dan rasa tidak aman 
pada para mahasiswa di beberapa asrama di Abepura dan 
penduduk sipil di Jl. Baru Kotaraja, Abe Pantai dan Skyline. 
Akibatnya, mereka tidak berani untuk meneruskan sekolah/
kuliah dan bahkan ada yang pulang ke kampung asalnya 
dan sebagian penduduk tidak berani menempati kembali 
rumahnya. 

Seluruh rangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut 
merupakan tanggung jawab  terutama tetapi tidak terbatas pada 
lembaga Kepolisian Daerah Irian Jaya tingkat Polda,  Satuan Brimob 
Polda Irian Jaya, Polres Jayapura, dan Polsek Abepura dalam 
tiga  jenjang: 1). Pelaku langsung yang berada di lapangan yakni anggota 
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Polri dalam jajaran Polda Irian Jaya dan Satuan Brimob Resimen III Yon 
B Kor Brimob Polri yang di BKO-kan di Polres Jayapura, terdiri dari 20 
(dua puluh satu) prajurit dan perwira pada jajaran Kepolisian Daerah 
Irian Jaya;50 2). Pengendali operasi 7 Desember 2000 terdiri dari 4 
(empat) orang perwira pada jajaran Kepolisian Daerah irian Jaya;51 3). 
Penanggung jawab kebijakan keamanan dan ketertiban di Irian Jaya 
yaitu Kapolda.52 

Persidangan kasus Abepura dilaksanakan 7 Mei 2004 sampai 
9 September 2005 di Makassar, Sulawesi Selatan dan merupakan 
pengadilan HAM permanen pertama pasca keberlakuan UU No. 
26 Tahun 2000. Dari puluhan terduga pelaku hanya dua orang yang 
kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Jhony Wainal Usman53 
dan Daud Sihombing54 dan selebihnya tidak diajukan oleh jaksa tanpa 
alasan yang jelas.

Kedua terdakwa didakwa secara terpisah dalam bentuk kumulatif 
untuk bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang 
dilakukan oleh anak buahnya (pertanggungjawabannya komando).55 
Johny Wainal Usman didakwa telah melakukan kejahatan terhadap 

50  Terduga pelaku lapangan yaitu: Bripka Hans Fairnap, Iptu Suryo Sudarmadi, 
Brigpol. Zawal Halim,  Brigpol John Kamodi, AKP Drs. Prasetyo Widiyono, Bripka 
Miselan,  Brigpol I Wayan Swatra, Brigpol R. Puspo Nugroho, Bripka Sudirman, Brigpol 
Sainudin, Bripka Hasran, AKP I Gusti Ngurah Rai Mahaputra, Ipda Bahar Tushiba, 
S.H, Brigpol Demmaloga, Bripka Nasru, Bripka Max Albert Nayoan, Brigpol Heri 
Wicahya, AKP Alex Korwa (Kapolsek Abepura), Kompol Drs. Alex Sampe (Wakapolsek 
Abepura), dan AKP Abdul Amana Kadir. 

51  Kombes Pol. Johny Wainal Usman (Komandan Brimob Polda Irian Jaya) dan 
AKBP Drs. Daud Sihombing (Kapolres Jayapura)

52  Kapolda Irian Jaya saat itu adalah Brigjen Pol. Sylvianus Y Wenas dan 
Wakapolda  Brigjen Pol Drs. Moersoetidarno Moerhadi.

53  Lihat Perkara No.: 01/HAM/ABEPURA/02/2004 
54  Lihat Perkara No.: 02/HAM/ABEPURA/02/2004 
55  Pasal 42 ayat 2 UU No. 26 tahun 2000, yang berbunyi, “Seseorang atasan, 

baik polisi maupun sipil, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah 
kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan 
pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni : a) Atasan tersebut 
mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukan 
bahwa bawahan sedang melakukan atau, baru saja melakukan pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat ; dan b) Atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan 
diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan 
perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. 
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kemanusiaan karena “tidak melakukan pengendalian yang patut dan 
benar terhadap bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan 
pengendalian yang efektif, dimana terdakwa mengetahui atau secara 
sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa 
bawahannya sedang atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat” berupa pembunuhan, yang diancam dengan 
pidana pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf 
a dan pasal 37 UU No. 26 tahun 2000, dan penganiayaan, yang diancam 
dengan pidana pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal  
9 huruf h dan pasal 40 UU No. 26 tahun 2000.

Sementara Kombes Pol. Daud Sihombing, S.H didakwa telah 
melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh 
bawahannya berupa pembunuhan, perampasan kemerdekaan 
����� ����������� ���������� Ƥ���� ����� ������� ��������Ǧ�������
sebagaimana ketentuan pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jis pasal  7 
huruf b, pasal 9 huruf a, dan pasal 37 UU No. 26 tahun 2000; pasal 42 
ayat (2) huruf a dan b jis pasal  7 huruf b, pasal 9 huruf e, dan pasal 37 
UU No. 26 tahun 2000 dan pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jis pasal 7 
huruf b, pasal 9 huruf f, dan pasal  39 UU No. 26 tahun 2000. Tindak 
pidana kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut terjadi pada waktu 
terdakwa memerintahkan bawahan untuk mencari dan menemukan 
orang-orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan Mapolsek 
Abepura. 

Surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum tersebut 
mengandung kelemahan mendasar yaitu unsur meluas atau 
sistematis yang pada akhirnya menyulitkan JPU dalam membuktikan 
dakwaannya. JPU telah berhasil menunjukkan adanya unsur meluas 
dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Abepura 7 
Desember 2000 dengan menyebutkan besarnya (massivitas) korban 
����������������������������Ƥ�Ǥ�

������� ������Ƥ�� ��� ��������������� ������� ������������
lokasi-lokasi yang menjadi tempat terjadinya (locus deliicti) kejahatan 
terhadap kemanusiaan, yang mencapai 8 (delapan) tempat kejadian, 
yaitu asrama mahasiswa Ninmin, pemukiman warga asal Kotalima 
Mamberamo dan wamena Barat di Abe Pantai, asrama Yapen 
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Waropen, asrama IMI, pemukiman warga suku Mamberamo dan 
Wamena Barat di Jl. Baru Kotaraja, Mapolsek Abepura, Mapolres 
Jayapura dan Markas Brimobda Polda Papua. 

Namun dalam mengurai unsur sistematis jaksa sama sekali 
tidak mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan “sistematik” itu. 
Akibatnya dalam seluruh surat dakwaan tidak bisa mendapatkan 
keterangan seluruh kejahatan terhadap kemanusian yang tejadi di 
Abepura itu sebagai kelanjutan dari kebijakan penguasa atau Negara 
dengan lahirnya kebijakan ‘Operasi Tuntas Matoa 2000” dalam rangka 
meredam dinamika politik Papua yang dinilai ingin merdeka dari 
NKRI.56

Dalam persidangan inipun menurut laporan penyelidikan KPP 
HAM Papua/Irian Jaya menyebutkan pihak yang diduga secara 
langsung dan atau pengendali dan penanggungjawab operasi 
lapangan sebanyak 24 orang tetapi yang diajukan oleh jaksa hanya 
2 orang. Tidak diajukannya anggota atau pejabat kepolisian daerah 
Papua yang lain ke pengadilan, maka secara otomatis menyulitkan 
seluruh jaring komando kepolisian daerah Irian Jaya/Papua dan 
seluruh kekuatan yang dipakai dan juga fasilitas yang digunakan 
untuk melakukan operasi pengejaran dan penyekatan pasca peristiwa 
penyerangan Mapolsek Abepura 7 Desember 2000.

Hampir semua saksi korban yang dihadirkan ke persidangan 
menyatakan bahwa saksi mengenal atau mengetahui ciri-ciri atau 
identitas lainnya yang menunjukkan bahwa yang melakukan kejahatan 
terhadap kemanusiaan berupa penangkapan, penahanan, penyiksaan, 
penganiayaan dan pembunuhan adalah aparat kepolisian dan Brimob, 
yang notabene adalah anak buah atau bawahan kedua terdakwa. 
Namun demikian, pernyataan para saksi korban dibantah oleh anggota 
Kepolisian/Brimob Polda Papua. Mereka mengatakan bahwa tidak 
mengetahui ada anggota Brimob yang melakukan kejahatan terhadap 
kemanusiaan. Mereka berdalih bahwa pada saat penyerangan tidak 
ada anggota Brimob yang di-BKO-kan ke Polsek Abepura. BKO ke 
Mapolsek Abepura baru  dilaksanakan setelah terjadinya penyerangan 

56  Lihat dalam Laporan Pemantauan, “Pengadilan Hak Asasi Manusia: Kasus 
Abepura” oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) pada Agustus 2004. 
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7 Desember 2000.
Para saksi korban yang dihadirkan sebanyak 25 orang dari 51 yang 

telah diperiksa oleh KPP-HAM. Sebagian saksi dalam sidang tersebut 
merasa kuatir atas keselamatan dan keamanan mereka sekembalinya 
ke kampung halamannya. Saksi takut akan terjadi sesuatu yang 
berkaitan dengan keterangan yang diberikan saksi di pengadilan. 
Dalam pemeriksaan saksi pun jaksa biasanya menghadirkan tiga 
sampai empat orang setiap sidang dengan rata-rata waktu hanya 
sekitar 45 menit, akibatnya baik jaksa maupun hakim tidak maksimal 
dalam mengeksplorasi keterangan saksi-saksi karena keterbatasan 
waktu dan banyaknya saksi dalam satu kali sidang. Selama proses 
persidangan digelar ruangan sidang banyak dipenuhi oleh anggota 
Brimob yang merupakan anak buah Johny Wainal Usman sehingga 
berdampak pada psikis jaksa maupun hakim apalagi kepada saksi-
saksi dan hal ini dibiarkan saja oleh hakim.57

Dengan konstruksi dakwaan yang lemah, kesaksian dalam tekanan, 
pembuktian yang tidak di eksplorasi secara mendalam, kehadiran 
puluhan anggota Brimob dalam setiap persidangan, pemahaman 
yang terbatas para jaksa dan hakim terhadap pelanggaran HAM berat 
sesuai standar internasional akhirnya kedua tersangka Johny Wainal 
Usman58 dan Daud Sihombing59 dinyatakan tidak terbukti dalam 
semua dakwaan demikian juga ditingkat kasasi keduanya dibebaskan/
tidak dapat diterima.60 Berikut tabel sidang pengadilan HAM berat 
kasus Abepura.

57  Kesaksian peneliti sebagai Tim Advokasi pelanggaran HAM Abepura yang 
dilaksanakan di Makassar sekaligus sebagai Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan.

58 Putusan Pengadilan Hak Azasi Manusia No. 01/Pid.HAM/ABEPURA/2004/
PN.Mks. tanggal 8 September 2005.

59  Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri 
Makasar No. 02/PID.HAM/ABEPURA/2004/PN.Mks. tanggal 9 September 2005.

60 Johny Wainal Usman diputus melalui Putusan No. 01 K/Pid.HAM.
AD.HOC/2006 25 Januari 2007 dan Daud Sihombing melalui Putusan No. 02K/PID.
HAM ADHOC/2006 25 Januari 2007.
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D. Impunitas dan Keadilan Transisional (Transitional Justice) 

Impunitas (impunity) mulai berkembang sebagai wacana dan 
diskursus dalam isu hak asasi manusia pasca pelbagai kejahatan 
terhadap kemanusiaan berakhir dibeberapa negara seperti di Amerika 
latin, Afrika dan Eropa yang terbagi dalam dua kutup besar, kapitalisme 
dan komunisme.61 Impunitas merupakan pemberian pembebasan atau 
pengecualian dari tuntutan hukum atau hukuman kepada seseorang 
yang telah melakukan pelanggaran HAM. Impunitas dapat juga berupa 
pemberian pengampunan dari pejabat pemerintah.

�����������������Ƥ�������������������������������������������
(de facto dan de jure) membawa para pelaku pelanggaran HAM untuk 
mempertanggungjawabkan -secara pidana, perdata, administratif 
atau tindakan disipliner- karena mereka tidak tunduk pada penyelidikan 
apa pun yang mungkin menjadikan mereka didakwa, ditangkap, diadili 
didepan hukum atau pengadilan dengan penghukuman yang tepat 
dan untuk memberikan reparasi bagi para korban kejahatan mereka.62

Dari perspektif kewajiban negara, ia menggambarkan impunitas 
sebagai: 

Impunitas muncul dari kegagalan Negara-negara untuk memenuhi 
kewajiban mereka dalam menginvestigasi pelanggaran; untuk 
mengambil tindakan yang tepat sehubungan dengan pelaku, terutama 
di bidang keadilan, dengan memastikan bahwa mereka yang diduga 
bertanggung jawab pidana dituntut, diadili dan dihukum; untuk 
memberikan korban pemulihan yang efektif dan untuk memastikan 
bahwa para korban menerima reparasi atas kerugian yang diderita; 
untuk memastikan hak yang tidak dapat dicabut untuk mengetahui 
kebenaran tentang pelanggaran; dan mengambil langkah-langkah lain 
yang diperlukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran.63

Deskripsi tentang impunitas diatas mengandung arti bahwa tidak 
ada pembatasan waktu terhadap kewajiban negara untuk menjalankan 
proses pertanggungjawaban. Setiap Kepala Negara berkewajiban 

61  Martha Meijer, “Jangkauan Impunitas di Indonesia”, terjemahan dari, The 
Scope of Impunity in Indonesia, oleh Eddie Riyadi, ADF ARI Graphs: Jakarta, 2007. Hlm. 2

62  Defenisi ini secara resmi dikemukan pada sidang ke-61 Komisi HAM PBB 
dibawa Dewan Ekonomi dan Sosial pada 8 Februari 2005 (E/CN.4/2005/102/Add.1) 
terkait, Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to 
Combat Impunity. Hlm. 6

63  Ibid. Hlm. 7
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membawa pelanggaran HAM berat ke proses hukum walaupun silih 
berganti dalam kepemimpinan nasionalnya. Pelanggaran HAM berat 
yang dimaksud adalah kejahatan berat menurut hukum internasional 
mencakup pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa pada tanggal 
12 Agustus 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977 dan pelanggaran 
lainnya terhadap hukum humaniter internasional yang merupakan 
kejahatan berdasarkan hukum internasional, genosida, kejahatan 
terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran lainnya terhadap hak 
asasi manusia yang dilindungi secara internasional yang merupakan 
kejahatan menurut hukum internasional dan/atau hukum internasional 
mengharuskan negara untuk menghukum, seperti penyiksaan, 
penghilangan paksa, eksekusi di luar hukum, dan perbudakan.64

Martha Meijer melakukan penelitian terait praktik impunitas di 
Indonesia selama periode 1965-2005 menyimpulkan bahwa impunitas 
terbagi dalam empat aspek pola yaitu; aspek yang berkaitan 
dengan kekuasaan,65 aspek hukum,66 aspek kultural67 dan aspek 
internasional.68 Dalam aspek kekuasaan, militer dan polisi melakukan 
praktik represi selama puluhan tahun tanpa tersentuh hukum dengan 
menerapkan dua cara penerapan impunitas, yaitu (1) melalui model 
dwifungsi yang memberikan kekuasaan untuk melakukan represi 
kepada warga negara tanpa kontrol dari pemerintah dan kekuasaan 
kehakiman; (2) ketertutupan yang sengaja dikembangkan dalam 
pelbagai kegiatan ketentaraan, kapasitas dan kebijakan. Konsep 
Dwifungsi memberi jalan kepada mereka untuk menduduki institusi 
sipil dan menjalankannya dengan praktik represif dan intimidasi.

Dari Aspek hukum, impunitas dengan mudah ditemui dalam 
legislasi dan praktik pengadilan. Undang-undang dibuat untuk 
mencegah pandangan-pandangan terbuka dan kritis tentang 
pelanggaran HAM. Para hakim bekerja untuk kepentingan penguasa 
dan pelaku kejahatan HAM tidak mungkin dapat dituntut atau diadili 
dalam situasi itu sehingga impunitas terawat dengan baik. 

64  Ibid
65  Martha Meijer, “Jangkauan Impunitas di Indonesia...”, Op.cit. Hlm. 61-82
66  Ibid, Hlm. 85-98
67  Ibid, Hlm. 100-114
68  Ibid, Hlm. 117-131
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Disisi lain, kultur feodalistik masih sangat kuat ditengah 
masyarakat. “Asal bapak senang”, tidak kritis, sikap hipokrit 
yang menjangkiti masyarakat semakin malanggengkan praktik 
impunitas dalam kultul feodalistik ditambah dengan kekerasan yang 
berkembang diantara kelompok. Politik “SARA” dihembuskan dengan 
tujuan mengendalikan kelompok masyarakat dan bukan memberi 
pembelajaran bahwa perbedaan kelompok, paham, suku dan agama 
merupakan kekayaan budaya yang harus terintegrasi dalam konsep 
demokrasi plural.69

��������� ���������� ���� �������������� ������ ������Ƥ�����
oleh Indonesia, tetapi instrumen yang dianggap menggangu 
kelanggengan kekuasaan dan kewajiban negara kadang ditanggalkan. 
Praktik hukuman mati yang ditentang oleh ICCPR masih dipraktikan 
dalam hukum nasional, demikian pula Konvensi Anti-penghilangan 
Paksa yang telah direkomendasikan oleh DPR hingga sekarang 
������ ������Ƥ����� ����� ����������ǡ� ��������� ���������� �������
sebagaimana keputusan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) 
Indonesia dan Timor Leste. 

Selain itu, pelanggaran HAM berat yang telah disidangkan dalam 
pengadilan HAM ad hoc dan permanen seperti kasus Tangjung Priok, 
Timor-Timur dan Abepura para jaksa dan hakim tidak memperhatikan 
instrumen hukum HAM internasional yang seharusnya menjadi 
panduan dan rujukan dalam penuntasan pelanggaran HAM berat, 
terbukti, para pelaku bebas dan praktik impunitas masih berlangsung.

Praktik dibeberapa negara membuktikan bahwa transisi 
dari negara otoriter ke demokratis bisa berjalan lamban dan 
bahkan beberapa negara mengalami kegagalan karena militer 
menggagalkannya melalui kudeta atau pengambilalihan kekuasaan 
secara paksa seperti yang terjadi di Myanmar, Thailand, dan beberapa 
negara Afrika, Eropa Timur dan Amerika Latin.70 

Dalam melawan praktik impunitas, negara memiliki kewajiban 

69  Yuhki Tajima, The Institutional Origin of Communal Violence: Indonesia’s 
Transition from Authoritarian Rule, Cambridge University Press: New York, 2014. Hlm. 
15-17

70  Baca dalam, Guillermo O’Donnell (etc), Transitions from Authoritarian Rule: 
Comparative Perspectives, John Hopkins University Press: Baltimore, 1986.
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kepada warga negara atau korban pelanggaran HAM untuk 
memenuhi hak warganya berupa hak untuk mengetahui (right 
to know), hak atas keadilan (right to justice), hak atas reparasi 
(right to reparation) dan jaminan tak berulang (guarantee of non-
recurrence).71 Hak untuk mengetahui pelanggaran HAM berat dimasa 
lalu merupakan keniscayaan bagi korban atau keluarganya tentang 
apa sebenarnya yang terjadi. Kegagalan negara untuk memenuhi hak 
untuk mengetahui merupakan pelanggaran tersendiri sesuai dengan 
jurisprudensi hukum internasional.

Kebenaran tentu saja sangat luas dan subyektif, karena itu, 
Orentlicher memberikan batasan kebenaran dalam tiga perspektif, 
yaitu (1) kebenaran menyangkut hak bagi suatu masyarakat untuk 
tahu akan sejarah mengenai kejahatan-kejahatan keji yang terjadi, 
keadaan-keadaan dan alasan-alasannya; (2) kebenaran menyangkut 
kewajiban negara untuk mengungkap fakta-fakta tersebut ke publik 
dan kemampuan negara untuk memelihara memori (mengingat 
peristiwa kejahatan HAM); dan (3) terdapat hak para keluarga untuk 
tahu mengenai nasib korban.72 

Untuk mengungkap kebenaran maka pemerintah membentuk 
komisi penyelidikan “Commission of Inquiry” melalui komisi kebenaran 
dengan jaminan independensi, ketidakberpihakan dan kompetensi 
anggotanya dibidang HAM. Negara juga harus menjamin kehadiran 
para pelaku untuk dimintai kesaksian serta jaminan keamanan bagi 
korban dan saksi dalam proses penyelidikan serta membuka akses 
dan fasilitasi terhadap arsip-arsip yang dilakukan oleh komisi atau 
pengadilan.

Hak atas keadilan diutamakan melalui mekanisme pengadilan 
yang tersedia di level nasional, regional dan internasional. Dalam 
memerangi impunitas, negara dibatasi dalam perundang-undangannya 
untuk memberikan amnesti, imunitas, ekstradisi, pemberian suaka, 
membatasi yurisdiksi peradilan militer dan melindungi kebebasan 
hakim. Hak atas reparasi atas kerugian yang diderita oleh korban 

71  Diane Orentlicher, “Report of the independent expert to update the Set of 
principles to combat impunity”, Commission on Human Rights, 8 February 2005 (E/
CN.4/2005/102/Add.1) 

72  Ibid, Priciples 2-5
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dan keluarganya diatur oleh negara melalui prosedur dan lingkup 
reparasi. Reparasi atau remedi berupa pemberian kompensasi (ganti 
rugi), restitusi, dan rehabilitasi.73 Jaminan atas ketidak-berulangan 
tidak hanya diberikan kepada mereka yang menjadi korban masa lalu, 
tetapi mengacu pada perlindungan dan keamanan bagi setiap orang 
terhadap pelanggaran hak asasi manusia melalui reformasi institusi 
negara, reformasi militer, dan reintegrasi sosial serta reformasi hukum 
terhadap seluruh institusi yang berkontribusi terhadap impunitas.  

Keadilan transisional (Transitional Justice) berkolerasi kuat dengan 
penyelesaian pelanggaran HAM berat dimasa lalu dalam proses 
menuju negara demokratis serta upaya menghapus impunitas atas 
pelaku. Pelanggaran HAM berat tersebut diproses melalui mekanisme 
pengadilan (judicial) baik dilevel nasional, hibryd (gabungan) atau 
pengadilan internasional (International Criminal Court/ICC), juga 
dengan mekanisme non-judicial melalui Komisi Kebenaran (Truth 
Commission), atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan/atau 
sebutan lainnya.74

� � ������� ����� ����������������� ��������� �������� ������ ���ƪ���
atau kepemimpinan otoriter diperlukan menyusun norma hukum 
baru berstandar internasional yang dapat dijadikan landasan bersama 
dan untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk investasi 
berkelanjutan dalam keadilan.75 Fostulat model asing tentu tidak dapat 
disamakan dengan format nasional negara tertentu yang didasarkan 
pada kebutuhan, partisipasi dan aspirasi nasional. 

Reformasi domestik untuk membangun kapasitas SDM institusi 
peradilan, fasilitasi konsultasi nasional reformasi peradilan serta 
memenuhi kokosongan hukum perundang-undangan merupakan 
jalan keadilan transisional menuju keadilan dan demokrasi. Keadilan, 
perdamaian dan demokrasi bukanlah tujuan yang saling eksklusif, 
melainkan saling memperkuat secara imperatif. Memajukan 

73  “Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation 
for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious 
Violations of International Humanitarian Law”, (A/RES/60/147), 21 March 2006.

74  Charles Villo-Cicancio and Erik Doxtader (ed) , Pieces of The Puzzle: Keywords 
on Reconciliation and Transitional Justice, Institute for Justice and Reconsiliation: Cape 
Town, South Africa, 2004.  Hlm. 67

75  Ibid, Hlm. 3
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������������������������������������ƪ��������������������������
perencanaan strategis, integrasi dan langkah yang rasional.76

Lembaga pengadilan harus diperbaharui secara komprehensif 
tanpa mengabaikan masyarakat atau korban. Semua institusi saling 
tergantung dan saling melengkapi dalam keadilan transisional. Dalam 
beberapa kasus, tribunal internasional atau campuran telah dibentuk 
untuk menangani kejahatan masa lalu di masyarakat yang dilanda 
������� ����� ���ƪ��Ǥ77 Pengadilan-pengadilan ini telah membawa 
keadilan dan harapan kepada korban, memberantas impunitas pelaku 
dan memperkaya yurisprudensi hukum pidana internasional yang 
���������������������������������������������������������Ƥ����Ǥ

Reformasi pengadilan adalah pelengkap dalam upaya 
mendapatkan keadilan dan rekonsiliasi yang berbasis kepada korban, 
membuat catatan sejarah dan merekomendasikan perbaikan. Proses 
pemeriksaan di pengadilan merupakan elemen penting keadilan 
transisional dimana pengadilan menghormati hak korban dan 
terdakwa yang merupakan kunci memulihkan kepercayaan publik 
terhadap institusi pemerintahan nasional.78 Korban juga mendapat 
manfaat dari program reparasi yang membantu memastikan bahwa 
keadilan tidak hanya berfokus pada pelaku tetapi juga pada mereka 
yang telah menderita.79

Kendatipun “kebenaran” cenderung ditafsir oleh rezim 
untuk membenarkan dan melegitimasi kekuasaan mereka berupa 
penyangkalan secara terbuka dan kolektif tetapi kebenaran itu sendiri 
akan bertindak selaku hakim seiring jalannya keadilan transisional 
dan transformasi domestik antara masa lalu yang jahat dan masa 
depan yang menjanjikan, antara tindakan jahat dan perbuatan baik, 
prinsipnya, kebenaran historis itu sendiri adalah keadilan.80 

76  ´7KH� UXOH� RI� ODZ� DQG� WUDQVLWLRQDO� MXVWLFH� LQ� FRQÁLFW� DQG� SRVW�FRQÁLFW� VRFLHWLHVµ,  
Report of the Secretary-General (S/2004/616), 23 August 2004

77  Pablo de Greiff and Roger Duthie, Transitional Justice and Development: 
Making Connections, Social Science Research Council: New York, 2009, Hlm. 29

78  Ibid, Hlm. 252
79  ´7KH� UXOH� RI� ODZ� DQG� WUDQVLWLRQDO� MXVWLFH� LQ� FRQÁLFW� DQG� SRVW�FRQÁLFW� VRFLHWLHVµ,  

Report of the Secretary-General (S/2004/616), 23 August 2004
80  Ruti G. Teitel, Transitional Justice, Oxford University Press, UK, 2000. Hlm. 

69. 
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Berharap keadilan dimasa transisi akan selalu berdayung dengan 
para pelaku pelanggara HAM yang berharap impunitas karena itu 
para elit politik dan pemimpin nasional perlu membangun kesamaan 
tujuan dalam upaya melewati transisi secara berkeadilan, melindungi 
dan menegakkan HAM tanpa pretensi balas dendam tetapi juga tidak 
melupakan serta memberi penghukuman yang setimpal bagi para 
pelaku. 

Dalam transisi menuju negara demokrasi seperti Indonesia akan 
seiring dengan transisi menuju keadilan (transitional justice) hukum 
bagi korban kejahatan HAM. Praktik impunitas akan saling menegasikan 
dengan keadilan tergantung political will dari pemerintah. Rezim 
pemerintahan yang kuat segera dapat menyelesaiakan pelanggaran 
HAM berat-nya seiring dengan melemahnya kekuatan politik rezim 
lama seperti yang dilakukan Soeharto terhadap Soekarno. Atau 
negara yang mengalami totalitas penggantian rezim seperti dalam 
revolusi Cuba, Iran dan China. 

Tetapi bagi negara yang hanya mengalami pergantian pimpinan 
atau reposisi personal dan bukan sistem akan memakan waktu yang 
cukup lama bahkan puluhan tahun seperti yang dialami Afrika Selatan, 
Argentina dan Chile. Dalam konteks itu, pergantian rezim Orde Baru 
ke era Reformasi yang dialami Indonesia yang “sekedar mengganti” 
pimpinan rezim akan mengalami hal serupa; panjang, berliku, dan 
penuh tolak-tarik kekuatan politik dan bahkan bisa mengalami 
rekonsolidasi rezim lama berkuasa kembali. Paling tidak, harapan 
penyelesaian pelanggaran HAM berat dalam situasi seperti itu akan 
sulit tercapai.

Presiden Gusdur contohnya, kendatipun sangat progresif 
dalam menelorkan kebijakan-kebijakan populis dan pro-HAM tetapi 
ada kelompok lain yang memiliki kekuataan politik dan pengaruh 
mengakibatkan munculnya kerusuhan dipelbagai tempat seperti 
�����ǡ�������������ƪ��������������������������������������������������
nasional dan memunculkan pelanggaran HAM berat baru lainnya. 
Keadilan transisi bukan perkara mudah, negosiasi kepentingan 
kelompok antar Partai politik, kekuataan berpengaruh lain, dan antar 
institusi negara menjadi penting untuk didiskusikan.
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KKR model Afrika Selatan, Argentina dan Chile belum tentu 
relevan dengan konteks Indonesia, setidaknya spirit dan jiwa 
ingin keluar dari keadaan kelam dimasa lalu dapat mengispirasi 
melahirkan model Indonesia; Disini pendekatan kultural menjadi 
penting dipertimbangakan dengan memakai hukum adat ditempat 
masing-masing. Atau ke-relaan individu-individu dan kelompok 
melupakan masa lalunya dan mengintegrasikan kedalam kelompok 
sosial perdamaian bersama demi cita-cita dan harapan kedepan 
lebih baik seperti yang telah dilakukan oleh Forum Silturrahmi Anak 
Bangsa (FSAB) yang beranggotakan anak tokoh PKI, korban G30S/
PKI (Pahlawan Revolusi), PRRI/Permesta, DII/TII, GAM, dan lain-lain 
bersatu dalam wadah tersebut dengan motto, “Berhenti Mewariskan 
���ƪ��ǡ������������������ƪ�������ǳǤ�

Berikut desain strategi penyelesaian pelanggaran HAM berat di 
Indonesia yang dapat menjadi pilihan.



319IMPLEMENTASI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Gambar IV. 5
Strategi Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Sumber: Diolah dari hasil penelitian dan Peraturan Perundang-undangan (2017)
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Bab V
PERBANDINGAN PENYELESAIAN 

PELANGGARAN HAM BERAT DI 
NEGARA LAIN

A. Pengadilan HAM Ad-Hoc Internasional

1. Nuremburg dan Tokyo Tribunal

Internasional Militery Tribunal (IMT) Nuremberg atau disebut juga 
Pengadilan Nuremberg merupakan sebuah pengadilan militer 
internasional terhadap kejahatan perang dunia II yang dibentuk oleh 
empat kekuatan besar sekutu, yaitu Amerika Serikat, Inggris Raya, Uni 
Soviet, dan Perancis.

Pengadilan Nuremberg sendiri adalah hasil dari gagasan 
pemimpin negara-negara sekutu untuk menyeret petinggi Nazi 
Jerman ke hadapan pengadilan militer internasional. Gagasan dan 
proses pembentukan mahkamah ini berlangsung ketika perang 
masih berkecamuk. Bersamaan dengan situasi perang yang sudah 
mulai berbalik, dimana Jerman mengalami kekalahan di banyak front 
pertempuran, pada saat itu juga pemimpin negara-negara sekutu 
mulai mempersiapkan suatu mekanisme hukum untuk menuntut dan 
mengadili para penjahat perang. 

Merujuk pada proses pembentukannya, Pengadilan Nuremberg 
sebetulnya sudah digagas sejak Oktober 1943, dimana ketika itu 
Majelis Internasional London berhasil menyusun draf konvensi 
untuk mengadili kejahatan perang yang terjadi di dalam yurisdiksinya 
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berdasarkan hukum positif Inggris.1Selanjutnya dalam Deklarasi 
Moskow November 1943, sekutu menyepakati bahwa kejahatan 
perang yang berskala kecil akan diadili di negara-negara dimana 
kejahatan itu terjadi, sedangkan untuk kejahatan perang yang berskala 
besar akan diadili oleh suatu keputusan bersama pemerintah sekutu.2

Perkembangan terpenting dalam proses pembentukan Pengadilan 
Nuremberg, terjadi pada bulan Juni 1945. Pada saat itu pemerintah 
negara AS, Inggris, Perancis, dan Uni Soviet bersepakat untuk 
mengadakan konferensi di London guna membahas dan membentuk 
pengadilan militer internasional yang akan mengadili penjahat perang 
dari pihak Jerman. Puncaknya, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1945, 
keempat negara sekutu tersebut menandatangani London Charter 
of the International Military Tribunal, atau yang lebih dikenal dengan 
sebutan London Charter.3 Charter/piagam tersebut merupakan dasar 
bagi lahirnya Pengadilan Nuremberg. London Charter yang merupakan 
akta kelahiran bagi Pengadilan Nuremberg terdiri dari 30 pasal yang 
pada intinya berisi tentang dasar hukum berdirinya Nuremberg Trial 
dan hukum-hukum yang berlaku dalam mahkamah tersebut.

Diantara yang terpenting dari pasal-pasal London Charter adalah 
pasal 6. Pasal 6 berisi 3 jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi 
(kompetensi absolut) mahkamah, yaitu:

a. Kejahatan Perdamaian; kejahatan terhadap perdamaian 
adalah perencanaan, persiapan, inisiasi atau pelaksanaan 
perang agresi, atau peperangan yang melanggar perjanjian 
internasional, atau ikut serta dalam suatu konspirasi untuk 
melakukannya;

b. Kejahatan Perang; pelanggaran terhadap hukum-hukum atau 
kebiasaan-kebiasaan perang: pembunuhan, perlakuan buruk, 
deportasi, perbudakan, perampasan, dan penghancuran;

1  Eddy O.S. Hiariej, Pengadilan atas Beberapa kejahatan Serius terhadap HAM, 
Erlangga: Yogyakarta, 2010, hlm. 48.

2  Ibid, baca pula dalam makalah Muladi dengan judul: “Peradilan Hak Asasi 
Manusia dalam Konteks Nasional dan Internasional. Hlm. 4-5. lihat di http://www.
lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Pengadilan%20ham%20dalam%20konteks%20
nasional%20dan%20internasional%20-%20muladi.pdf (27/8/2017)

3  London Charter terdiri dari 6 bagian dan 30 pasal. Pada bagian kedua 
mengatur terkait yurisdiksi dan prinsip-prinsip umum pengadilan dan bagian ketiga 
berkaitan dengan pembentukan komite investigasi dan penyelesaian kejahatan lama 
sebelum meletusnya perang dunia kedua. 



323PERBANDINGAN PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT DI NEGARA LAIN

c. Kejahatan Kemanusiaan; adalah pembunuhan, pemusnahan, 
perbudakan, deportasi, dan tindakan-tindakan tidak 
manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap populasi sipil, 
sebelum atau selama perang berlangsung, atau penganiayaan 
atas dasar politik, rasial atau keagamaan dalam pelaksanaan 
atau dalam hubungannya dengan kejahatan apapun dalam 
yurisdiksi Mahkamah, baik yang dianggap melanggar atau 
tidak melanggar hukum domestik di negara tempat kejahatan 
itu dilakukan.

Selain yuridiksi mahkamah yang diatur dalam pasal 6, ada juga 
prinsip dasar lainnya dalam Piagam London, yaitu sebagaimana 
tercantum dalam pasal 7 dan pasal 8. 

Pasal 7 pada intinya menegaskan bahwa �ƥ������������� (kedudukan 
resmi/jabatan) tidak dapat menghapuskan tanggung jawab individual 
atas kejahatan yang ia lakukan.4 Sedangkan pasal 8 menegaskan 
bahwa seorang terdakwa tidak dapat berdalih bahwa kejahatan yang 
ia lakukan adalah atas dasar perintah atasan/negara.5 Jadi tegasnya 
pasal 7 dan pasal 8 berisikan prinsip pertanggungjawaban individu 
(individual responsibility) atas kejahatan yang telah diperbuatnya.

Selain itu, hukum yang tertuang dalam London Charter berlaku 
surut (retroaktif). Artinya kejahatan-kejahatan yang dilakukan 
sebelum London Charter disahkan pun (selama kejahatan itu masuk 
dalam yurisdiksi mahkamah menurut Pasal 6), maka kejahatan 
tersebut dapat diadili oleh mahkamah. Asas retroaktif ini penting 
diterapkan dalam Nuremberg Trial mengingat London Charter sendiri 
baru disahkan pada 8 Agustus 1945, sementara kejahatan perang 
yang dilakukan oleh Jerman yang hendak diadili oleh mahkamah telah 
dilakukan sebelum tanggal  8 Agustus 1945. Jika tidak menerapkan 
asas retroaktif maka Pengadilan Nuremberg akan sia-sia dibentuk 
karena para terdakwa kejahatan perang pastilah akan berlindung 

4  $UWLFOH���RI��&KDUWHU�RI�7KH�,QWHUQDWLRQDO�0LOLWDU\�7ULEXQDO��´7KH�RIÀFLDO�SRVLWLRQ�RI�
GHIHQGDQWV��ZKHWKHU�DV�+HDGV�RI�6WDWH�RU�UHVSRQVLEOH�RIÀFLDOV�LQ�*RYHUQPHQW�'HSDUWPHQWV��VKDOO�
not be considered as freeing them from responsibility or mitigating punishment”. 

5 Lihat pasal 8 dalam Charter of The International Military Tribunal: “The fact that 
the Defendant acted pursuant to order of his Government or of a superior shall not free him from 
responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the Tribunal determines 
that justice so requires”.
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dibawah asas legalitas (non-retroaktif).
Dalam charter ini pula diatur tentang organisasi atau kelompok 

yang merupakan bagian dari kejahatan perang yang harus diburu dan 
disidangkan dalam peradilan nasional lebih lanjut selain pelaku utama 
yang akan disidangkan dalam peradilan Nerumberg ini.6 Selain itu para 
terdakwa berhak menerima dakwaan yang dituduhkan secara rinci, 
mengajukan pembelaan dihadapan pengadilan, mengajukan saksi 
dan hak penerjemah, berhak didampingi pengacara atau penasihat 
hukum.7 Pengadilan ini pula berhak mengadili secara in-absencia 
(tanpa kehadiran) para terdakwa yang belum ditahan atau ditangkap 
dengan tuduhan sebagai penjahat perang.

Pengadilan Nuremberg mengadili 200 orang tersangka penjahat 
perang Jerman dan 1.600 orang diadili di pengadilan militer biasa 
lainnya dalam pantauan Dewan Pengawas Sekutu sebagai lembaga 
yang memiliki kekuasaan penuh atas Jerman serta berhak mengadili 
pelanggaran hukum internasional dan hukum perang. Tempus delicti 
pengadilan Nuremberg dimulai pecahnya perang dunia II pada 1 
September 1939 sampai 7 Mei 1945 setelah Jerman menyatakan 
menyerah kepada sekutu. Persidangannya sendiri berlangsung sejak 
tanggal 20 November 1945 sampai 1 Oktober 1946 bertempat di 
Nuremberg, Negara bagian Bayern, Jerman. 

Awalnya, persidangan dijadwalkan akan dilaksanakan di Berlin 
atas keinginan Uni Soviet tetapi beberapa pertimbangan sehingga 
dipindahkan ke kota Nuremberg dengan alasan: 1). Nuremberg 

6  Lihat Pasal 10 London Charter: “In cases where a group or organization is declared 
criminal by the Tribunal, the competent national authority of any Signatory shall have the right 
to bring individual to trial for membership therein before national, military or occupation courts. 
In any such case the criminal nature of the group or organization is considered proved and shall 
not be questioned.”

7  Pasal 16 London Charter: “In order to ensure fair trial for the Defendants, the 
following procedure shall be followed: (a) The Indictment shall include full particulars specifying 
in detail the charges against the Defendants. A copy of the Indictmen and of all the documents 
lodged with the Indictment, translated into a language which he understands, shall be furnished 
to the Defendant at reasonable time before the Trial; (b) During any preliminary examination or 
trial of a Defendant he will have the right to give any explanation relevant to the charges made 
against him; (c) A preliminary examination of a Defendant and his Trial shall be conducted in, 
or translated into, a language which the Defendant understands; (d) A Defendant shall have the 
right to conduct his own defense before the Tribunal or to have the assistance of Counsel; (e) A 
Defendant shall have the right through himself or through his Counsel to present evidence at the 
Trial in support of his defense, and to cross-examine any witness called by the Prosecution.
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terletak di wilayah Amerika. (Pada saat itu Jerman terbagi dalam empat 
wilayah yang dikuasai oleh tentara sekutu); 2). Gedung pengadilannya 
luas dan sebagaian besar masih utuh dan dalam kompleks pengadilan 
terdapat penjara besar yang dapat menampung para tersangka; 3). 
Dari aspek sejarah, Nuremberg adalah kota yang biasa digunakan 
partai Nazi untuk melakukan rapat umum sehingga menajdi simbol 
kematian partai Nazi. Sayangnya, pengadilan Nuremberg hanya 
mengadili 24 orang pejabat utama Jerman dari kalangan pejabat 
militer, pemerintahan politik dan ekonomi dan setelahnya tidak ada 
peradilan karena terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni 
Soviet.8

Nama-nama tokoh paling utama dalam organisasi Nazi Jerman 
seperti Adolf Hitler (fueher), Heinrich Himmler (kepala SS; pasukan 
khusus Nazi Jerman), dan Joseph Goebbels (Menteri Propaganda 
Jerman; petinggi partai Nazi) tidak diadili dihadapan mahkamah 
karena ketiganya bunuh diri di hari-hari terakhir perang sebelum 
Jerman menyerah pada sekutu bulan Mei 1945. 

Dan dari 24 nama tersangka utama pengadilan tahap pertama 
hanya 22 orang sebagai terdakwa karena dua orang tersangka yaitu 
Gustav Krupp von Bohlen dan Robert Ley gagal diajukan. Gustav 
adalah industrialis utama Nazi dan pemilik pabrik Krupp dinyatakan 
tidak sehat untuk diadili karena faktor usia tetapi digantikan dengan 
anaknya bernama Alfried dengan persidangan terpisah dalam 
dakwaan perbudakan. Sedangkan Robert adalah Kepala DAF (Front 
Tenaga Kerja) Jerman melakukan bunuh diri pada 25 Oktober 1945 
sebelum persidangan dimulai. 

Terhadap 21 orang petinggi Nazi Jerman digelar persidangan 
pertama pada 20 November 1945 sebagai “Trial of the Major War 
Criminal” dan 1 orang diadili secara in-absensia (Martin Bormann) 
sedang penjahat perang lainnya diadili di pengadilan International 
Military Tribunal (IMT) Nuremberg (wilayah Amerika Serikat) dibawa 
Control Council Law No. 10.9 Ke-22 orang tersebut adalah: 

8 “Proses Nurenberg”, lihat dalam, https://id.wikipedia.org/wiki/Proses_
Nürnberg (28/8/2017)

9 Lihat dalam,  http://www.u-s-history.com/pages/h1685.html (28/8/2017)
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a. Pejabat Militer: 1. Jendral Wilhelm Kietel (Kepala Komando 
Tertinggi Angkatan Bersenjata Jerman; Wehrmacht); 2. 
Jendral Alfred Jodl (Kepala Staf Operasional Wehrmacht); 3. 
Erich Reader (Kepala Staf AL Jerman; Kriegsmarine); 4. Karl 
Doenitz (Kepala Staf Kriegsmarine; pengganti Erich Reader); 
͙Ǥ���������
��������ȋ��������������������Ǣ�������ơ�ȌǤ

b. Pejabat Pemerintahan-Partai Nazi: 6. Martin Bormann 
(Sekretaris Nazi dan ajudan Adolf Hitler); 7. Wilhelm Frick 
(Mendagri Jerman); 8. Hans Frank (Gubernur wilayah 
pendudukan Polandia); 9. Joachim von Ribbentrop (Menlu 
dan Dubes Jerman untuk Inggris); 10. Alfred Rosenberg 
(Kepala wilayah teritorial di daerah pendudukan); 11. 
Arthur Seyss Inquart (Menkam dan Gubernur wilayah 
pendudukan Belanda); 12. Konstantin von Neurath (Menlu 
Jerman; pengganti Ribbentrop); 13. Franz von Papen (Wakil 
Konsuler Nazi Jerman); 14. Rudolf Hess (Deputi Ketua Partai 
Nazi); 15. Baldur von Schirach (Ketua Pemuda Partai Nazi); 
16. Hans Fritshze (Menteri Propaganda Jerman); 17. Ernst 
Kalenbrunner (Kepala Kantor Pusat Keamanan Jerman);

c. Pejabat Bidang Ekonomi: 18. Julius Streicher (Direktur 
Percetakan Der Sturmer); 19. Walther Funk (Presiden Bank 
Jerman); 20. Albert Speer (Menteri Produksi Alat-Alat Perang 
Jerman); 21. Fritz Sauckel (Kepala Mobilisasi Buruh); dan 22. 
Hjalmar Schacht (Menteri Ekonomi Jerman).

Pada persidangan utama, 21 orang dan 1 orang in-absensia 
terdakwa perang didakwa dengan pembacaan dakwaan kedalam 
empat tuduhan, yaitu:
1. Berkomplot untuk berperang agresif, menangani kejahatan yang 

dilakukan sebelum perang dimulai secara resmi.
2. Melancarkan perang agresif,  menangani usaha perang yang 

melanggar perjanjian internasional.
3. Kejahatan perang, menangani lebih banyak pelanggaran hukum 

perang secara tradisional, termasuk pembunuhan atau perlakuan 
buruk terhadap tawanan perang dan penggunaan senjata yang 
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dilarang.
4. Kejahatan terhadap kemanusiaan, menangani kejahatan yang 

dilakukan terhadap orang Yahudi, etnis minoritas, penyandang 
������Ƥ��������������ǡ����������������������Ǧ��������������������ǡ�
dan lain-lain (kejahatan genosida).

Penuntutan dibagi menjadi dua tahap utama. Tahap pertama 
difokuskan pada penetapan kriminalitas berbagai komponen 
rezim Nazi, sementara yang kedua berusaha untuk menetapkan 
rasa bersalah dari masing-masing terdakwa. Penuntut pertama 
kali mempresentasikan kasus bahwa aneksasi Austria (Anschluss) 
merupakan perang agresif, kemudian berlanjut untuk menunjukkan 
hal yang sama untuk invasi Czechoslovakia, Polandia, Denmark, 
Norwegia, Belgia, Belanda, Luksemburg, Yunani, Yugoslavia, dan Uni 
Soviet. 

Bagian kedua dari kasus penuntutan menyangkut penggunaan 
kamp kerja paksa dan kamp konsentrasi oleh Nazi. Bukti yang 
diperkenalkan selama bagian dari kasus penuntutan tersebut adalah 
Holocaust yang sangat mengerikan itu. Jaksa Penuntut Umum AS 
Thomas Todd menunjukkan kengerian itu dengan kulit-kulit manusia 
korban kamp konsentrasi serta daging manusia yang dibuat menjadi 
penutup lampu dan benda-benda rumah tangga lainnya. 

Holocaust dimaknai sebagai kejahatan genosida yang merupakan 
kejahatan terhadap hukum internasional dan mendesak agar dibentuk 
suatu konvensi. Sejak Desember 1946 muncul resolusi dan dua tahun 
kemudian 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi ‘the Convention for 
the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide’ ������Ƥ�����
‘genosida’ ini kemudian dimasukkan dalam pasal 6 Statuta Roma. 

Pada pengadilan Nuremberg terdiri dari hakim dan jaksa penuntut 
umum dari 4 negara sekutu; Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Uni 
Soviet. Hakim terdiri dari 4 orang hakim dan 4 orang hakim pengganti 
(cadangan), yaitu Francis Biddle dari AS dengan John Parker sebagai 
������������ǡ� ����� ������� 
��ơ���� ��������� ����� �������� �������
Justice Norman Birkit sebagai penggantinya, Prof. Donnediu de 
Vabres dari Perancis dengan Robert Falco sebagai penggantinya, 
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dan Niktchenko dari Uni Soviet dengan A.F. Volchkof sebagai 
������������Ǥ������������������������������������
��ơ�������������
terpilih sebagai ketua mahkamah. Sedangkan jaksa juga terdiri dari 4 
orang, yaitu Robert H. Jackson mewakili AS, David Maxwell mewakili 
Inggris, Francois de Menthon mewakili Perancis, dan Roman Rudenko 
mewakili Uni Soviet.

Persidangan Nuremberg dibuka untuk pertama kali pada tanggal 
20 November 1945 dan berakhir dengan penjatuhan vonis kepada 22 
terdakwa pada tanggal 1 Oktober 1946. Dalam kurang lebih 1 tahun 
masa persidangan itu, telah digelar sebanyak 216 kali persidangan. 
Dalam persidangan, secara umum sanggahan yang dikemukakan oleh 
para terdakwa adalah meliputi hal-hal berikut ini:

a. Nuremberg Trial melanggar asas legalitas dengan 
memberlakukan surut aturan hukum dalam London Charter. 
Padahal asas legalitas dan asas tidak berlaku surutnya hukum 
pidana merupakan asas fundamental dari hukum pidana itu 
sendiri. Dimana kejahatan yang didakwakan kepada para 
terdakwa adalah kejahatan yang dilakukan sebelum London 
Charter itu dibuat.

b. Jaksa menggunakan analogi dan para terdakwa berpendapat 
analogi dalam hukum pidana justru akan menimbulkan 
perbuatan pidana baru.

c. Apa yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan perintah 
negara dan oleh karenanya adalah tanggung jawab negara. 
Bukan tanggung jawab individu.

d. Nuremberg adalah pengadilan politik dan kadar politiknya 
justru lebih dominan daripada kadar hukumnya. Berkenaan 
dengan ini Hermann Goering dalam pembelaannya 
mengatakan dengan lantang bahwa “…Anda mengadili kami 
karena anda memenangkan perang. Andaikata kami yang 
memenangkan perang maka anda lah yang akan kami adili”.10

Setelah mendengarkan jalannya persidangan yang meliputi 
pambacaan dakwaan, pembuktian, dan pembelaan para terdakwa 
maka kemudian majelis hakim memberikan pertimbangan-

10  Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit., hlm. 59.
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pertimbangan hukumnya (legal opinion) sebagai berikut:
a. Prof. Henri Donnedieu de Vabres mengatakan bahwa 

memidana dengan melanggar asas legalitas memang 
tidak adil namun tidak menghukum orang yang melakukan 
kejahatan yang sedemikian besarnya adalah jauh lebih tidak 
adil;11 

b. Jika hukum positif (undang-undang) inkonsistensi dengan 
keadilan maka keadilanlah yang harus di dahulukan;

c. Kendati pun perbuatan terdakwa adalah legal namun 
perbuatan tersebut sedemikian tercelanya sehingga 
keadilan membenarkan penghukuman perbuatan tersebut. 
Retroaktif dibenarkan karena prinsip-prinsip keadilan lebih 
tinggi derajatnya mengalahkan prinsip non retroaktif.

d. Knowledge of guilt and/or knowledge that action could 
be subject to later punishment. Artinya bahwa meskipun 
perbuatan itu legal pada waktu dilakukan, si pelaku 
sesungguhnya mengetahui bahwa dalam beberapa 
pertimbangan penting perbuatan itu salah dan/atau 
perbuatan itu dapat dijatuhi hukumuan dikemudian hari.

e. General principles of justice override existing domestic law. 
Prinsip ini menyatakan “bahkan jikalau perbuatan itu secara 
formal dianggap sah menurut rezim hukum sebelumnya, 
namun perbuatan itu sedemikian tercelanya sehingga 
sebetulnya menurut rezim hukum sebelumnya pun perbuatan 
itu tidak benar-benar legal karena telah melanggar prinsip-
prinsip keadilan.

f. Non-retroactivity through re-interpretation of the prior law. 
Artinya, perbuatan tersebut seharusnya menurut hukum 
yang berlaku saat itu pun seharusnya telah dihukum karena 
sedemikian tercelanya. Namun hukum tersebut telah 
diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga perbuatan 
tersebut dibiarkan/tidak dihukum.12 

11  Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, New 
York,  2003. Hlm.143

12  Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit., Hlm. 60-61.
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Melalui proses persidangan yang cukup lama dengan perdebatan 
yang sengit dan dibawah sorotan masyarakat dunia, maka kemudian 
mahkamah menjatuhkan putusannya pada tanggal 1 Oktober 1946. 
Dalam putusannya, mahkamah menjatuhkan hukuman mati dengan 
cara digantung kepada 12 terdakwa, yakni Keitel, Jodl, Goering, 
Bormann (diadili secara in absentia), Frank, Frick, Ribbentrop, 
Rosenberg, Inquart, Streicher, Sauckel, dan Kaltenbrunner. Sedangkan 
pidana penjara seumur hidup dijatuhkan pada Reader, Hess, Neurath, 
Schirach, dan Funk. Pidana penjara selama waktu tertentu dijatuhkan 
kepada Karl Doenitz selama 10 tahun dan Speer selama 20 tahun. 
Sementara Papen, Fritzsche, dan Schacht di vonis bebas karena tidak 
terdapat cukup bukti.

Eksekusi hukuman mati dengan cara digantung dilaksanakan pada 
16 Oktober 1945. Namun Hermann Goering tidak dieksekusi karena 
bunuh diri pada malam sebelum hari eksekusi dan Martin Bormann 
juga tidak dieksekusi karena belum juga ditemukan oleh sekutu, hingga 
ditemukan tahun 1972 dan meninggal dunia dalam penjara pada 1973. 
Pengadilan Nuremberg merupakan pengadilan pemenang perang 
terhadap poros Jerman, Italia dan Jepang yang kalah perang sehingga 
dikatakapan pula sebagai pengadilan victor’s justice (pengadilan 
pemenang) sementara Negara sekutu yang melakukan juga kejahatan 
perang tidak dapat dihukum. 

Dalam perkembangannya, dibawa Control Council Law No. 10 
digelar persidangan sebanyak 12 kali terhadap penjahat perang 
rendahan di Nuremberg dari tanggal 6 Desember 1946 sampai 13 
April 1949.13 Selain mengadili individu, Pengadilan Militer Internasional 
juga mengeluarkan dakwaan terhadap organisasi Nazi seperti SS, SA 
(penyerang badai atau kaus coklat), dan Komando Tinggi Angkatan 
Darat Jerman. 

Masalah utama adalah apa yang harus dilakukan terhadap ratusan 
ribu orang yang menjadi anggota organisasi tersebut. Pengadilan 

13  Selain persidangan-persidangan tersebut, juga diselenggarakan banyak 
persidangan lainnya yang dilakukan oleh pengadilan militer di berbagai negara sekutu 
lainnya. Howard S Levie, “War Crimes Programs: Europe”, Chapter III in Howard S 
Levie, Terrorism in War: The Law of War Crimes, Dobbs Ferry, NY: Oceana Publications, 
1993. Hlm. 135-139. 
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Militer Internasional (IMT) menghabiskan satu bulan mendengarkan 
kesaksian tentang organisasi tersebut. Tiga dari enam organisasi yang 
didakwa dinyatakan bersalah yaitu; SS, Gestapo, dan Korps Pemimpin 
Politik Partai Nazi. Meskipun anggota-anggota organisasi kriminal 
�����������������������������������������������������Ƥ����������ǡ�
tidak ada yang pernah dihukum semata-mata atas dasar keputusan 
pengadilan tersebut.

Secara keseluruhan, 142 dari 185 terdakwa dinyatakan bersalah. 
24 orang menerima hukuman mati, 11 di antaranya dipenjara seumur 
hidup beserta 20 lainnya, 98 dijatuhi hukuman penjara dengan jumlah 
yang bervariasi, dan 35 orang dibebaskan. Empat terdakwa harus 
dikeluarkan dari persidangan karena sakit, dan empat lagi melakukan 
bunuh diri selama persidangan. Yang menarik, ada tiga persidangan 
yang digambarkan oleh jaksa sebagai sesuatu yang “mengerikan” 
atas uji coba (eksperimen) manusia dalam kasus Holocaust terhadap 
23 orang terdakwa yang terdiri dari para dokter medis “the doctors”. 
Pengadilan tersebut berlangsung delapan bulan, dari tanggal 9 
Desember 1946 sampai 20 Agustus 1947. Dari 23 terdakwa, lima 
dibebaskan, tujuh menerima hukuman mati, dan sisanya menerima 
hukuman penjara mulai dari 10 tahun sampai penjara seumur hidup. 
Mereka yang dijatuhi hukuman mati digantung pada tanggal 2 Juni 
1948, di Penjara Landsberg, Bavaria.

Pengadilan Hakim diadakan dari tanggal 5 Maret sampai 
4 Desember 1947. Terdakwa adalah 16 ahli hukum Jerman dan 
pengacara. Sembilan telah menjadi pejabat Kementerian Kehakiman 
Reich dan yang lainnya adalah jaksa dan hakim Pengadilan Khusus 
dan Pengadilan Rakyat Nazi Jerman. Mereka dianggap bertanggung 
jawab untuk menerapkan dan melanjutkan program “kemurnian ras” 
Nazi melalui hukum eugenik dan rasial. Sepuluh terdakwa dinyatakan 
bersalah, empat orang menerima hukuman penjara seumur hidup, dan 
sisanya menerima hukuman penjara dengan panjang yang bervariasi 
sebagian besar narapidana dibebaskan pada awal tahun 1950. 

Pengadilan terhadap para anggota Einsatzgruppen (regu 
kematian) yang beroperasi di belakang garis depan di Eropa Timur 
yang membunuh orang-orang Yahudi lebih dari satu juta orang, 
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puluhan ribu politisi, penyandang cacat, dan gipsi dari tahun 1941-
1943 didakwa sebanyak 24 orang pelaku yang semuanya petugas 
dan menghadapi tuntutan pembunuhan massal. Pengadilan tersebut 
berlangsung dari tanggal 29 September 1947 sampai 10 April 1948. 
Pengadilan menemukan bahwa mereka bersalah atas semua tuduhan, 
kecuali dua orang yang terbukti bersalah hanya dengan satu tuduhan. 
Empat belas orang dijatuhi hukuman mati, tapi hanya empat yang 
dilakukan. Yang lainnya dipenjara dengan panjang yang bervariasi dan 
pada tahun 1958, semua narapidana dibebaskan dari penjara.14

International Military Tribunal For The Far East (IMTFE)/Pengadilan 
Militer Internasional untuk Timur Jauh atau dikenal dengan Tokyo 
Tribunal dilaksanakan berdasarkan Charter of IMTFE-Tokyo Charter 
pada 19 Januari 1946 yang dibentuk oleh Supreme Commander of 
Allied Forces dibawa pimpinan Jenderal Douglas MacArthur dengan 
persetujuan Negara sekutu.  Tokyo Tribunal dibentuk untuk mengadili 
para penjahat perang dari Negara Jepang yang merupakan poros 
Jerman dan Italia dalam perang dunia II pasca menyerah pada 2 
September 1945. Tokyo Charter terdiri dari 5 (lima) bagian pokok 
pengaturan dan 17 pasal. Dalam pasal 5 diatur yurisdiksi (kewenangan 
obsolut) yaitu:

a. Kejahatan terhadap Perdamaian: yaitu perencanaan, 
persiapan, inisiasi atau pengamalan perang agresi yang 
diumumkan atau tidak dideklarasikan, atau perang yang 
melanggar hukum internasional, perjanjian, kesepakatan 
atau jaminan, atau partisipasi dalam rencana umum atau 
persekongkolan untuk Pemenuhan salah satu dari hal 
tersebut di atas;

b. Kejahatan Perang Konvensional: yaitu pelanggaran hukum 
atau kebiasaan perang;

c. Kejahatan terhadap Kemanusiaan: yaitu pembunuhan, 
pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan tindakan tidak 
manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil 
manapun, sebelum atau selama perang, atau penganiayaan 

14  Lihat dalam,  http://www.u-s-history.com/pages/h1685.html (28/8/2017)
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atas dasar politik atau ras dalam pelaksanaan atau sehubungan 
dengan kejahatan apapun di dalam yurisdiksi Pengadilan, 
apakah melanggar undang-undang nasional negara tempat 
dilakukan atau tidak. Pemimpin, penyelenggara, penghasut 
dan kaki tangan yang berpartisipasi dalam perumusan atau 
pelaksanaan rencana bersama atau persekongkolan untuk 
melakukan kejahatan di atas bertanggung jawab atas semua 
tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dalam pelaksanaan 
rencana tersebut.  

Dalam rangka pelaksanaan peradilan yang “adil” Tokyo Charter 
memberikan hak kepada terdakwa dengan prosedur sebagai berikut:15 
Pertama, Surat dakwaan harus terdiri dari sebuah pernyataan yang 
jelas, ringkas, dan memadai mengenai setiap pelanggaran yang 
dituduhkan. Mendapatkan pembelaan, salinan dakwaan, termasuk 
amandemen, dan Piagam ini, dalam bahasa yang dipahami oleh 
terdakwa; Kedua, bahasa Persidangan dan proses persidangan 
harus dilakukan dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa terdakwa. 
Terjemahan dokumen dan dokumen lainnya harus disediakan sesuai 
kebutuhan dan permintaan.

 Ketiga, Penasehat untuk Terdakwa. Setiap terdakwa berhak untuk 
diwakili oleh penasihat pilihannya sendiri. Jika terdakwa tidak diwakili 
oleh pengacara dan di pengadilan terbuka meminta pengangkatan 
penasihat hukum, pengadilan harus menunjuk penasihat untuknya. 
Keempat, seorang terdakwa berhak, melalui dirinya sendiri atau 
melalui nasihatnya untuk melakukan pembelaannya, termasuk hak 
untuk memeriksa saksi, dengan pertimbangan pembatasan yang wajar 
seperti yang dapat ditentukan oleh Tribunal; dan Kelima, terdakwa 
dapat mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan untuk 
mendatangkan saksi atau bukti yang relevan dengan pembelaan. 

Tokyo Charter secara konseptual merupakan adopsi dari 
Nuremberg Charter dalam yurisdiksi, prosedur dan pengaturan hak 
terdakwa. Dalam hal tanggungjawab individu (komando) pasal 6 
Tokyo Charter ditegaskan bahwa pemegang jabatan atau jabatan 
resmi sesuai dengan perintah pemerintahnya atau atasannya bukanlah 

15  Pasal 9 IMFTE Charter-Tokyo Tribunal. 



334 Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesia

pembelaan terhadap kejahatan perang, namun keadaan tersebut 
dapat dipertimbangkan dalam mengurasi hukuman oleh pengadilan. 
Terdakwa yang dinyatakan bersalah dapat mengajukan banding atas 
putusan tersebut ke Supreme Commander of Allied Forces (Dewan 
Sekutu untuk Jepang). Selain itu, mereka diizinkan untuk memberikan 
bukti dalam pembelaan mereka dan untuk memeriksa silang saksi.16

Berbeda dengan Piagam Nuremberg, Piagam Tokyo bukanlah 
bagian dari sebuah perjanjian atau kesepakatan di antara Sekutu 
namun secara substansial sama dengan Piagam Nuremberg. 
Pengecualian utama adalah bahwa Kaisar Hirohito dikeluarkan dari 
percobaan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan 
kejahatan terhadap kemanusiaan. Tokyo Charter menambahkan 
kategori orang yang bertanggung jawab dan tidak melakukan 
“penganiayaan” dengan alasan “religius” sebagaimna pasal Pasal 
6 (c) Piagam Nuremberg karena kejahatan Nazi terhadap orang 
�������������������������������������ƪ�������Ǥ�����������������������
Nuremberg para penjahat perang diadili oleh 4 sekutu dibeberapa 
Negara Eropa lainnya sementara Tokyo Tribunal, Amerika Serikat 
adalah satu-satunya kekuatan pendudukan Jepang sehingga Jenderal 
MacArthur sangat berkuasa penuh menentukan siapa tersangkanya. 

Pengadilan militer Tokyo dilaksanakan pada 3 Mei 1946 sampai 
12 November 1948.17 Terdapat 39 orang tersangka utama pemimpin 
kekaisaran Jepang sebagai perencana, inisiator dan pelaku perang 
agresi yang penangkapannya diperintahkan langsung oleh Jenderal 
MacArthur. Kebanyakan dari pelaku utama itu merupakan anggota 
kabinet perang kekaisaran Jepang yang dipimpin Jenderal Hideki 
Tojo.18 

16  Lihat dalam,  https://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Charter (28/8/2017). 
Baca juga dalam, Richard H Minear, Victor’s Justice: The Tokyo War Crimes Trial, 
Princeton, NJ: Princeton University Press, 1971. 

17  Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh diselenggarakan di 
“Pengadilan Ichigaya”, yang secara resmi adalah markas besar Angkatan Darat 
Kekaisaran Jepang di Ichigaya, Tokyo.

18  Hideki Tojo (30 Desember 1884–23 Desember 1948) adalah jenderal Jepang 
dan PM ke-40 Jepang (18 Oktober 1941-22 Juli 1944). Tojo ialah anggota klik tentara 
yang mendorong Jepang dalam perang di akhir 1930-an. Sebagai Menteri Perang 
pada 1940 ia mendorong Jepang dalam Blok Poros dengan Jerman Nazi dan Italia dan 
membuat keputusan persetujuan pemerintah dalam percobaan biologis terhadap para 
tawanan perang.
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Sebanyak 5.700 orang lebih didakwa penjahat perang 
dan kejahatan terhadap kemanusiaan baik yang terjadi selama 
����������� �����ǡ� ������� ����Ƥ�ǡ� ������������ �������� ȋ�����Ȍǡ�
Shanghai, Hongkong, Mongolia Dalam, kecuali kasus Manchuria yang 
disidangkan sendiri oleh pemerintah China dalam 13 persidangan dan 
menghukum sebanyak 504 orang, 149 diantaranya di eksekusi mati,19 
serta penyerangan Pearl Harbor USA, dan pelbagai kejadian ditempat 
lainnya.20 

Persidangan penjahat perang Jepang bukan semata-mata 
pengadilan Tokyo tetapi beberapa di Negara Asia korban perang 
Jepang dengan mengadili 5.000 orang dan menghukum mati sebanyak 
900 orang serta setengah lebih dipenjara seumur hidup dengan 
dakwaan “Convention War Crimes”. Kaisar Jepang Hirohito, dan semua 
anggota keluarga kerajaan, seperti Pangeran Asaka, tidak dituntut 
atas keterlibatan mereka dalam salah satu dari tiga kategori kejahatan 
tersebut. Sebanyak 50 orang tersangka, seperti Nobusuke Kishi, 
yang kemudian menjadi Perdana Menteri (1957-1960) dan Yoshisuke 
Aikawa, Kepala Zaibatsu Nissan didakwa tetapi dibebaskan tanpa 
pernah diadili pada tahun 1947 dan 1948, dan Shiro Ishii menerima 
imunitas karena memberikan data kepada sekutu.21

Jenderal MacArthur kemudian menunjuk 12 orang panel hakim 
untuk menyidangkan perkara tersebut dari 11 negara penandatangan 
dokumen kapitulasi. Dokumen kapitulasi merupakan dokumen resmi 
kekaisaran Jepang menyerah kepada sekutu yang dilakukan diatas 
kapal USS Missouri di Teluk Tokyo pada tanggal 2 September 1945. 

19 Lihat dalam, https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Militer_
Internasional_untuk_Timur_Jauh,  (28/8/2017)

20  Putusan panel hakim International Military Tribunal For The Far East, 
Judgment of 4 November 1948. Hlm. 417-549.

21  Shiro Ishii adalah Jenderal ahli bedah jepang yang menginisiasi penggunaan 
senjata biologis. Ia merupakan kepala unit 731 satuan rahasia yang mengembangkan 
mikrobiologi dan menjadikan ratusan tahanan perang maupun penduduk sipil di 
Tiongkok sebagai percobaan senjata biologis. Unit 731 yang dipimpinnya berkedudukan 
dekat kota Harbin, Tiongkok. Setelah perang dunia II berakhir ia ditangkap dan akan 
diadili dalam pengadilan Tokyo tetapi dibatalkan karena data dan keahliannya yang 
sangat penting bagi kepentingan Amerika. Ia pun menjadi penasihat agen biologi 
Amerika dan pada perang Korea 1950-1953, Ishii diduga bekerjasama dengan AS 
dalam penggunaan senjata biologis seperti di tulis Wilfred Burchett pada Reuter tahun 
1953.
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Panel hakim itu adalah: John P. Higgins dan Myron C. Cramer (Amerika 
Serikat), Mei Ju-Ao (China), Lord Patrick (Britania Raya dan Irlandia 
Utara), I. M. Zaryanov (Uni Soviet), Sir William Webb (Australia), 
Edward Stuart McDougall (Kanada), Henri Bernard (Perancis), 
Bert Roling (Belanda) dan Erima Harvey (Selandia Baru), termasuk 
���������������ȋ�����Ȍ��������Ƥ�����������ȋ	�������ȌǤ22 

Para pelaku utama kejahatan perang dari Jepang yang diadili 
pengadilan Tokyo adalah Sadao Araki, Kenji Dohihara, Kingoro 
Hashimoto, Shunroko Hata, Kiichiro Hiranuma, Koki Hirota, Naoki 
Hoshino, Seishiro Itagaki, Okinori Kaya, Koichi  Kido, Heitaro Kimura, 
Kunaiki Koiso, Iwane Matsui, Jiro Minami, Akira Muto, Takasumi Oka, 
Hiroshi Oshima, Kenryo Sato, Mamoru Shigemitsu, Shigetaro Shimada, 
Toshio  Shiratori, Shigenori Togo, Hideki Tojo, dan Yoshijiro Umezu.23

Hideki Tojo misalnya, dianggap bertanggung jawab membunuh 
hampir 4 juta orang Tionghoa dan dinyatakan bersalah atas tuduhan 
1 (peperangan agresi, dan perang dalam pelanggaran terhadap 
hukum internasional), tuduhan 27 (mengadakan perang tak beralasan 
terhadap Tiongkok), tuduhan 29 (peperangan agresif melawan AS), 
tuduhan 31 (mengadakan perang agresif melawan Persemakmuran 
Inggris), tuduhan 32 (mengadakan perang agresif melawan Belanda), 
tuduhan 33 (mengadakan perang agresif melawan Perancis 
(Indochina)), dan tuduhan 54 (memerintahkan, membenarkan, dan 
mengizinkan perlakuan tak berperikemanusiaan terhadap penjahat 
perang dan lainnya). Tojo divonis mati pada 12 November 1948 dan 
dihukum gantung.

Seperti pengadilan Nuremberg, Tokyo tribunal juga merupakan 
pengadilan bagi mereka yang kalah perang sehingga kasus bom atom 
di Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan Amerika Serikat tidak dapat 
diajukan ke pengadilan sebagai kejahatan perang. Berkaitan dengan 
kontroversi asas retroaktif yang dinilai bertentangan dengan asas 

22  Arnold C. Brackman, The Other Nuremberg: The Untold Story of the Tokyo 
War Crimes Trial, New York: William Morrow and Company,1987. Hlm. 473

23  Putusan panel hakim International Military Tribunal For The Far East, 
Judgment of 4 November 1948. Hlm. 558-585. Semuanya dituntut telah melakukan 
kejahatan perang, kejahatan agresi dan kejahatan terhadap kemusiaan dalam hukum 
internasional. 7 orang dipidana mati, 16 penjara seumur hidup dan 2 orang pidana 
ringan.



337PERBANDINGAN PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT DI NEGARA LAIN

legalitas di dua tribunal (IMT dan IMTFE) sebagaimana diatur dalam 
piagam masing-masing pada akhirnya dianggap selesai ketika dengan 
suara bulat hal itu diadopsi (unanimously adopted) oleh Sidang Umum 
PBB melalui Resolusi 95 (1) pada 11 Desember 1946. Asas-asas tersebut 
selanjutnya dirumuskan oleh International Law Commission dalam 
bentuk tujuh Principles yang pada tgl 12 Desember 1950 diterima oleh 
Sidang Umum PBB. 

2. International Criminal Tribunal of Farmer Yugoslavian (ICTY)

International Criminal Tribunal of Former Yugoslavia (ICTY)-
Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia merupakan 
pengadilan kejahatan perang pertama yang dibentuk setelah perang 
dunia II pasca Nuremberg dan Tribunal Tokyo. Dibentuk pada tanggal 
25 Mei 1993 oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan resolusi 827. 
Resolusi ini memuat Statuta ICTY24 yang menentukan yurisdiksi dan 
struktur organisasi Tribunal, serta prosedur pidana secara umum.25

Pengadilan ICTY diberi wewenang untuk mengadili orang-orang 
����� ������������ ������ ����� ���������� �����Ƥ�� ����� ����������
sejak Januari 1991 di wilayah yang disebut sebagai bekas Yugoslavia. 
Yang dimaksud dengan istilah bekas Yugoslavia adalah wilayah yang 
sampai 25 Juni 1991 dikenal dengan nama The Socialist Federal Republic 
of Yugoslavia (SFRY), terdiri dari 6 (enam) republik yang membentuk 
federasi; Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Macedonia, Montenegro, 
Serbia (termasuk wilayah Kosovo dan Vojvodina) dan Slovenia. 

Pada tanggal 25 Juni 1991, deklarasi kemerdekaan Slovenia 
dan Kroasia secara efektif mengakhiri SFRY. Pada bulan April 1992, 
deklarasi kemerdekaan lebih lanjut oleh dua republik lain, Macedonia, 
serta Bosnia dan Herzegovina, dan hanya menyisakan Serbia 
dan Montenegro di dalam Federasi. Dua republik yang tersisa ini 

24  Statuta ICTY sendiri memuat 34 pasal dan telah diperbaharui (revisi) selama 
9 kali hingga tahun 2009. Perubahan berkaitan dengan komposisi Chambers, jumlah 
dan fungsi hakim. Selain itu, berkaitan dengan perpanjangan mandat hakim perorangan 
VHUWD� NRGLÀNDVL� NRPSUHKHQVLI� SHUWDPD� KXNXP� SLGDQD� LQWHUQDVLRQDO� \DQJ� PHPEHUL�
inspirasi bagi para perancang Statuta Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda, 
Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional, dan dokumen-dokumen 
dasar tentang koleksi kumpulan “tribunal hibrida” yang telah dikembangkan, seperti 
Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone

25  lihat dalam, http://www.icty.org/en/about (30/8/2017)
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mendeklarasikan Republik Federal Yugoslavia (FRY) pada tanggal 27 
April 1992. Pada tahun 2003, Republik Federal Yugoslavia dibentuk 
kembali dan diberi nama ulang sebagai Negara Bagian Serbia dan 
Montenegro. Serikat ini secara efektif berakhir setelah deklarasi resmi 
Montenegro mengenai kemerdekaan pada tanggal 3 Juni 2006 dan 
Serbia pada tanggal 5 Juni 2006.

Tribunal menyelidiki dan mengadili empat kategori tindak 
pidana: pelanggaran berat terhadap konvensi Jenewa tahun 1949,26 
pelanggaran hukum atau kebiasaan perang,27 genosida28 dan kejahatan 
terhadap kemanusiaan.29Termasuk pelanggaran seperti pembunuhan, 

26  Pasal 2 Statuta ICTY berbunyi: “The International Tribunal shall have the power 
to prosecute persons committing or ordering to be committed grave breaches of the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, namely the following acts against persons or property protected 
under the provisions of the relevant Geneva Convention:

a. wilful killing;
b. torture or inhuman treatment, including biological experiments;
c. wilfully causing great suffering or serious injury to body or health;
d. H[WHQVLYH�GHVWUXFWLRQ�DQG�DSSURSULDWLRQ�RI�SURSHUW\��QRW�MXVWLÀHG�E\�PLOLWDU\�QHFHVVLW\�

and carried
e. out unlawfully and wantonly;
f. compelling a prisoner of war or a civilian to serve in the forces of a hostile power;
g. wilfully depriving a prisoner of war or a civilian of the rights of fair and regular trial;
h. XQODZIXO�GHSRUWDWLRQ�RU�WUDQVIHU�RU�XQODZIXO�FRQÀQHPHQW�RI�D�FLYLOLDQ�
i. taking civilians as hostages.

27  Pasal 3 Statuta ICTY berbunyi: “The International Tribunal shall have the power 
to prosecute persons violating the laws or customs of war. Such violations shall include, but not 
be limited to: 

a. employment of poisonous weapons or other weapons calculated to cause unnecessary 
suffering; 

b. ZDQWRQ�GHVWUXFWLRQ�RI�FLWLHV��WRZQV�RU�YLOODJHV��RU�GHYDVWDWLRQ�QRW�MXVWLÀHG�E\�PLOLWDU\�
necessity; 

c. attack, or bombardment, by whatever means, of undefended towns, villages, dwellings, 
or buildings; 

d. seizure of, destruction or wilful damage done to institutions dedicated to religion, charity 
and education, the arts and sciences, historic monuments and works of art and science; 

e. plunder of public or private property. 
28 Pasal 4 Statuta ICTY: “1. The International Tribunal shall have the power to 

SURVHFXWH�SHUVRQV�FRPPLWWLQJ�JHQRFLGH�DV�GHÀQHG�LQ�SDUDJUDSK���RI�WKLV�DUWLFOH�RU�RI�FRPPLWWLQJ�
any of the other acts enumerated in paragraph 3 of this article; 2. Genocide means any of the 
following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial 
or religious group, as such: (a) killing members of the group;(b) causing serious bodily or 
PHQWDO�KDUP�WR�PHPEHUV�RI�WKH�JURXS��F��GHOLEHUDWHO\�LQÁLFWLQJ�RQ�WKH�JURXS�FRQGLWLRQV�RI�OLIH�
calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;(d) imposing measures 
intended to prevent births within the group; (e) forcibly transferring children of the group to 
another group; 3. The following acts shall be punishable: (a)  genocide; (b)  conspiracy to commit 
genocide; (c)  direct and public incitement to commit genocide; (d)  attempt to commit genocide; 
(e)  complicity in genocide. 

29 Pasal 5 Statuta ICTY berbunyi: “The International Tribunal shall have the power 
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penyiksaan, deportasi, penganiayaan, perbudakan, penjarahan, 
penghancuran kota atau desa, dan kerusakan yang disengaja pada 
institusi keagamaan.

Kekejaman massal yang dilakukan pertama kali di Kroasia 
dan kemudian di Bosnia dan Herzegovina mendorong masyarakat 
internasional untuk bereaksi. Pada awal September 1991, Perserikatan 
Bangsa-Bangsa mencatat situasi tersebut dan mendesak pihak-pihak 
����� ��������� ���ƪ��� ������ ��������� ������ �������������Ǥ� �������
orang terluka dan terbunuh dan ratusan ribu lainnya mengungsi.

Laporan tentang pembantaian ribuan warga sipil, pemerkosaan 
dan penyiksaan di kamp-kamp penahanan, pemandangan yang 
mengerikan dari kota-kota yang dikepung dan penderitaan ratusan 
ribu orang dikeluarkan dari rumah mereka. PBB pada akhir tahun 1992 
membentuk Komisi Ahli untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Dalam 
laporannya, Komisi mendokumentasikan kejahatan mengerikan dan 
memberikannya ke Sekretaris Jenderal PBB bukti pelanggaran berat 
terhadap Konvensi Jenewa dan pelanggaran lainnya terhadap hukum 
humaniter internasional. Berdasarkan temuan komisi ahli Dewan 
Keamanan memutuskan bahwa mereka akan membentuk pengadilan 
internasional untuk orang-orang yang bertanggung jawab atas 
kejahatan ini untuk menghentikan kekerasan dan menjaga keamanan 
dan perdamaian internasional.30

Sejak runtuhnya komunisme Uni Soviet menyusul negara 
federasi Yugoslavia dekade 1980-an hingga awal 1990-an di Eropa 
Timur serentetan kejahatan perang yang dilakukan oleh pejabat 
militer dan petinggi pemerintahan dilakukan oleh orang-orang Serbia 
yang menguasai Yugoslavia selama ini. Superioritas etnis Serbia 
baik di pemerintahan, militer dan ekonomi mendorong etnis lainnya 
memberontak dan melakukan perlawanan untuk merdeka. Disisi lain, 
���ƪ��� ������ ����� ���� ������������� ������� �������� ��������� �����

WR�SURVHFXWH�SHUVRQV� UHVSRQVLEOH� IRU� WKH� IROORZLQJ� FULPHV�ZKHQ� FRPPLWWHG� LQ� DUPHG� FRQÁLFW��
whether international or internal in character, and directed against any civilian population: 
(a)  murder; (b)  extermination; (c)  enslavement; (d)  deportation; (e)  imprisonment; (f)  torture; 
(g)  rape; (h)  persecutions on political, racial and religious grounds; (i)  other inhumane acts. 

30 Lihat dalam, http://www.icty.org/en/about/tribunal/establishment 
(30/8/2017)
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dianut etnis Serbia dan campuran Serbia dengan Katolik yang dianut 
orang Kroasia, Slovenia dan sebagian Mecodonia, sementara etnis 
Bosnia dan Herzegovina sebagian besar menganut agama Islam. 

Pasca referendum di Bosnia dan Herzegovina pada Maret 1992 
yang memilih untuk merdeka lebih dari 60 persen tetapi pilihan itu 
ditolak oleh orang Bosnia keturunan Serbia. Pada April 1992, orang-
orang Serbia Bosnia memberontak didukungan Tentara Rakyat 
Yugoslavia dan Serbia, yang menyatakan tetap bergabung dengan 
Serbia. Penolakan itu juga diutarakan oleh orang Bosnia keturunaan 
Kroasia. Dengan dominasi militer Serbia mereka melakukan 
perencanaan untuk penindasan dan pembersihan etnis Bosnia dan 
Herzegovina.31 

Diperkirakan lebih dari 100.000 orang terbunuh dan dua juta 
orang lebih dari separuh penduduknya terpaksa meninggalkan rumah 
mereka karena Perang yang berkecamuk dari bulan April 1992 sampai 
November 1995. Ribuan wanita Bosnia diperkosa secara sistematis, 
dan beberapa pusat penahanan didirikan seperti di Prijedor, Omarska, 
Konjic, Dretelj dan lokasi lainnya. Kekejaman terburuk perang tersebut 
terjadi pada Juli 1995 ketika kota Bosnia Srebrenica, sebuah daerah 
yang dinyatakan sebagai daerah yang aman oleh PBB (United Nation 
Protection Force/UNPROFOR) yang dijaga pasukan Belanda justeru 
diserang oleh pasukan pimpinan Serbia-Bosnia Ratko Mladi© dengan 
mengeksekusi lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia 
dan sisanya diusir dari kota tersebut.32 Tindakan Mladic dinyatakan 
sebagai kejahatan genosida.

Demikian pula pembersihan etnis Kroasia tahun 1991 oleh etnis 
Serbia di kota tua Dubrovnik, Kroasia. Mereka mengepung dan 
menghancurkannya. Hal sama terjadi di Kosovo (1998), pasukan Serbia 
menargetkan masyarakat sipil keturunan Albania dengan menembaki 
desa-desa yang dihuni etnis Albania menyebabkan sekitar 750.000 
orang melarikan diri ke negara tetangga, Albania.

Pengadilan ICTY mengadili atas kejahatan yang dilakukan 
���������������������������������ƪ��������������ȋ͕͕͝͝Ǧ͕͙͝͝Ȍǡ��������

31  Ibid
32  https://id.wikipedia.org/wiki/Pembantaian_Srebrenica (30/8/2017)
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dan Herzegovina (1992-1995), Kosovo (1998-1999) dan Bekas Republik 
Yugoslavia Makedonia (2001).33 Memeriksa ribuan saksi dan ratusan 
terdakwa sebagai penjahat perang termasuk Presiden Serbia (1989-
1997) dan Yugoslavia (1997-2000) Slobodan Milosevic dan Pemimpin 
Serbia Kroasia Milan Babic, penggantinya Milan Martic dan Slavko 
Dokmanovi.

Dalam statuta ICTY locus dan tempus dilecti berlaku dalam 
wilayah teritorial bekas Republik Sosialis Federasi Yugoslavia dan 
tempus-nya berlaku sejak 1 Januari 1991 dan seterusnya (pasal 8 ICTY), 
menganut pertanggungjawaban individual (Pasal 7),34 tidak berlaku 
hukuman mati35 serta para terdakwa berhak mengajukan banding, 
peninjauan kembali dan grasi.36 Dianut pula keberlakuan asas Non-bis-
in-idem (tidak boleh dituntut dua kali dalam perbuatan yang sama) 
dimuat dalam pasal 10 ICTY dan diakuinya pengadilan nasional sebagai 
penyelenggara pengadilan kasus ICTY dengan supervisi dan dibawa 
otoritas pengadilan internasional ICTY yang berpusat di Den Haag, 
Belanda (Pasal 9 ICTY). 

Dalam statuta ICTY, Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang 
eksklusif untuk mengubah Statuta tersebut melalui resolusi. Selain 
itu, Dewan Keamanan juga dapat menangani masalah administratif 
individual di hadapan Pengadilan dengan mengadopsi sebuah resolusi 
tanpa secara formal mengubah Statuta tersebut.

Pengadilan ICTY telah memberi kesempatan kepada ribuan 

33  Beberapa fakta kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap 
kemanusiaan dapat dilihat dalam beberapa persidangan diantaranya kasus terdakwa 
Kvocka, dkk (2 November 2001); Sikirica, dkk (13 November 2001); Blogojevic dan 
Jokic (25 Septemebr 2003). Lihat dalam, http://www.icty.org/en/about/tribunal/
achievements (30/8/2017).

34  Berdasarkan pasal 7 Statuta, tanggung jawab pidana individu dapat 
dilibatkan jika seseorang merencanakan, menghasut, memerintahkan, melakukan 
atau membantu dan mendukung dalam perencanaan, persiapan atau pelaksanaan 
suatu kejahatan, terlepas dari posisi resmi orang yang dituduh, baik sebagai Kepala 
Negara atau Pemerintahan atau sebagai pejabat pemerintah yang bertanggung jawab. 
Fakta bahwa kejahatan dilakukan oleh bawahan tidak membebaskan atasannya dari 
tanggung jawab pidana jika atasan: (i) memiliki kontrol efektif atas bawahan; (ii) 
mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa bawahannya hendak 
melakukan kejahatan atau telah melakukannya; dan (iii) gagal mengambil tindakan 
yang diperlukan dan masuk akal untuk mencegah kejahatan atau menghukum pelaku 
subordinat setelah kejadian tersebut

35  Pasal 24 ICTY.
36  Pasal 25 ICTY.



342 Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesia

korban dan saksi untuk didengar suaranya dalam persidangan 
dengan jaminan keamanan yang sangat ketat sehingga para pelaku 
dapat dihukum penjara maksimal. Salah satu saksi yang memberi 
kesaksian di Pengadilan, seorang profesional kesehatan bernama 
���Ƥ��� �������������© dalam kasus Radislav Krstic terdakwa 
pelaku pembunuhan massal umat Islam etnis Bosnia di Sebrenica 
1995 mengatakan bahwa “Pengadilan Den Haag telah memberi 
kesempatan kepada semua korban dan sangat penting bagi mereka 
untuk menceritakan apa yang terjadi.. Orang-orang berharap bahwa 
keadilan akan dilaksanakan dan keputusan yang tepat akan tercapai”.37

Dengan menahan orang-orang yang bertanggung jawab 
atas kejahatan yang dilakukan di bekas Yugoslavia, pengadilan 
tersebut memastikan bahwa korban dapat melihat orang-orang 
yang bertanggung jawab atas penderitaan mereka dihukum oleh 
pengadilan pidana internasional dan dipenjara.38 Banyak korban 
memainkan peran penting dalam persidangan di pengadilan sebagai 
saksi, dan berkontribusi pada proses pengungkapan kebenaran. 

Selain pengadilan internasional, ICTY juga mendorong dan 
memperkuat pengadilan nasional/domestik untuk mengadili pelaku 
kejahatan perang seperti di Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Serbia, 
Kosovo dan Mekodonia.39 Di Bosnia misalnya, lebih dari 900 berkas 
hasil investigasi ICTY yang akan dituntut di pengadilan domestik 
�������������������Ƥ������������������������������������������������
dan penahanan sewenang-wenang aparat terhadap tuduhan penjahat 
perang.

ICTY juga melatih para hakim dan jaksa dalam penanganan 
kasus yang berkaitan dengan kejahatan perang di Yugoslavia dalam 
penegakan hukum standard internasional dalam sistem lokal mereka. 
Demikian pula dengan beberapa negara lain bekas Yugoslavia seperti 
di Belgrade, Serbia dan Kroasia dengan tujuan mengembangkan 

37  Lihat dalam, (Prosecutor v Radislav Krstic, IT-98-33) tanggal 22 Mei 2000.
38  Daftar nama-nama yang dijatuhi hukuman dalam sidang ICTY dapat dilihat 

dalam, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_indicted_in_the_International_
Criminal_Tribunal_for_the_former_Yugoslavia (30/8/2017). Baca pula dalam, http://
www.icty.org/en/cases/judgement-list (30/8/2017)

39  “Development of the Local Judiciaries”, lihat dalam, http://www.icty.org/
en/outreach/capacity-building/development-local-judiciaries (30/8/2017)
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pidana internasional serta membawa keadilan tidak hanya kepada 
orang-orang di bekas Yugoslavia tapi juga di seluruh dunia. 

3. International Criminal Tribunal of Rwanda (ICTR)

International Criminal Tribunal of Rwanda (ICTR) didirikan pad 8 
November 1994 oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan resolusi 955.40 
Pada Bab VII piagam PBB memang memberi mandat kepada Dewan 
Keamanan untuk menuntut seseorang yang dinilai bertanggungjawab 
terhadap kejahatan genosida dan pelanggaran serius lainnya menurut 
hukum humaniter internasional. Pengadilan Internasional untuk 
Rwanda (the International Tribunal for Rwanda/ITR) dilaksanakan atas 
peristiwa sejak 1 Januari 1994 sampai 31 Desember 1994 baik yang 
terjadi di wilayah Rwanda maupun dinegara tetangga Rwanda yang 
dilakukan oleh warga negara Rwanda.41 

Dalam statuta ITR,42 disamping menangani kejahatan genosida43 
juga berkompoten mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan 
(crimes againts humanity),44 serta pelanggaran terhadap pasal 3 
konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 untuk perlindungan korban perang 
dan Protokol Tambahan II 8 Juni 1977.45 Untuk pertama kalinya dalam 
sejarah, ICTR  menyampaikan putusan terhadap orang-orang yang 
bertanggung jawab atas pembunuhan genosida juga institusi pertama 
yang mengakui pemerkosaan sebagai sarana untuk melakukan 
genosida.

Hal sama dengan statuta ICTY, dalam statuta ICTR juga mengatur 
“concurrent jurisdiction” antara pengadilan internasional dengan 
pengadilan domestik Rwanda, tanggungjawan individu, juga asas 
���������������ǡ�����������ǡ������Ƥ������������������������������ǡ�
pengaturan prosedur dan pembuktian serta penuntutan. ICTR 

40  The Secretary General pursuant to S/RES/955 (1994), Lihat dalam, http://
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/955(1994) (30/8/2017)

41  Pasal 7 dalam Statute of the International Tribunal for Rwanda
42  Statuta ITR/ICTR memuat 32 pasal secara keseluruhan hampir sama dengan 

ICTY-Yugoslavia. Statuta ini dimuat dalam resolusi 955 Dewam Keamanan PBB sebagai 
lampiran yang tak terpisahkan dari resolusi.

43  Pasal 2, Ibid 
44  Pasal 3, Ibid
45  Pasal 4, Ibid
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berkedudukan di Arusha, Tanzania,46 memiliki kantor perwakilan 
di Kigali, Rwanda serta kantor banding di Den Haag, Belanda. Di 
perkirakan korban pemusnahan etnis-genosida ini mencapai sekitar 
800 ribu-1 juta orang dari kalangan etnis Tutsi dan Hutu moderat 
dengan pelaku utama sebanyak 93 orang yang disidangkan oleh ICTR 
dan sekitar 110.000 orang terdakwa biasa diadili di pengadilan nasional 
Rwanda.47 

Peristiwa genosida berawal dari ditembak jatuhnya sebuah 
pesawat pada malam tanggal 6 April 1994 yang membawa Juvenal 
Habyarimana, Presiden Rwanda, dan Cyprien Ntaryamira, Presiden 
Burundi di atas Kigali, Rwanda. Pembunuhan tersebut menghancurkan 
perdamaian yang ditetapkan oleh Persetujuan Arusha (Tanzania) 
����������������� ���ƪ��� ����������� ������� 	����� ���������� �������
dan Pemerintah Rwanda.48 

Selama 100 hari berdarah berikutnya, kekerasan yang tak 
terbayangkan terjadi di seluruh negeri. Genosida, kejahatan 
terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dilakukan dalam skala 
mengerikan, terutama terhadap warga sipil Tutsi dan Hutu moderat. 
Prajurit, gendarmes (polisi militer nasional), politisi, Interahamwe 
(kolaburator) dan warga sipil biasa termasuk di antara para pelakunya 
yang dikategori sebagai ekstrimis Hutu. Sebagaian menilai bahwa 
pembantaian tersebut merupakan pembunuhan 4 kali lebih besar 
daripada puncak Holocaust Nazi Jerman.

Sejak dibuka pada tahun 1995, Pengadilan telah mendakwa 93 
orang yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran serius 
terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan di Rwanda 
pada tahun 1994. Mereka yang didakwa termasuk pejabat militer dan 
pemerintah berpangkat tinggi, politisi, pengusaha, serta milisi religius, 
dan pemimpin media. 

ICTR pengadilan internasional pertama yang menyampaikan 
�������� �������� ��������� ���� ������������ ��Ƥ����� ��������� �����

46  Berdasarkan resolusi 977 Dewan Keamanan PBB 1995 sekaligus sebagai 
pengadilan HAM permanen Afrika.

47  Baca dalam, http://unictr.unmict.org/en/tribunal (30/8/2017) 
48  http://unictr.unmict.org/en/genocide (30/8/2017)
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ditetapkan dalam Konvensi Jenewa 1948.49 Juga pengadilan 
internasional pertama yang meminta pimpinan media yang 
bertanggung jawab atas siaran yang ditujukan untuk mengobarkan 
masyarakat melakukan tindakan genosida seperti Jean Bosco 
Barayagwiza, Ferdinand Nahimana dan Hassan Ngeze.50 

Dari 93 orang tersangka utama, 62 kasus telah disidangkan ICTR 
dan telah divonis.51 14 orang dibebaskan, 10 orang di sidangkan oleh 
pengadilan MICT52 (yurisdiksi nasional) 5 orang diantaranya telah 
disidangkan, 2 orang meninggal dunia sebelum pengadilan dimulai, 2 
orang dicabut dakwaannya dan sisanya masih dalam status buronan. 
Diantara yang buron telah diputuskan sebanyak 8 orang diantaranya; 
Augustin Bizimana, Felecien Kabuga, Fulgence Kayashema, Protais 
Mpiranya dan lain-lain. Terdakwa Jean-Paul Akayesu merupakan 
kasus pertama yang disidangkan oleh ICTR yang dimulai 1997,53 dari 
kalangan Militer Diantaranya Theneste  Bagosora, Gratien Kabiligi, 
Anatole Nsengiyumva, Aloys Ntabakuze dan lain-lain.54 Dan dari 
kalangan pejabat pemerintahan seperti Jerome Bicamumpaka, Casimir 
Bizimungu,Justin Mugenzi, Prosper Mugiraneza dan lain-lain.55

Dalam persidangan ICTR, ditangani oleh hakim dari 10 negara 
yaitu Vagn Joensen (Denmark) sebagai Ketua/Presiden ICTR), Carmel 
Agius (Malta), Fausto Pocar (Italia), Liu Daqun (China), Theodor 
Meron (Amerika Serikat), Arlette Ramaroson (Madagascar), Khalida 
Rachid Khan (Pakistan), Bakhtiyar Tuzmukhamedo (Federasi Rusia), 
���������������ȋ�������Ȍǡ�������ƥ����������Ǥ��������ȋ����ȌǤ56

49  Pasal 2 ayat 2 dalam Statute of the International Tribunal for Rwanda yang 
berbunyi: “Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, 
in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: (a) Killing 
members of the group; (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the 
JURXS���F��'HOLEHUDWHO\�LQÁLFWLQJ�RQ�WKH�JURXS�FRQGLWLRQV�RI�OLIH�FDOFXODWHG�WR�EULQJ�DERXW�
its physical destruction in whole or in part; (d) Imposing measures intended to prevent 
births within the group; (e) Forcibly transferring children of the group to another group.

50  Baca dalam kasus perkara putusan Nahimana, et.al (ICTR-99-52) tanggal 3 
Desember 2003. 

51  http://unictr.unmict.org/en/cases (30/8/2017)
52  The Mechanism for International Criminal Tribunals (MICT) merupakan 

mekanisme pengadilan lanjutan atas ICTY dan ICTR terhadap pidana internasional
53  Putusan Jean-Paul Akayesu, (ICTR-96-4) tanggal 2 September 1998. 
54  Putusan Bogosora, dkk (ICTR-98-41) tanggal 18 Desember 2008.
55  Putusan Bizimungu, dkk (ICTR-99-50) tanggal 30 September 2011.
56  Lihat dalam, http://unictr.unmict.org/en/tribunal/chambers (30/8/2017)
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Hakim ICTR bertanggung jawab untuk menentukan kesalahan 
yang dituduh melakukan genosida, kejahatan perang, dan/atau 
kejahatan terhadap kemanusiaan di Rwanda 1994, dan untuk 
menjatuhkan hukuman pidana kepada mereka dengan hukuman 
maksimal hukuman penjara seumur hidup. Selama persidangan, 
Hakim-hakim mendengarkan dengan saksama kesaksian langsung dari 
berbagai saksi dan memeriksa dokumen dan bukti lain yang diajukan 
di pengadilan oleh Jaksa Penuntut. Setelah mengevaluasi semua bukti 
yang ada dalam catatan, Hakim mengeluarkan sebuah keputusan 
untuk kasus tersebut.

Hakim berasal dari berbagai sistem hukum, oleh karena itu 
membawa ke Tribunal keragaman keahlian dan perspektif hukum 
yang kaya. Hakim adalah orang-orang dengan karakter moral tinggi, 
�������������������ȋ���������Ȍ�����������������������������������Ƥ�����
tinggi. Semua hakim dipilih oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa dari daftar yang diajukan oleh Dewan Keamanan. 

ICTR menyampaikan putusan terakhirnya pada tanggal 20 
Desember 2012 dalam kasus Ngirabatware.57 Setelah tonggak sejarah 
ini, pekerjaan peradilan Tribunal yang tersisa sekarang hanya terletak 
pada Kamar Banding. Sampai Oktober 2014, hanya satu kasus yang 
terdiri dari enam banding terpisah yang tertunda di depan sidang 
ICTR. Satu banding tambahan dari uji coba ICTR disampaikan pada 
bulan Desember 2014 dalam kasus Ngirabatware oleh majelis banding 
Mekanisme Pengadilan Pidana Internasional, yang mulai memikul 
tanggung jawab atas fungsi peralihan ICTR ke mekanisme nasional 
pada tanggal 1 Juli 2012.

ICTR resmi ditutup 2015 sementara terdakwa yang buron terus 
diburu, ICTR akan melanjutkan upayanya untuk menghentikan 
impunitas bagi mereka yang bertanggung jawab atas Genosida 
melalui kombinasi upaya peradilan nasional maupun internasional dan 
pengembangan kapasitas. Melalui upaya ini, ICTR akan memenuhi 
mandatnya untuk membawa keadilan kepada korban Genosida dan, 
dalam prosesnya, berharap dapat menghalangi orang lain untuk 
melakukan kekejaman serupa di masa depan.

57  Putusan Ngirabatware, (ICTR-99-54) tanggal 20 Desember 2012 dan sidang 
banding pada 18 Desember 2014.
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B. Pengadilan HAM Permanen Internasional (Hibryd Tribunal)58

1. Kamboja Tribunal

The Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia (ECCC) 
merupakan nama resmi pengadilan Kamboja yang dibentuk 
berdasarkan resolusi 57/228 Majelis Umum PBB pada 18 Desember 
2002. Resolusi itu menjelaskan bahwa telah terjadi pelanggaran 
serius hukum humaniter internasional selama periode pemerintahan 
demokratik Kampuchea atau rezim khmer merah pimpinan Pol Pot 
sejak 1975 sampai 1979 sehingga menjadi perhatian masyarakat 
internasional. Disamping itu, pemerintah Kamboja telah meminta 
bantuan ke PBB untuk membawa para pemimpin senior Demokratis 
Kampuchea dan mereka yang paling bertanggung jawab atas 
kejahatan dan pelanggaran berat hukum pidana Kamboja, hukum dan 
kebiasaan humaniter internasional, dan konvensi internasional yang 
diakui oleh Kamboja, yang berlangsung selama periode 17 April 1975 
sampai 6 Januari 1979.

Selain itu, pemerintah Kamboja juga sudah membentuk undang-
undang pengadilan Kamboja (Khmer Rouge Trials) melalui resolusi 
57/228 untuk penuntutan kejahatan selama periode Kampuchea 
Demoktratis. Setidaknya, dalam periode tersebut sebanyak 1,7 
juta orang diyakini telah meninggal karena kelaparan, penyiksaan, 
eksekusi dan kerja paksa.59 ECCC adalah pengadilan Kamboja ad hoc 
dengan partisipasi internasional. Ini didirikan oleh undang-undang 
domestik60 menyusul kesepakatan 6 Juni 2003 antara pemerintah 

58� � 3HQJDGLODQ� +LEU\G� �KLEULGD�� GLGHÀQLVLNDQ� VHEDJDL� SHQJDGLODQ� GHQJDQ�
komposisi campuran dan yurisdiksi, mencakup aspek nasional dan internasional, 
biasanya beroperasi di dalam yurisdiksi tempat kejahatan terjadi dengan dua tujuan: 
Pertama, mengeksplorasi kemungkinan dampak positif dari pengadilan hibrida 
PHQJHQDL� VLVWHP� SHUDGLODQ� QDVLRQDO� GL� QHJDUD�QHJDUD� SDVFD�NRQÁLN� VHKLQJJD� GDSDW�
menjamin warisan abadi untuk penegakan hukum dan penghormatan untuk hak 
asasi manusia; Kedua, memeriksa bagaimana pengadilan hibrida dapat menerima 
mandat dan dukungan politik yang diperlukan agar lebih efektif dalam hal warisan 
dan pembangunan kapasitas. Lihat dalam, http://www.ohchr.org/Documents/
Publications/HybridCourts.pdf (30/8/2017)

59  Lihat dalam, https://www.eccc.gov.kh/en/about-eccc/introduction 
(31/8/2017)

60  Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers, with inclusion 
of amendments as promulgated on 27 October 2004. Disamping ada ECCC yang 
merupakan level internasional (PBB), juga dibentuk Khmer Rouge Trials di level 
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Kamboja dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Agreement Between The 
United Nations And The Royal Government Of Cambodia Concerning 
The Prosecution Under Cambodian Law Of Crimes Committed During 
The Period Of Democratic Kampuchea).61 Hal ini diharapkan dapat 
membawa keadilan bagi orang Kamboja, memperkuat peraturan 
hukum di negara tersebut dan mempromosikan rekonsiliasi nasional.

Dalam aturan “Agreement” dan “Law on the Establishment 
of the Extraordinary Chambers” disepakati beberapa ketentuan 
bahwa pengadilan Kamboja hanya akan menyeret pimpinan senior 
periode  Demokratik Kampuchea (yurisdiksi personal) sejak 17 April 
1975 sampai 6 Januari 1979 (yurisdiksi temporal) dan mereka yang 
paling bertanggung jawab atas kejahatan.62 Extraordinary Chambers 
berwenang mengadili semua tersangka yang melakukan kejahatan: 
Melanggar Penal Code (KUHP) Tahun 1956, yaitu: Pembunuhan 
(Pasal 501, 503, 504, 505, 506, 507 dan 508); Penyiksaan (Pasal 500); 
dan Penganiayaan Agama (Pasal 209 dan 210). Statuta pembatasan 
yang ditetapkan dalam KUHP 1956 harus diperpanjang untuk sebuah 
tambahan 30 tahun untuk kejahatan yang disebutkan di atas, yang 
berada dalam yurisdiksi pengadilan Kamboja. Hukuman di bawah Pasal 
209, 500, 506 dan 507 dari KUHP 1956 dibatasi hanya untuk hukuman 
seumur hidup maksimum, sesuai dengan Pasal 32 Konstitusi Kerajaan 
Kamboja, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan 39 dari Hukum 
ini.63 Kejahatan Genosida,64Kejahatan terhadap kemanusiaan,65 dan 
pelanggaran berat terhadap konvensi Jenewa 1949,66 Penghancuran 
terhadap properti budaya (konvensi Hague,1954),67 kejahatan 
terhadap orang-orang yang dilindungan secara internasional 
(Konvensi Wina, 1961).68

nasional. Lihat dalam, http://www.unakrt-online.org (31/8/2017)
61 Lihat dalam, https://www.eccc.gov.kh/en/document/legal/agreement 

(31/8/2017). 
62  Pasal 1 dalam, Agreement Between The United NationsAnd The Royal Government 

Of Cambodia Concerning The Prosecution Under Cambodian Law Of Crimes Committed 
During The Period Of Democratic Kampuchea. Pasal 2 dalam, the Extraordinary Chambers.

63  Pasal 3 dalam, Statute the extraordinary chambers
64  Pasal 4, Ibid
65  Pasal 5, Ibid
66  Pasal 6, Ibid
67  Pasal 7, Ibid
68  Pasal 8, Ibid
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Terdapat tiga tingkatan dalam persidangan panel hakim yaitu; 
1). Tingkat Pre-Trial adalah mendengar penuntutan dan permohonan 
banding atas perintah yang dikeluarkan oleh Hakim Investigasi 
sementara sebuah kasus masih dalam penyelidikan. Panel hakim 
dalam tingkatan ini ada lima orang terdiri dari hakim Kamboja 
tiga hakim dan dua hakim internasional. Keputusan dibutuhkan 
suara setidaknya empat dari lima hakim; 2). Trial Chamber, hasil 
kesimpulan penyelidikan dikirim ke sidang pengadilan Trial Chamber 
untuk diputuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan 
kesaksian saksi, bukti dan argumen yang diajukan oleh para pihak 
selama persidangan. Trial Chamber terdiri dari 3 hakim Kamboja dan 
2 hakim internasional. Vonis bersalah memerlukan suara setuju untuk 
setidaknya empat dari lima hakim; dan 3). Spureme Court (Mahkamah 
Agung), mendengar banding terhadap keputusan yang dikeluarkan 
oleh Trial Chamber. Terdiri dari 7 hakim; 4 hakim Kamboja dan 3 hakim 
internasional terdiri dari Mahkamah Agung. Setiap keputusan oleh 
Majelis membutuhkan suara setuju untuk setidaknya 5 dari 7 hakim. 
Hakim-hakim internasional disiapkan oleh PBB dalam suatu daftar 
dan pemerintah Kamboja dapat memilih dari sekian banyak hakim 
internasional.69

Dalam persidangan ini telah diajukan sebagai terdakwa tokoh-
tokoh senior Khmer Merah sebanyak 9 orang dalam 4 dakwaan 
berkas, yaitu; I. Terdakwa Kaing Guek Eav alias Duch; II. Terdakwa 
Khieu Samphan, Ieng Sary, Nuon Chea, dan Ieng Thirith; III. Meas Muth 
dan IV. Terdakwa Im Chaem, Yim Tith dan Ao An. Ieng Sary meninggal 
dunia dalam masa persidangan 2013 dan Ieng Thirith meninggal 2015. 
Persidangan berlangsung sejak 30 Maret 2007 hingga 14 Maret 2016.

Duch misalnya, dihukum penjara selama 35 tahun oleh pengadilan 
Kamboja tapi dikurangi 5 tahun karena pernah dipenjara oleh 
pengadilan militer (1999-2007). Ia terbukti atas tuduhan kejahatan 
terhadap kemanusiaan, melanggar konvensi Jenewa 1949 yang diatur 
dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 29 (baru) dari Hukum ECCC yang 
dilakukan di Phnom Penh dan di dalam wilayah Kamboja antara 17 
April 1975 dan 6 Januari 1979. 

69  Lihat dalam, https://www.eccc.gov.kh/en/judicial-chamber (31/8/2017)
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Terdakwa Khieu Samphan terbukti atas tuduhan Kejahatan 
terhadap Kemanusiaan, Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 
tahun 1949 dan Genosida sebagiamana diatur dalam Pasal 4.5, 6, 29 
(Baru) dan 39 (Baru) hukum ECCC berupa pembunuhan, pemusnahan, 
perbudakan, pemenjaraan deportasi, penyiksaan, penganiayaan 
terhadap alasan politik, ras, dan agama dan tindakan tidak manusiawi 
lainnya; Genosida, dengan membunuh anggota kelompok Vietnam 
dan Cham.70

Demikian pula terdakwa Nuon Chea, Meas Muth, Im Chaem, 
Yim Tith dan Ao An divonis bersalah melakukan kejahatan terhadap 
kemanusiaan, genosida, melanggar konvensi jenewa 1949 serta 
pembunuhan berencana yang diatur dalam Penal Code 1956 hukum 
domestik pidana Kamboja. Pengadilan Kamboja (ECCC) merupakan 
pengadilan hibryd/mixed campuran antara nasional dan internasional 
dengan standar pengadilan dan hakim PBB. 

Sejatinya, pengadilan atas kejahatan genosida terhadap Pol Pot 
dan Ieng Sary sudah pernah dilaksanakan pada Agustus 1979 melalui 
the People’s Revolutionary Tribunal tetapi dunia internasional tidak 
mengakuinya. Baru tahun 2003 setelah disepakati “agreement” baru 
dapat dibentuk kembali extraordinary chambers atas asistensi PBB 
dan baru efektif terlaksana pada tahun 2006-2007 setelah mengalami 
revisi hukum ECCC.

Proses pembentukan ECCC berlangsung puluhan tahun 
disebabkan beberapa anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak 
memiliki kekertarikan pada proses ini. Cina menolak, karena memiliki 
hubungan dengan rezim Khmer Merah dibawah Pol Pot. Sementara 
Amerika Serikat juga tidak tertarik, sebab tidak mengakui Vietnam 
sebagai pembebas rakyat Kamboja dan malah melihat Vietnam 
sebagai masalah. Tentara Vietnam pada tahun 1979 menghentikan 
kekuasaan rezim Khmer Merah. 

Namun ada pula sebab lain, yakni pemerintah Kamboja sendiri 
menunda-nunda terus pengadilan Kamboja. Perdana Menteri Kamboja 
Hun Sen, yang dulunya anggota Khmer Merah, setelah didesak pada 

70  Lihat, https://www.eccc.gov.kh/en/indicted-person/khieu-samphan 
(31/8/2017)
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tahun 1997 akhirnya mengalah kepada PBB dan bersedia melaksanakan 
peradilan kejahatan HAM yang terjadi dimasa pemerintahan Pol Pot. 

2. Sierra Lione Tribunal 

The Special Court for Sierra Leone (the Special Court)-SCSL 
merupakan bentuk pengadilan hibryd/mixed berdasarkan hukum 
internasional yang berlaku dengan ketentuan hukum nasional. 
Pengadilan ini merupakan lembaga independen dan dibentuk atas 
dasar perjanjian antara PBB dan pemerintah Sierra Leone sebagai 
kelanjutan resolusi Dewan Keamanan PBB 1315 (2000) tanggal 14 
Agustus 2000.71 Dalam perjanjian itu pula disepakati statuta “the 
Special Court” sebagai bagian tak terpisahan dengan perjanjian yang 
digunakan dalam proses pengadilan khusus nanti.

Pengadilan khusus berkedudukan di Freetown72 dan memiliki 
yurisdikasi untuk mengadili orang-orang yang bertanggungjawab 
terhadap; crimes against humanity,73 violations of Article 3 common to 
the Geneva Conventions and of Additional Protocol II,74 Other serious 
violations of international humanitarian Law,75 Crimes under Sierra 
Leonean Law’.76 Statuta juga mengatur tanggung jawab pidana 
individu kecuali dibawah usia 15 tahun,77 concurrent jurisdiction, asas 
non bis in idem, dan melarang pemberian amnesti.78 

Hakim pengadilan khusus terdiri dari hakim yang dipilih pemerintah 
Sierra Leone dan yang ditunjuk oleh Sekjen PBB yang berjumlah lebih 
dari 8 orang; trial chamber  terdapat 3 hakim, 1 orang Sierra Leone 
dan 2 hakim ditunjuk PBB sedang hakim appeals chamber sebanyak 5 
orang terdiri dari 2 orang hakim Sierra Leone dan 3 orang hakim yang 
ditunjuk sekjen PBB, ketua hakim banding sekaligus sebagai Presiden 

71  Perjanjian PBB dengan Pemerintah Sierra Leone ditanda tangani 16 Januari 
2002. Hans Corell mewakili Sekretaris Jenderal PBB dan Solomon Berewa mewakili 
Sierra Leone. Keluarnya resolusi ini juga karena permintaan resmi Presiden Sierra 
/HRQH��$KPDG�7HMDQ�.DEEDK�NHSDGD�6HNMHQ�3%%�.RÀ�$QQDQ�SDGD����-XQL������

72  Selain di Freetown juga memiliki kedudukan di Huge, Belanda dan di New 
York, Amerika Serikat. 

73  Pasal 2, Statute of The Special Court for Sierra Leone
74  Pasal 3, Ibid
75  Pasal 4, Ibid
76  Pasal 5, Ibid
77  Pasal 6, Pasal 7, Ibid
78  Pasal 10, Ibid
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the Special Court yang juga diberi kewenangan untuk menunjuk hakim 
pengganti jika ada hakim yang berhalangan tetap. 

Jaksa (Prosecutor) ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB selama 
3 tahun dan dapat dipilih kembali, dibantu oleh Deputy Prosecutor 
��������������������������������������������������������������ƥ�������
dan Efektivitas, mengingat banyak kasus yang berkaitan dengan 
perkosaan, serangan seksual, dan kejahatan seksual lain yang 
menyangkut wanita dan anak-anak serta penculikan dan perbudakan, 
maka staf jaksa dan penyilidik banyak yang mempunyai pengalaman, 
“gender-related crimes and juvenile justice”. 

Panitera juga ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB setelah 
konsultasi dengan Ketua Pengadilan Khusus dan berasal dari anggota 
staf PBB untuk jangka waktu 3 tahun dan bisa diperpanjang. Bahasa 
yang digunakan adalah bahasa Inggris. Ketua Pengadilan harus 
mengirimkan laporan tahunan kepada Sekretaris JenderaI PBB 
dan Pemerintah Sierra Leone. Pengadilan khsusus ini menangani 
pelanggaran berat hukum humaniter internasional dan hukum Sierra 
Leone yang dilakukan di wilayah Sierra Leone sejak 30 November 1996 
termasuk para pemimpin yang telah mengancam pembentukan dan 
pelaksanaan proses perdamaian di Sierra Leone dan kejahatan trans-
agresi.79

���ƪ�����������������������������ƪ������������������������������
pemerintah hingga membawa perang sipil selama satu dekade antara 
1991 sampai 2002. Sejak 1978 hingga 1991 dibawah pemerintahan 
Siaka Stevens telah terjadi kekacauan politik dan memerintah secara 
otoriter, masyarakat mengalami kekurangan makanan, kemiskinan 
dan muncul faksi-faksi dikalangan masyarakat yang melakukan 
penjarahan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain. Pemerintah juga 
melarang demonstrasi serta membatasi ruang gerak politik maupun 
ekonomi masyarakat, termasuk melakukan aksi penambangan 
berlian yang merupakan kekayaan alam Sierra Leone yang selama ini 
mendatangkan kekayaan bagi penguasa.

Beberapa kelompok pemuda dan masyarakat menentang 

79  Baca dalam “Compotition of the Chambers”, Pasal 12 Statuta The Specual Court 
Sierra Leone.
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rezim Siaka Stevens melakukan pemberontakan untuk mengakhiri 
pemerintahan otoriternya. Para pemuda itu sebelumnya dilatih militer 
oleh Libya dan saat kembali membentuk front perlawanan yang 
bernama Revolutionary United Front (RUF). RUF kemudian menguasai 
Sierra Leone bagian timur dan semakin mendekat ke kota Freetown, 
Ibukota Sierra Leone. Dalam perang sipil Sierra Leone masing-masing 
merekrut para anak-anak sebagai tentara baik di pihak RUF maupun 
pemerintah, disamping kelompok “kamanjor” atau Civil Defence Forces 
(CDF) milisi yang dibentuk pemerintah dari kalangan masyarakat untuk 
melawan kelompok pemberontak RUF.80

Disamping itu, militer dan tentara bayaran dari Negara lain pun 
banyak terlibat seperti The National Patriotic Front of Liberia (NPFL) 
dari Liberia tetangga Sierra Leone. NPFL dipimpin Charles Taylor 
merupakan pemimpin pemberontak Siberia yang kemudian menjadi 
Presiden 1997 setelah mengalahkan pasukan pemerintah Presiden 
Samuel Doe. Charles Taylor membantu RUF dan menyediakan 
negaranya sebagai tempat perlindungan anggota-anggota RUF 
maupun suplai logistik dengan imbalan berlian. Selain itu, terlibat juga 
pasukan organisasi multinasional Afrika Barat (ECOMOG) dan tentara 
bayaran Executive Outcome (EO) ��������������������������������ƪ���
bersenjata makin kompleks.

Tahun 1996 dilaksanakan pemilu multipartai dan Alhaji Ahmad 
Tejan Kabbah terpilih sebagai Presiden baru Sierra Leone. Setahun 
kemudian, militer Sierra Leone melakukan kudeta dan membentuk 
pemeritahan Dewan Revolusioner Angkatan Bersenjata (Armed 
Forces Revolutionary Council/AFRC). AFRC kemudian mengajak mantan 
musuh bebuyutan lamanya RUF. Pemerintahan koalisi AFRC-RUF 
menekan lawan politiknya dengan menyiksa dan membunuh. dan 
pelbagai tindak kekejaman lainnya serta merebak penjarahan massal 
terjadi dimana-mana khsusnya di ibukota Negara, Freetown.81 

Dalam tahun 1997 terjadi bentrok antara pasukan ECOMOG 
dengan AFRC-RUF sehingga PBB turun tangan dengan menjatuhkan 

80  Shahram Dana, “The Sentencing Legacy of the Special Court for Sierra Leone”, 
Georgia,USA: Journal of International and Comparative Law; Volume 42/615, 2014. 
Hlm. 619-621.

81  Ibid
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sanksi ekonomi dan larangan bepergian bagi pimpinan AFRC-RUF. 
Tahun berikutnya ECOMOG berhasil mengalahkan AFRC-RUF dan 
mengembalikan kedudukan Kabbah sebagai Presiden Sierra Leone 
serta mengusir AFRC-RUF keluar dari Ibukota Freetown. Ditengah 
ketidakstabilan politik itu, awal 1999 pasukan AFRC-RUF melakukan 
serangan besar-besaran ke Freetown dan sekitarnya dengan 
pembunuhan dan pemerkosaan terhadap penduduk sipil yang 
ditemuinya.

Pemerintah Sierra Leone dan AFRC-RUF akhirnya melakukan 
perundingan damai pada Juni 1999 di Togo dan menyepakati pimpinan 
RUF Foday Sankoh diangkat sebagai Wakil Presiden serta milisi 
AFRC-RUF bersedia dilucuti senjatanya. Di tahun yang sama, Dewan 
Keamanan PBB menurunkan pasukan 17.5000 tentara perdamaian 
UNAMSIL (United Nations Mission in Sierra Leone) melalui resolusi 1270 
(1999) tanggal 22 Oktober 1999 dengan mandat membantu pemerintah 
Sierra Leone melaksanakan pelucutan senjata, demobilisasi dan 
reintegrasi serta mengawal pelaksanaan pemilu sesuai dengan 
konstitusi.82 Dengan semakin lemahnya kekuatan RUF, tahun 2002 
disepakati dengan pemerintah deklarasi damai yang mengakhiri 
perang saudara di Sierra Leone dan pemilu yang dilaksanakan dibawah 
pengawasan PBB berhasil memilih kembali Kabbah sebagai Presiden 
Sierra Leone.

Diperkirakan korban tewas selama perang saudara sebanyak 
50.000 orang dan mereka yang masih hidup kehilangan tempat tinggal, 
sanak keluarga dan kehilangan anggota tubuh mencapai sekitar 2.5 
juta jiwa. Kehilangan anggota tubuh (amputasi) terutama organ 
tangan karena milisi RUF melakukan itu agar anggota masyarakat 
dan pasukan pemerintah yang ditangkap tidak dapat menggunakan 
senjata.

SCSL (the Special Court) sendiri melaksanakan persidangan yang 
dimulai sejak 7 Maret 2003 sampai 26 April 2012. Sebanyak 22 orang 
jadi tersangka utama dari pimpinan ARFC, CDF dan RUF termasuk 
mantan Presiden Liberia Charles Taylor (NPFL). Jaksa penuntut ada 

82  Mandat UNAMSIL, lihat dalam, http://www.un.org/en/
peacekeeping/missions/past/unamsil/mandate.html (31/8/2017)
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Brenda J. Hollis, Nicholas Koumjian, Mohammed A. Bangura, Nina 
Tavakoli, Joseph Kamara, dan lain-lain. Para jaksa penuntut tersebut 
ditunjuk oleh Sekjen PBB. Sementara para hakim Trial Chamber I: Pierre 
G Boutet (Kanada), Rosolu Jphn Bankole Thompson (Sierra Leone), 
Benjamin Mutanga Itoe (Kamerun) dan Trial Chamber II: Richard 
Lussick (Samoa), Teresa Doherty (Inggris), Julia Sebutinde (Uganda) 
dan El Hadji Malick Sow (Senegal). Sementara hakim banding terdiri 
dari Shireen Avis Fisher (USA), Emmanuel Ayoola (Nigeria), George 
Gelaga King (Sierra Leone), Renata Winter (Austria), Jon Kamanda 
(Sierra Leone) dan Philip Nyamu Waki (Kenya).83

Tokoh-tokoh AFRC yang didakwa kolektif melakukan aksi 
terorisme, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, 
memaksa anak usia dibawah 15 tahun ke angkatan bersenjata, 
perbudakan seksual, pernikahan paksa dan tindakan tidak manusiawi 
lainnya masing-masing; Alex Tamba Brima dan Santigie Borbor Kanu 
dijatuhi hukuman penjara 50 Tahun dan Brima Kamara 45 Tahun pada 
19 Juli 2007.84 

Dua terdakwa CDF yang masih hidup Allieu Kondewa dijatuhi 
hukuman 8 tahun penjara dan Moinina Fofana 6 tahun penjara pada 
9 Oktober 2007 tetapi dibanding oleh jaksa yang telah menuntutnya 
30 tahun untuk keduanya. Pengadilan banding akhirnya memutuskan 
Fofana 15 tahun dan Kondewa 20 tahun yang diputus pada 28 Mei 
2008. Putusan ini sangat kontroversial karena pihak CDF beralasan 
bahwa mereka hanya mempertahankan diri dari pembersihan URF, 
mendukung pemerintahan sah dan mencegah anak-anak dijadikan 
tentara oleh URF.85

Sementara dari kelompok RUF hukuman terhadap empat 
terdakwa Foday Sankoh, Issa Hassan Sesay, Morris Kallon dan 
Agustinus Gbao dinyatakan bersalah dari 14 dakwaan dari 18 dakwaan 

83  “Chamber”, lihat dalam, https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Court_
for_Sierra_Leone (1/9/2017).

84  Lihat Table 3: Charges, Convictions, And Appeal Summary Of Afrc 
Defendants, dalam,  Shahram Dana, “The Sentencing..”, Op. cit. Hlm. 644. Lhat 
pula dalam AFRC Trial Judgement, http://www.rscsl.org/Documents/Decisions/
AFRC/613/SCSL-04-16-T-613s.pdf (1/9/2017)

85  Baca dalam, “DCF Trial Judgement”, http://www.rscsl.org/Documents/
Decisions/AFRC/613/SCSL-04-16-T-613s.pdf (1/9/2017) dan Shahram Dana, “The 
Sentencing..”, Op. cit. Hlm. 657
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yang diajukan jaksa. Mereka dituduh telah melakukan kejahatan 
terhadap kemanusiaan termasuk pembunuhan, tentara anak, 
amputasi, perbudakan seksual dan pernikahan paksa. Sessay, Kallon 
dan Gbao termasuk diputus pertama dengan tuduhan pernikahan 
paksa yang dijatuhkan pengadilan pidana internasional-SCSL. Sessay 
dijatuhi hukuman 52 tahun, Kallon 40 tahun dan Gbao 25 tahun yang 
diputus pada 8 April 2009.86 Sedangkan Sankoh sendiri sebagai 
pemimpin kelompok RUF dijatuhi hukuman 50 tahun penjara. 

Sementara mantan Presiden Liberia Charles Taylor yang juga 
��������� ������ ���ƪ��� ��� ������� ������ ������� ���������� �����
pemberontak RUF dijatuhi hukuman 50 tahun penjara pada 30 Mei 
2012 dengan 11 dakwaan termasuk dakwaan berkonspirasi. Taylor 
menjadi kepala negara Afrika pertama yang dinyatakan bersalah 
karena terlibat dalam kejahatan perang.87 

3. Kosovo Tribunal

Sejak dibentuk International Criminal Tribunal of Former Yugoslavia 
(ICTY) pada 25 Mei 1993 ratusan tersangka dan terdakwa dinyatakan 
terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, 
hukum humaniter internasional dan pelbagai instrumen HAM 
internasional lainnya. Oleh ICTY mendorong pembentukan pranata 
hukum nasional berstandar internasional serta mendukung pengadilan 
domestik ikut serta menangani pelaku kejahatan perang di negara 
bekas Yugoslavia tersebut.

Negara seperti Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Serbia dan 
Kosovo telah membentuk pengadilan nasional bagi para penjahat 
kemanusiaan untuk diadili menurut hukum nasional masing-masing 
dibawah pengawasan ICTY atau Uni Eropa. Pengadilan nasional 
menerima kasus hasil penyelidikan ICTY yang belum disidangkan dan 
atau mengadili pelaku berdasarkan penyelidikan yang akuntabel oleh 
penyidik/jaksa masing-masing negara dibawa asistensi ICTY.

86  Baca RUF Trial Judgement dalam, http://www.rscsl.org/Documents/
Decisions/RUF/1234/SCSL-04-15-T-1234-searchable.pdf (1/9/2017) dan Sharam 
Dana, Ibid. Hlm. 639

87  Sharam Dana, Ibid. Hlm. 631 dan Charles Taylor Trial Judgement dalam, 
http://www.rscsl.org/Documents/Decisions/Taylor/Appeal/1389/SCSL-03-
01-A-1389.pdf (1/9/2017)
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Sebanyak 161 orang didakwa di Pengadilan Pidana Internasional 
untuk bekas Yugoslavia (ICTY) 94 di antaranya orang Serbia, 29 
orang Kroasia, 9 orang Albania, 9 orang Bosnia, 2 orang Macedonia 
dan 2 orang Montenegro, yang lainnya tidak diketahui etnisitas atau 
tuntutan mereka telah ditarik dan sebagian meninggal dunia. 

Setelah menangkap dan mendakwa Goran Hadzic tahun 2011 
ICTY berhenti mengeluarkan dakwaan baru dan mulai memindahkan 
beberapa kasus ke yurisdiksi nasional untuk menghindari impunitas, 
dan mengadili para tersangka kejahatan perang secara efektif 
termasuk di Kosovo.

Di Kosovo, kasus kejahatan perang dituntut oleh jaksa 
internasional dan diadili oleh pengadilan internasional atau campuran 
(hibryd) yang dibentuk di bawah United Nations Mission in Kosovo 
(UNMIK) berdasarkan resolusi 1244 (1999) tanggal 10 Juni 1999 dengan 
mandat membantu memastikan kondisi kehidupan damai dan normal 
bagi semua penduduk Kosovo dan memajukan stabilitas regional di 
Balkan Barat.88 Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 
Februari 2008 dan diakui lebih dari 100 negara anggota PBB. Melalui 
UNMIK, Kosovo membangun infrastruktur kelembagaan negaranya 
termasuk penguatan kelembagaan peradilan agar dapat menangani 
kasus pelanggaran kejahatan perang yang terjadi di bekas Yoguslavia 
tersebut.

Berdasarkan laporan Dick Marty (anggota parlemen Swiss) 
sejak 2001 kepada Majelis Parlemen Dewan Eropa 7 Januari 2011 
bahwa telah terjadi kejahatan perang di Kosovo dalam kurun waktu 
1 Januari 1998 sampai 31 Desember 2000 diantaranya penghilangan 
orang, pembunuhan massal, pembersihan etnis dan perdagangan 
organ manusia yang dilakukan oleh Kosovo Liberation Army (KLA).89 
Atas laporan tersebut, september 2011 Jaksa dari Special Investigative 

88  Lihat dalam,  https://unmik.unmissions.org (4/9/2017)
89  KLA merupakan kelompok militer yang dipimpin oleh Ramush Haradinaj 

untuk kemerdekaan Kosovo. Lihat dalam laporan Dick Marty, Inhuman Treatment 
RI�3HRSOH� DQG� ,OOLFLW�7UDIÀFNLQJ� LQ�+XPDQ�2UJDQV� LQ�.RVRYR� WDQJJDO� �� -DQXDUL� �����
dan Laporan Parlemen Eropa, The International Convention for the Protection of all 
Persons from Enforced Disappearances tanggal 4 November 2011. Hlm. 19. Baca pula 
dalam, Azem Hajdari, “Several Characteristics Of The Special International Court For 
.RVRYRµ��-RXUQDO��(XURSHDQ�6FLHQWLÀF�-RXUQDO��-XO\������(GLWLRQ�9RO�����1R������+OP��
147.  
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Task Force (SITF) yang bernaung dibawah lembaga European Union 
Rule of Law Mission (EULEX) Kosovo90 yang dibentuk Parlemen Uni 
Eropa menyimpulkan bahwa laporan tersebut cukup bukti untuk 
penuntutan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan 
juga kejahatan tertentu terhadap Hukum Kosovo.

EULUX sesuai mandat Uni Eropa dibentuk dengan tujuan memantau 
dan memberi pertimbangan serta dukungan kepada lembaga hukum 
Kosovo sebagai bagian dari Uni Eropa dan implementasi resolusi 1244 
(1999) PBB untuk memperkuat peradilan pidana dan melawan campur 
tangan politik dalam negeri serta pemantauan terhadapn kasus-kasus 
sensitif. Disamping itu EULEX ingin memastikan bahwa lembaga 
peradilan Kosovo siap melaksanakan transisi peradilan internasional 
ke lingkup nasional dalam penanganan kasus kejahatan perang dan 
pelanggaran hukum internasional lainnya. Maka sejak 15 April 2014, 
EULEX mengakhiri misinya sejak Pemerintah Kosovo secara resmi 
bekerjasama dengan Uni Eropa.

Pemerintah Kosovo bekerjasama dengan Perlemen Eropa 
membentuk Kosovo Specialist Chambers & Specialist Prosecutor’s 
�ƥ�� yang merupakan bagian dari sistem peradilan Kosovo dengan 
lebih awal mengadopsi Pasal 162 konstitusi Kosovo dan membentuk 
pengadilan khusus berdasarkan Law No. 05/L-053 dari Majelis Republik 
Kosovo pada 3 Agustus 2015.91 Pengadilan khusus (Specialist Chamber) 
atau special court memiliki tingkatan pengadilan; pengadilan tingkat 
pertama, banding, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi 
dengan fungsi dan wewenang masing-masing sesuai dengan hukum 
Kosovo serta hukum kebiasaan internasional dan hukum hak asasi 
manusia internasional.92

Dalam Law No. 05/L-053 mengizinkan proses pengadilan khusus 
dilaksanakan diluar negeri93 serta dilaksanakan oleh hakim, jaksa dan 
staf pengadilan internasional sehingga pengadilan ini lebih terkesan 
sebagai pengadilan internasional untuk Kosovo.94 Pendirian dan 

90  Lihat http://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,16 (4/9/2017)
91� �/DZ�1R����/������2Q�6SHFLDOLVW�&KDPEHUV�DQG�6SHFLDOLVW�3URVHFXWRU·V�2IÀFH�

by Assembly of Republic of Kosovo
92  Article 3, Ibid
93  Article 10 & article 55, Ibid
94  Chiara Gergetti, The Rules, Practice, and Jurisprudence of International Court and 
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dasarnya menurut undang-undang Kosovo tetapi dilaksanakan di luar 
negeri, di Deng Haag, Belanda.95

Pengadilan khusus (Specialist Chambers) mengadili orang96 yang 
terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan,97 kejahatan perang,98 
dan tindak kejahatan lain menurut hukum Kosovo.99 Keberlakuan asas 
Non-bis in idem juga diterapkan seperti ICTY100 sedangkan hakim101 
dan jaksa berasal dari internasional dibantu jaksa Kosovo.102 Locus 
dan tempus penyelidikan jaksa terjadi antara 1 Januari 1998 sampai 
31 Desember 2000 berdasarkan laporan Majelis Perlemen Eropa dan 
SITF.103 Dalam pengadilan ini, KLA telah dituduh melakukan kejahatan 
perang terhadap etnis Serbia dan lawan politik serta institusi 
�������������� ������������� ����������� �����������ƪ��� ͕͜͝͝Ǧ͕͝͝͝Ǥ�
Diperkirakan 10.000 orang tewas dan sekitar 1.700 orang masih hilang 
termasuk etnis Albania.104

Dalam perang di Kosovo, bukan hanya KLA yang melakukan 
kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan tapi juga 
dilakukan oleh pasukan Serbia. Menurut laporan UNHCR (Badan 
Pengunsi) PBB, pada bulan Juni 1999, militer Yugoslavia, polisi Serbia 
dan paramiliter telah mengusir sekitar 850.000 orang Albania dari 
Kosovo, beberapa ratus ribu lainnya mengungsi; sekitar 440.000 
pengungsi melintasi perbatasan ke Albania dan 320.000 melarikan 
diri ke Makedonia, sementara Bosnia dan Herzegovina menerima 
lebih dari 30.000 orang. Pasukan Serbia juga menghancurkan ratusan 

Tribunal, Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2012. Hlm. 312-313. 
95  Terkait kesepakatan Pemerintah Kosovo dan Belanda baca dalam, Interim 

Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Kosovo concerning 
the Hosting of the Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in the Netherlands, pada 26 
Januari 2016. 

96  Article 9 & Article 16, Law No.05/L-053, On Specialist Chambers and Specialist 
3URVHFXWRU·V�2IÀFH�E\�$VVHPEO\�RI�5HSXEOLF�RI�.RVRYR�

97  Article 13, Ibid
98  Article 14, Ibid
99  Article 15, Ibid
100  Article15, Ibid
101  Article 26, Ibid
102  Article 35, Ibid
103  Article 8 & Article 1, Ibid
104  Lihat dalam, http://www.reuters.com/article/us-japan-usa-diplomacy/

as-reality-of-trump-risk-sinks-in-tokyo-tries-to-keep-ties-tight-idUSKCN1BB1AU 
(5/9/2017)
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masjid dan menyerang desa-desa yang didiami etnis Albania di Kosovo 
dalam upaya pembersihan etnis, serta perkosaan dan pembantaian 
massal dibeberapa tempat seperti pembantaian di Racak, Suva Reka, 
Podujevo, Velika Krusa, Izbica dan lain-lain.105

Para hakim special chambers ditunjuk oleh kepala misi EULEX 
atas rekomendasi panel seleksi independen sebanyak 19 orang 
dengan komposisi; 1 orang hakim pra-pengadilan; 3 hakim pengadilan 
tingkat pertama dan 1 hakim cadangan; pengadilan banding 3 orang; 
pengadilan di tingkat Mahkamah Agung 3 orang dan pada Mahkamah 
Konstitusi 3 orang hakim ditambah hakim perorangan lainnya pada 
pengadilan khusus/tertentu. Hakim yang ditunjuk untuk Majelis 
Hakim Internasional adalah: 1. Keith Raynor (Wakil Presiden), Inggris; 
2. Vidar Stensland (Kamar Khusus Mahkamah Konstitusi), Norwegia; 
3. Roland Dekkers (Kamar Khusus Mahkamah Konstitusi), Belanda; 4. 
Ann Power-Forde (Kamar Spesialis Mahkamah Konstitusi), Irlandia; 
5. Antonio Balsamo (Kamar Spesialis Mahkamah Konstitusi, Reserve 
Judge), Italia; 6. Charles Smith III, Amerika Serikat; 7. Christine van 
den Wyngaert, Belgia; 8. Michèle Picard, Perancis; 9. Thomas Laker, 
Jerman; 10. Emilio Gatti, Italia; 11. Michael Bohlander, Jerman; 12. Kai 
Ambos, Jerman; 13. Kenneth Roberts, Kanada; 14. Mappie Veldt-Foglia, 
Belanda; 15. Christoph Barthe, Jerman; 16. Vladimir Mikula, Republik 
Ceko; 17. Guénaël Mettraux, Swiss; 18. Nicolas Guillou, Prancis; dan 
19. Andres Parmas, Estonia.106 Sedangkan jaksa penuntut dipimpin 
oleh David Schhwendiman dari the EU Special Investigative Task Force 
(SITF).107

Special court menangani kasus sekitar 1.200 hasil rekomendasi 
UNMIK yang ditangani UELEX dan sekitar 300 kasus masih tertunda 
di SITF. Para terdakwa yang diadili dalam pengadilan khsusus ini 
diantaranya; Sami Lushtaku (walikota Skenderaj/Srbica) dan Sylejman 
Selimi (Dubes Kosovo untuk Albania). Keduanya didakwa terlibat 
dalam kasus pembunuhan di Drenica, Kosovo Tengah. Sami dinyatakan 

105  Baca dalam, https://en.wikipedia.org/wiki/War_crimes_in_the_Kosovo_
War (5/9/2017).

106  Lihat dalam, https://www.scp-ks.org/en/specialist-chambers/chambers 
(5/9/2017)

107  Lihat dalam, KWWSV���ZZZ�VFS�NV�RUJ�HQ�VSHFLDOLVW�SURVHFXWRUV�RIÀFH�
specialist-prosecutor (5/9/2017).
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bersalah dan dihukum 12 tahun sedang Sylejman dihukum 14 tahun.108 
Dari ratusan tersangka perang Kosovo hanya beberapa orang yang 
dibawa ke persidangan, kendala terbesarnya adalah para tersangka 
yang merupakan mantan petinggi KLA sekarang sudah menjadi 
pejabat tinggi negara Kosovo; pimpinan partai, anggota parlemen, 
menteri, pejabat tinggi negara dan bahkan Presiden dan Perdana 
Menteri Kosovo seperti Hashim Taci.

Selain itu nama seperti Ramush Haradinaj (mantan PM Kosovo/
Pemimpin Partai AAK), Fatmir Limaj (Partai NISMA), Idriz Balaj, Isak 
Musliu, Agim Mustezi serta Kadri Viseli dan Xhavit Haliti (Partai SHIK) 
merupakan pemimpin utama KLA yang tidak “tersentuh hukum”. 
Haradij misalnya, telah dua kali disidang di depan pengadilan sebelum 
special court dibentuk yaitu di ICTY tetapi dibebaskan karena tidak 
cukup bukti dan ketakutan dari para saksi,109 demikiann pula Fatmir 
Limaj dan Isak Musliu yang kemudian dibebaskan dengan alasan yang 
sama.

Persoalan utama yang dihadapi Pengadilan Kosovo adalah 
ketiadaan saksi dalam penuntutan pelaku kejahatan perang. Banyak 
saksi bahkan dibunuh seperti dialami oleh Tahir Zemaj dengan bom 
mobil, Sadik Musaj dan Ilir Selamaj juga dibunuh dalam kasus yang 
sama. Sebagian lagi menolak menjadi saksi karena ancaman dan 
intimidasi seperti yang dialami Shefqet Kabashi dalam kasus Haradij 
dan saksi Kujtim Berisha yang dibunuh.110 

Kurangnya perlindungan dan keamanan saksi juga diakui Charles 
Hardaway dan Carla del Ponte keduanya mantan jaksa penuntut 
yang menyatakan “bahwa intimidasi saksi merupakan masalah yang 
sebenarnya di Kosovo”. Disamping itu ada masalah yuridis dimana 
para saksi yang dipanggil untuk bersaksi di pengadilan akan didenda 
sebesar EUR 250 jika tidak datang dan saksi dapat dipaksa untuk tampil 
dan dikenakan denda sebesar EUR 250.111 Akibat sanksi denda itu, para 
saksi menolak menjadi saksi di pengadilan karena disamping kerugian 

108  http://www.balkaninsight.com/en/article/can-the-new-kosovo-court-
keep-witnesses-safe--01-20-2016 (5/9/20170

109  Baca dalam, https://en.wikipedia.org/wiki/Ramush_Haradinaj (5/9/2017)
110  Ibid
111  Article 42, Law No.05/L-053, On Specialist Chambers and Specialist Prosecutor’s 

2IÀFH�E\�$VVHPEO\�RI�5HSXEOLF�RI�.RVRYR
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material yang akan diderita juga ancaman pembunuhan. Dan paling 
penting, mereka yang bersaksi akan dituduh sebagai “pengkhianat 
negara” karena KLA berjuang untuk kemerdekaan Kosovo dari 
penjajahan Serbia.

C. Potret Penyelesaian Pelanggaran HAM berat di Negara Lain

Pelanggaran HAM berat banyak terjadi dipelbagai belahan 
negara lain baik di Benua Eropa, Amerika, Afrika dan Asia. Kejahatan 
terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang dan kejahatan 
agresi serta pelbagai pelanggaran hukum humaniter lainnya menjadi 
akrab khususnya di negara dunia ketiga, bekas negara Uni Soviet atau 
negara yang dipimpin oleh Junta Militer.112 Di bekas negara Yugoslavia, 
Kanada, Jerman, Greensboro (USA), Maroko, Guatemala, El Salvador, 
Ghana, Korea Selatan, Paraguai, Liberia, Ekuador, Mauritus, Peru, 
Togo, Kenya dan lain-lain merupakan negara yang dapat disebutkan 
disamping Argentina, Afrika Selatan, dan Chile. 

Beberapa negara, pengadilan HAM berat tetap diselenggarakan 
untuk meminta pertanggungjawaban hukum para pelaku dan 
dipenjarakan. Selain proses pengadilan, ditempuh pula mekanisme 
diluar pengadilan (non-judicial) melalui mekanisme pembentukan 
Komisi khusus seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) atau 
nama lain. Berikut beberapa beberapa negara diantaranya seperti 
yang terjadi di Argentina, Afrika Selatan dan Chile; 

1. Argentina 

Presiden populis Argentina, Juan Domingo Peron, seorang bekas 
perwira Angkatan Darat digulingkan dalam sebuah kudeta militer pada 
1955 karena gerakannya yang merakyat telah mendominasi politik 
Argentina atau biasa disebut sebagai “Peronisme”. Pemerintahan sipil 
berikutnya sangat lemah, ekonomi merosot dan intervensi militer yang 
sangat kuat hingga digelar pemilihan pada 1973.113 Peron kembali dari 
pembuangan dan terpilih kembali dalam pemilu 1973 berkat dukungan 

112  Pelbagai pelanggaran HAM berat dibeberapa negara dapat dibaca dalam, 
Pricilla B. Hayner, Unspeakable Truth, Facing the Challenge of Truth Commission, Second 
Edition, Routledge: New York & London, 2011 (First Edition, 2001). Hlm. 27-74.

113  Lihat dalam, https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Kotor (8/9/2017)
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sebuah koalisi luas dari serikat buruh ditengah, kaum nasionalis fasis 
dari sayap kanan, dan kelompok radikal sosialis seperti kelompok 
Montoneros pimpinan Mario Firmenich dari sayap kiri.

Peron meninggal ditengah menjabat Presiden pada 4 JUli 1974 
dan digantikan oleh Wakil Presiden, Isabel Martines de Peron yang 
juga istri ketiga Presiden Juan Peron. Tiga sekutu Peron berebut 
kekuasaan dan bahkan melakukan pemberontakan seperti dilakukan 
oleh Roberto Santuco yang berhaluan Marxis di Provinsi Tucuman, 
di pegunungan bagian barat daya Argentina. Presiden Isabel Peron 
akhirnya mengeluarkan dekrit No. 261 pada Februari 1975 yang 
memerintahkan penumpasan kaum pemberontak di Tucuman.114 
Dalam tekanan militer, Presiden Isabel Peron mengangkat Jenderal 
Jorge Rafael Videla “the bone” sebagai Panglima Tertinggi militer 
Argentina.

Videla kemudian melakukan kudeta dan menjatuhkan Presiden 
Isabel Peron pada 24 Maret 1976 bersama dengan petinggi militer 
lainnya, Jenderal Emilio Eduardo Massera dan Jenderal Orlando 
Agosti. Dibawa pemerintahan Junta Militer terjadi pelanggaran HAM 
besar dan bahkan terbesar dalam sejarah Argentina yang dimulai sejak 
1973 hingga 1983. Para korban bukan saja dari kelompok gerilyawan 
pemberontak tapi juga kelompok radikal dan pengkritik rezim junta. 
Anggota serikat buruh, mahasiswa, masyarakat dan kelompok kiri 
dibasmi oleh Junta Militer dalam operasi yang dikenal dengan istilah 
perang kotor (dirty war),115 dalam istilah lainnya, menurut Patrick 
Marchak (1999) disebut sebagai Negara teroris.116

Selama pemerintahan Videla diperkirakan jumlah yang tewas 
“Desaparecidos” sekitar 10.000 hingga 30.000 orang. Para korban 
dibunuh atau “dihilangkan” oleh pasukan pembunuh yang tergabung 
dalam “aliansi anti-komunis Argentina” dengan cara tahanan diikat 
dan diterbangkan dalam pesawat militer lalu dibuang ke laut atlantik 
atau sungai Rio de la Plata, Argentina, hingga mati tenggelam.117 Istilah 

114  Ibid
115  Baca dalam, https://www.britannica.com/event/Dirty-War (8/9/2017)
116  Particia Marchak, God’s Assassins: State Terrorism in Argentina in the 1970s, 

McGill-Queens University Press: Canada, 1999. Hlm. 21.
117  Pricilla B. Hayner, “Unspeakable Truth...”, Op.cit. Hlm. 45-47
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pola pembunuhan ini disebut “vuelos de la muerte”, atau penerbangan 
maut. Rezim junta juga melakukan penculikan ribuan bayi dari para 
ibu-ibu yang baru melahirkan di seluruh wilayah Argentina lalu 
diadopsi oleh keluarga militer sehingga kehilangan identitas dan asal 
usul seperti dalam kasus Silvia Quintela.118

Operasi anti komunis dengan sandi “operasi burung kondor” 
di lintas negara Amerika Latin seperti Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay dan Uruguay pertengahan 1970-an didukung oleh petinggi 
Amerika Serikat dalam menghadapi perang dingin dengan Uni Soviet 
membuat rezim junta militer Videla yang anti komunis mendapat 
angin segar “persetujuan” dalam melakukan aksi pembantaian massal 
di Argentina. Melalui CIA Amerika Serikat bekerjasama Badan Intelijen 
Argentina banyak melakukan pelatihan-pelatihan dan pengiriman 
senjata termasuk melatih kelompok kontra Nikaragua melawan 
pemerintah yang dipimpin kelompok Sandinista yang berhaluan 
komunis. 

Tahun 1981, Jenderal Videla pensiun dan digantikan oleh Jenderal 
Roberto Eduardo Viola yang memerintah selama sembilan bulan 
lalu mengundurkan diri dengan alasan kesehatan, dan Jenderal 
Leopoldo Fortunato Galtieri mengambil alih kedudukannya. Setelah 
kekalahan militer Argentina dari Inggris atas perebutan kepulauan 
Malvinas/Falkland pada 18 Juni 1982 yang dipimpin Jenderal Galtieri. 
Pengganti Galtieri, Jenderal Reynaldo Benito Bignone menjadi 
Presiden dan menyetujui pemilu dan kembali ke pemerintahan sipil 
pada tahun 1983.119 Sebelum peralihan kekuasaan, rezim junta militer 
mengeluarkan dekrit ���� ��� ����Ƥ���� �������� yang memberikan 
amnesti kepada militer dan polisi atas pelanggaran HAM dari segala 
tuntutan hukum serta penghancuran semua dokumen yang berkaitan 
dengan penindasan militer.120 

Setelah pemilu demokratis digelar, terpilih Raul Alfonsin sebagai 
Presiden Argentina yang baru (1983-1989) mencabut �����������Ƥ����

118  https://id.wikipedia.org/wiki/Jorge_Rafael_Videla (8/9/2017)
119  David Kohut and Olga Vilella, Historical Dictionary of the “Dirty Wars”, 

Second Edition, The Scarecrow Press, Inc. Lanham-Toronto-Plymouth, Uk, 2010.  Hlm. 
XIX

120  Pricilla B. Hayner, “Unspeakable Truth...”, Op.cit. Hlm. 45
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Nacional. Pelbagai kelompok HAM mendesak Presiden agar mengusut 
pelanggaran HAM yang terjadi selama pemerintahan junta militer. 
Presiden kemudian membentuk “Commission Nacional Para La 
Desaparation De Persons” (CONADEP)-National Commission for Forced 
Disappearances (Komisi Nasional untuk Orang-Orang yang Hilang) 
pada 15 Desember 1983 yang beranggotakan sebanyak 10 orang dari 
pelbagai lapisan masyarakat, tokoh pembela HAM, berintegritas 
������ǡ� ����������� ���� ����� �Ƥ������ ��������� �������� ����� ��������
dibawa pimpinan Ernesto Sabato, seorang penulis dan sastrawan 
terkemuka Argentina.121 Komisi itu juga menyertakan 3 orang dari 
Kongres (Parlemen Argentina) yaitu Santiago Marcelino Lopez, Hugo 
Diogenes Piucill, dan Horacio Hugo Huarte serta membentuk 5 divisi 
untuk membantu kerja-kerja komisi yang dikepalai para pakar dan ahli 
dibidang masing-masing.122

Setelah bekerja selama sembilan bulan tanpa kerjasama dengan 
militer yang tidak kooperatif, komisi mengeluarkan laporan dengan 
judul Nunca Mas (never again).123 Selama penyelidikan, komisi telah 
bertemu dengan ribuan orang, saksi dan keluarga korban penculikan, 
penghilangan dan eksekusi dengan mengumpulkan lebih dari 50.000 
halaman dokumen dan fakta yang mengerikan selama tujuh tahun 
junta militer berkuasa. Dokumen penghilangan paksa sebanyak 
11.000 orang juga ditemukan, penggalian kuburan massal sebanyak 
1.186 dilakukan diseluruh negeri, dan 340 tempat dijadikan sebagai 
kamp penjara penyiksaan dan pembunuhan selama “perang kotor” 
berlangsung.

Dari temuan tersebut, lebih dari 1.080 berhasil diajukan ke 
pengadilan sipil,124 komisi juga berhasil memastikan bahwa latar 

121  Lihat dalam, http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/english/
library/nevagain/nevagain_000.htm (8/9/2017), selain Sabato terdapat pula nama lain 
yaitu: Ricardo Colombres, Rene Favarolo, Hilario Fernandez Long, Carlos T. Gattinoni, 
Gregorio Klimovsky, Marshall T. Meyer, Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, dan 
Magdelena Ruiz Guinazú.

122  Ibid
123  Laporan Nunca Mas dapat diakses di website, http://www.desaparecidos.

org/nuncamas/web/english/library/nevagain/nevagain_001.htm (8/9/2017). Lihat 
pula dalam, Ganda Sembiring, dkk (Editor), “NUNCA MAS: Laporan Final Conadep: 
Argentina Pasca Junta Militer (1973-1986)”, Terjemahan, People’s Empowerment 
Consorcium (PEC): Jakarta, 2007. 

124  Daan Bronkhors, Menguak Masa Lalu Meranda Masa Depan ‘Komisi Kebenaran 
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belakang dari penculikan mengarah pada kudeta militer pada tanggal 
24 Maret 1976, dan sejak itu penculikan bermotif politik dilakukan 
oleh kekuasaan junta militer. Atas dasar tersebut komisi menunjuk 
ratusan pejabat militer sebagai orang yang harus bertanggung jawab 
termasuk pemimpin junta militer, Jorge Rafael Videla dan 9 anggota 
junta lainnya serta pemimpin pemberontak Mario Firmenich, Fernando 
Vaca Narvaja, dan Rodolfo Galimberti.125 

Videla sendiri dijatuhi hukuman seumur hidup tahun 1985 oleh 
pengadilan dan menjalaninya dipenjara militer Magdalena dengan 
tuduhan 66 pembunuhan, 306 penculikan, 93 penyiksaan dan 26 
perampokan. Pimpinan Junta lainnya seperti Jenderal Emilio Eduardo 
Massera juga dijatuhi hukuman seumur hidup. 

Masalah pelik dan mengundang perdebatan panjang dalam 
pengungkapan kekejaman junta militer adalah pemberian amnesti 
oleh Presiden Raul Alfonsin kepada junta militer dengan mengeluarkan 
undang-undang amnesti yang disebut Ley de Punto Final (UU 
penghentian penuh) dan Ley de Obediencia Debida (UU Ketaatan) 
yang disahkan pada 24 Desember 1986 setelah terjadi pemberontakan 
perwira menengah militer (carapintadas). UU Amneti kemudian 
dicabut oleh Kongres Nasional pada Agustus 2003 dan secara resmi 
oleh Mahkamah Agung Argentina membatalkannya pada Juni 2005. 

Ley de Obediencia Debida dan Ley de Punto Final menegaskan 
bahwa angkatan bersenjata, polisi, petugas pemasyarakatan dan 
badan keamanan lainnya tidak dapat dihukum dengan kejahatan 
yang dilakukan selama kediktatoran karena mereka bertindak atas 
ketaatan, yaitu mematuhi kepala pemerintahan junta yang telah 
diadili dalam persidangan militer. Artinya, para petinggi Junta tetap 
diadili tapi perwira menengah ke bawah dibebaskan dari tuntutan 
pelanggaran HAM berat.

Presiden Alfonsin menghadapi beberapa pemberontakan dari 
perwira militer -carapintada- yang menuntut pembebasan dan 
kenaikan gaji baik yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Aldo Rico maupun 

di Berbagai Negara, Cetakan I, Jakarta: Elsam, 2002. Hlm 104.
125  Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan, Politik Hukum Ham Di Era 

Reformasi, Cetakan I, Yogyakarta: Pusham UII, 2011. Hlm 109. 
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Kolonel Mohammed Alí Seineldín.126 Pemerintah juga menghadapi 
pembangkangan kelompok sipil akar rumput dari Movimiento Todos 
por la Patria (MTP) yang menentang kebijakan amnesti.

Carlos Saul Menem terpilih sebagai Presiden (Periode 8 Juli 1989-10 
Desember 1999) baru Argentina segera melakukan negosiasi dengan 
pihak militer dan disepakati pemberian amnesti kepada perwira 
senior, menengah dan bintara yang terlibat dalam “perang kotor”. 
Pada 29 Desember 1990, Menem mengampuni mereka yang tersisa 
di penjara, termasuk Videla, Massera dan pemimpin pemberontak 
Montonero Mario Firmenich. Videla tetap menjalani “tahanan rumah” 
hingga meninggal pada 17 Mei 2013 karena ancaman pembunuhan dari 
kelompok masyarakat. 

Dibawah pemerintahan Cristina Kirchner saat ini yang 
menggantikan suaminya Nestor Kirchner, Videla tidak boleh 
dimakamkan secara militer karena keterlibatannya sebagai pelanggar 
HAM dan tidak dianggap sebagai Presiden yang sah dan gambar-
gambarnya dilarang dipasang pada instansi pemerintahan serta 
dikeluarkan dari arsip-arsip negara berdasarkan putusan pengadilan 
2009.127

Pasca kejatuhan pemerintahan junta militer 1983, muncul gerakan 
ditengah masyarakat yang dipelopori oleh ibu-ibu yang tergabung 
dalam Madres de Plaza de Mayo �������������������������������Ƥ���
dengan simbol kerudung putih yang diikatkan di kepala. Gerakan itu 
menuntut atas hilangnya anak-anak mereka yang diculik atau dibunuh 
selama junta militer berkuasa dan menuntut penyelesain yang adil atas 
peristiwa tersebut. Gerakan ini semakin meluas di seantero Argentina 
sejak komisi merilis laporan CONADEP yang memuat pelbagai 
penculikan, penyiksaan dan pembunuhan serta ditemukannya 
dokumen penghilangan anak-anak mereka.

Disamping penyelesaian proses pengadilan sipil dan militer, 
pemerintah juga mengeluarkan undang-undang sebagai proses 
non judisial terhadap kejahatan negara dimasa lalu. Melalui lima 
perundang-undangan (Ley, 23,666/1986; 24.043/1991; 24.321/1994; 

126  David Kohut and Olga Vilella, “Historical Dictionary...”, Op. cit. Hlm. XViii
127  Lihat dalam, https://id.wikipedia.org/wiki/Jorge_Rafael_Videla (8/9/2017)



368 Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesia

24.411/1994; dan 25.914/2004) komisi melakukan program pemulihan 
dan ganti rugi (kompensasi) terhadap para tahanan politik, keluarga 
korban pembunuhan, dan anak-nanak yang hilang atau diculik .128 

Para tahanan setiap hari mendapatkan uang senilai gaji harian 
tertinggi pegawai negeri Argentina; US$ 74 per-hari, US$ 2.200 per-
bulan, US$ 26.400 per-tahun, hingga maksimum US$ 220.000 (setara 
dengan 100 bulan), para ex-tapol ini mendapatkan kompenisasi 
mereka melalui Keputusan Presiden. 

Tahun 1994, Kongres Argentina menetapkan Ley 24.321/1994 
(UU kejujuran sejarah) yang memperluas jangkauan kompensasi 
kepada mereka yang dibunuh atau dihilangkan oleh pemerintahan 
������ �������� ���� ������������ �����Ƥ���� ǲ������������� �����ǳǤ�
Perjuangan Madres de Plaza de Mayo masih eksis hingga sekarang 
dalam bentuk yayasan dan terus memperjuangkan hak-hak mereka. 
Gerakan ini membangun lembaga pendidikan dan sosial lainnya; 
seperti universitas (Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo) dan 
stasiun radio untuk mengkampanyekan hak asasi manusia khususnya 
terhadap isu penghilangan paksa.

Dibawa kepemimpinan mantan Presiden Nestor Kirchner sejak 
2003, para pelaku kejahatan HAM makin digencarkan. Kirchner berjanji 
untuk membawa pelanggar hak asasi manusia ke pengadilan ini 
dibuktikan dengan mencabut UU amnesti (Punto Final dan Obediencia 
Debida) dan Mahkamah Agung menetapkan sebagai Undang-undang 
inkonstitusional. Mantan kepala polisi Miguel Etchecolatz dijatuhi 
hukuman penjara seumur hidup karena penculikan, penyiksaan, 
dan pembunuhan. Demikian pula mantan pimpinan junta Jenderal 
Santiago Omar Riveros dan Christian Federico Von Wernich, seorang 
imam Katolik Roma dan mantan pastor militer, dijatuhi hukuman 
penjara seumur hidup karena komplotan penculikan, penyiksaan, dan 
pembunuhan.129 

Presiden Cristina Fernández de Kirchner menggantikan suaminya 
Nestor Kirchner pada 2007 dan melanjutkan kebijakan “pemburuan” 

128  Lihat dalam, KWWS���ZZZ�JHQRFLGHVFKRODUV�RUJ�VLWHV�GHIDXOW�ÀOHV�
document%09%5Bcurrent-page%3A1%5D/documents/IAGS%202011%20
GOYOCHEA%2C%20SURRACO%2C%20PEREZ.pdf (10/9/2017)

129  David Kohut and Olga Vilella, “Historical Dictionary...”, Op. cit. Hlm. XIX
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pelaku kejahatan HAM. Presiden Cristina  memberikan penghargaan 
terhadap perjuangan ibu-ibu di Madres de Plaza de Mayo serta 
mendirikan museum “the museum of memory” untuk mengenang 
kekejaman junta militer di Buenos Aires dan penghargaan internasional 
dari pelbagai negara seperti Jerman, Spayol, Kuba, Bolivia, Perancis, 
Italia dan Parlemen Uni Eropa. Program pola penyelesaian Argentina 
melalui National Commission on the Disappeared dinilai sangat berhasil 
di dunia karena dukungan Pemerintah dan Kongres Nasional serta 
perjuangan yang gigih para keluarga korban.

2. Afrika Selatan

Selama ratusan tahun Afrika Selatan mengalami diskriminasi ras 
dengan sistem apatheid yang dilakukan oleh pemerintahan minoritas 
kulit putih. Pasca perang dunia kedua berakhir, tahun 1948 Partai 
Nasional (national party) pimpinan Daniel Francois Malan menang 
dalam pemilu dan memimpin pemerintahan minoritas kulit putih 
dengan semangat apartheid yang tinggi. Sistem Apartheid diterapkan 
melalui undang-undang larangan perkawinan campuran (1949), 
undang-undang pendaftran penduduk Afrika Selatan pada 1950 
dibagi empat golongan berdasarkan warna kulit; putih, hitam (bantu), 
campuran dan asia (India dan Pakistan).130 Serta undang-undang 
ketenagakerjaan tahun 1970 dimana gaji kulit hitam jauh lebih rendah 
dari kulit putih.131

Sejak sistem apartheid diterapkan jutaan penduduk dipaksa 
pindah ke tempat tinggal baru sesuai dengan warna kulit. Sekitar 80 
persen wilayah Afrika Selatan dikuasai kulit putih sementara kulit hitam 
ditempatkan didaerah terpencil yang disebut dengan “homeland” 
dengan aturan tersendiri, mereka dibagi kedalam sepuluh kampung 
kulit hitam yang berbeda dan empat di antaranya dinyatakan 
independen oleh pemerintah Afrika Selatan. Kehidupan mereka 
secara ekonomi sangat miskin dan terbelakang, warga homelands 
harus membawa paspornya untuk dapat meninggalkan wilayahnya.

  Pemisahan warga kulit putih dan hitam juga diberlakukan di 

130  Lihat dalam, http://www.dw.com/id/apartheid-di-afrika-selatan-dunia-
hitam-putih/a-5239303 (10/9/2017)

131  Ibid
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fasilitas umum. Gedung-gedung umum, transportasi umum, taman-
taman, rumah makan, serta tentu sekolah-sekolah, perguruan tinggi, 
rumah sakit dan gereja. Daerah-daerah permukiman di setiap kota 
dan desa juga dibagi dua, sistem pendidikan sekolah terpisah dengan 
kualitas guru yang berbeda, dan hanya warga kulit putih yang memiliki 
hak pilih. 

Semakin besar jurang diskriminasi, membuat Kongres Nasional 
Afrika (African National Congress/ANC) membuat perlawanan dan 
membentuk sayap bersenjata, yaitu Umkhonto we Sizwe (MK), yang 
berarti “Tombak Bangsa” dipimpin oleh tokoh Nelson Mandela.132 
Setidaknya terdapat 200 aksi sabotase, demonstrasi dan pemogokan 
dia pimpin sejak kebijakan apartheid diberlakukan. 

Setelah empat puluh lima tahun apartheid di Afrika Selatan, dan 
tiga puluh tahun perlawanan bersenjata melawan negara apartheid 
oleh sayap bersenjata ANC dan yang lainnya, negara tersebut telah 
mengalami pembantaian, pembunuhan, penyiksaan, pemenjaraan 
aktivis yang panjang, dan diskriminasi ekonomi dan sosial yang parah 
terhadap mayoritas penduduk non-kulit putih. Jumlah kematian 
��������� �������� ������ ���ƪ��� ������� ���� ���� ������� ��������
Inkatha (politik adu domba) yang didukung pemerintah, terutama 
di wilayah timur negara yang sekarang KwaZulu-Natal, dipimpin oleh 
Mangosuthu Buthelezi.133

Tahun 1964 pimpinan ANC seperti Nelson Mandela dan Walter 
Sisulu divonis hukuman penjara seumur hidup oleh penguasa 
Apartheid. Tahun 1976 terjadi huru-hara di Soweto yang dipelopori 
kelompok pemuda dan pelajar menyebabkan sekitar 500 hingga 
1000 orang kulit hitam meninggal dunia. Kelompok perlawanan 
anti-apartheid semakin banyak tumbuh dan berkembang menuntut 
dihentikannya diskriminasi ras dan persamaan derajat dan kedudukan 
dalam pemerintahan dan sosial.

Dukungan internasional semakin mengalir hingga ke Eropa dengan 
cara memboikot produk-produk Afrika Selatan. NGO internasional, 

132  Nelson Mandela, Long Walk to Freedom: The Authobiography of Nelson Mandela, 
Back Bay Books: Boston, 1995. Hlm. 279

133  Pricilla B. Hayner, “Unspeakable Truth...”, Op.cit.  hlm. 27-32
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lembaga gereja, aktivis HAM memberikan dukungan penghapusan 
sistem apartheid hingga lembaga PBB. PBB tahun 1962 mengeluarkan 
resolusi 1761 atas perilaku rasis dengan kebijakan sistem apartheid di 
Afrika Selatan pada 6 November 1962 dan menyerukan aksi boikot dan 
sanksi ekonomi seperti penghentian penjualan senjata dan peralatan 
pertahanan lainnya. PBB juga mengutuk aksi pembantaian massal 
yang terjadi di Soweto dan di Sharpaville, dan tahun 1976 apartheid di 
kategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against 
humanityȌ����������������������������������Ƥ����Ǥ134

Setelah Pieter Willim Botha menjadi Perdana Menteri pada tahun 
1978, ia melakukan perubahan terhadap kebijakan apartheid dengan 
mencabut sedikit peraturan kebijakan rasial dan mulai melakukan 
pembicaraan dengan ANC, PAC (Pan-Africanist Congress), SACP 
(South African Communist Party), UDF (United Democratic Front) 
dan kelompok perlawanan lainnya. Tekanan dunia internasional dan 
ketakutan akan tumbuhnya ideologi komunis ditengah kemiskinan 
masyarakat mayoritas dan makin kuatnya serikat buruh membuat dia 
harus mengendorkan penerapan sistem apartheid.

Mandela yang dipenjara di Pulau Robben dipindahkan ke penjara 
Pollsmoor dekat kota Cape Town dan membolehkan dikunjungi oleh 
keluarga dan kawan-kawan seperjuangannya. ANC semakin aktif 
melakukan pertemuan baik didalam negeri maupun kelompok eksil 
diluar negeri setelah pelarangan partai ANC dan lainnya dicabut. 
Pembicaraan intensif dilakukan antara ANC dan kulit putih dibeberapa 
negara termasuk di Senegal untuk menemukan titik temu.135 

Setelah Frederik Willem de Klerk terpilih menjadi Presiden 
menggantikan Botha yang terkena stroke dan mengundurkan diri, ia 
mengumumkan pencabutan UU diskriminatif, pemulihan kebebasan 
pers, penangguhan hukuman mati dan membebaskan tahanan 
politik termasuk tokoh perlawanan Nelson Mandela. Nelson Mandela 
dibebaskan pada 11 Februari 1990 setelah 27 tahun menjalani masa 

134  International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime 
of Apartheid��2FWREHU�����������GRSWHG�DQG�RSHQHG�IRU�VLJQDWXUH��UDWLÀFDWLRQ�E\�*HQHUDO�
Assembly resolution 3068 (XXVIII) of 30 November 1973.

135  Daniel Lieberfeld, “Evaluating the Contributions of Track-Two Diplomacy to 
&RQÁLFW�7HUPLQDWLRQ�LQ�6RXWK�$IULFD���������µ��Journal, Journal of Peace Research, Vol. 
39, Mai 2002. Hlm. 355-372.
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tahanan.
Tahun 1994, Nelson Mandela terpilih sebagai Presiden kulit hitam 

pertama Afrika Selatan setelah memenangkan suara sebesar 62.65 
persen suara yang diusung oleh ANC. Mandela kemudian menunjuk 
dua Wakil Presiden yakni F.W. de Klerk dan Thabo Mbeki, kabinet 
persatuan nasional disusun terdiri dari 12 perwakilan ANC, enam 
dari NP (national party-partai milik kulit putih), dan tiga dari Inkatha 
Freedom Party (IFP), pecahan ANC yang dipimpin Mangosuthu 
Buthelezi. Pada 19 Juli 1995, Mandela meluncurkan undang-undang 
Persatuan Nasional dan Rekonsiliasi “Promotion of National Unity and 
Reconciliation Act 34 of 1995” dan diamandemen empat kali hingga 
2003.136

Act 34/1995 itu bertujuan untuk mengusut pelanggaran HAM berat 
(gross violation of human rights) berupa pembunuhan, penculikan, 
penyiksaan atau penganiayaan berat serta usaha, konspirasi, hasutan, 
dorongan, perintah atau upaya untuk melakukan tindakan pelanggaran 
HAM berat.137 Undang-undang juga mengamanatkan pembentukan 
Komisi Kenaran dan Rekonsiliasi (Truth and Reconcilition Commission/
TRC)138 yang terdiri dari 3 komite; (1) Komite investigasi pelanggaran 
HAM, bertanggungjawab mengumpulkan pernyataan dari korban 
dan saksi serta serta sejauh mana pelanggaran HAM terjadi;139 (2) 
Komite Amnesti, memproses dan memutuskan aplikasi individual 
untuk amnesti;140 dan (3) Komite Reparasi dan Rehabilitasi, bertugas 
merancang dan mengajukan rekomendasi untuk program reparasi.141 
Tujuan pembentukan TRC adalah:142

a) Menetapkan gambaran singkat dari penyebab, sifat dan tingkat 
pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan selama 
periode dari 1 Maret 1960 termasuk pendahulunya, keadaan, 
faktor dan konteksnya. Pelanggaran serta perspektif korban dan 

136  Lihat dalam, http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1995-034.pdf 
(10/9/2017)

137  Chapter 1 (1), The Republic of South Africa, 1993 (Act 34 of 1995) 
138  Chapter 1 (2-11), Ibid
139  Chapter 2 (12-15), Ibid
140  Chapter 4 (16-22), Ibid
141  Chapter 5 (23-27), Ibid
142  Chapter 2 (3), Ibid
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motif dan perspektif orang-orang yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan pelanggaran, dengan melakukan penyelidikan dan 
melakukan persidangan;

b) Memfasilitasi pemberian amnesti kepada orang-orang yang 
membuat pengungkapan penuh semua fakta terkait dengan 
tindakan yang terkait dengan tujuan politik dan mematuhi 
persyaratan Undang-Undang ini;

c) Membangun dan mengetahui nasib atau keberadaan korban dan 
memulihkan martabat manusia dan korban dengan memberi 
mereka kesempatan untuk menghubungkan catatan mereka 
sendiri tentang pelanggaran yang menjadi korbannya, dan 
dengan merekomendasikan tindakan ganti rugi di menghormati 
mereka;

d) Menyusun laporan komprehensif sebaik mungkin dari kegiatan 
dan temuan Komisi yang dimaksud dalam paragraf (a), (b) dan 
(c), dan yang berisi rekomendasi tindakan untuk mencegah 
pelanggaran hak asasi manusia di masa depan.

Dilihat dari tempus delicti TRC dimulai dari kasus pembantaian 
Sharpeville yang menewaskan 69 orang dan penangkapan lebih dari 
18.000 orang pimpinan dan anggota ANC dan PAC serta kebijakan 
pelarangan kedua organisasi tersebut. Pelanggaran HAM yang terjadi 
secara terus menerus hingga menjelang pemilu Presiden 1994 baik 
����� ���������� ������� ������������� ���������� ������� ���ƪ���
kekerasan dan pembunuhan sesama kulit hitam antar faksi dan 
persaingan suku yang dilakukan oleh ANC, PAC, IFF, UDF, SACP dan 
lainnya.

Sebenarnya, upaya rekonsiliasi telah dilakukan sebelum Nelson 
Mandela terpilih sebagai Presiden. Tercatat, pada Desember 1991 
diselenggarakan Konvensi Demokrat Afrika Selatan (The Convention 
for Democratic South Africa/CODESA) untuk menegosiasikan 
pembentukan pemerintah transisi dan perluasan hak politik semua 
kelompok dengan komitmen “undivided South Africa” (Afrika Selatan 
yang tak terbagi)  namun gagal karena kelompok kulit putih akan 
melakukan referendum internal. 
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CODESA jilid dua kembali dilaksanakan pada Mei 1992 juga menemui 
kegagalan karena National Party kulit putih ingin mempertahankan 
kekuasaan di pemerintahan dan terjadi kekerasan antar faksi ANC dan 
IFP serta meletusnya perang antar suku; antara suku Zulu dan suku 
Xhosa. Salah satu kasus terburuk adalah kekerasan antara ANC dan 
IFP dalam pembantaian Boipatong pada tanggal 17 Juni 1992, ketika 
200 militan IFP menyerang kota Gauteng di Boipatong, menewaskan 
45 orang. Saksi mata mengatakan bahwa orang-orang IFP tiba dengan 
mengendarai mobil polisi yang menyebabkan munculnya tuduhan 
bahwa elemen polisi dan tentara terlibat dalam aksi pembunuhan 
Boipatong.143 Pembantaian ini mendapat kecaman dari PBB dengan 
mengeluarkan resolusi 765 pada 16 Juli 1992.144

Dibawah payung hukum 34/1995, TRC mulai bekerja pada 
April 1996 selama dua setengah tahun pertama dengan memiliki 
kantor di empat tempat yaitu Cape Town, Durban, East London dan 
Johannesburg.145 TRC terdiri dari 17 anggota komisi yang dipimpin 
oleh tokoh agama berpengaruh Uskup Agung Desmond Tutu. Dalam 
laporan TRC, komisi mengambil kesaksian dari lebih 21.000 korban 
dan saksi, 2.000 di antaranya juga hadir dalam audiensi publik.146 Akses 
media dibuka lebar sehingga siaran televisi dapat disiarkan secara 
langsung dan menjadi acara yang paling banyak ditonton di negara 
tersebut. Demikian pula media surat kabar dan siaran radio diberi 
akses yang sama untuk menyampaikan perkembangan TRC.

Komisi juga mengadakan audiensi khusus yang berfokus pada 
sektor atau institusi utama masyarakat dan tanggapan mereka atau 
membuka partisipasi publik. Audiensi institusional difokuskan pada 
komunitas religius, komunitas hukum, bisnis dan tenaga kerja, sektor 
kesehatan, media, penjara, dan angkatan bersenjata. Audiensi khusus 
lainnya melihat penggunaan senjata kimia dan biologi pemerintahan 

143  Baca dalam, “The Report of the Truth and Reconcilition  Commission”, 
Report TRC, pada 29 Oktober 1998.

144  United Nations High Commissioner for Refugees. “Refworld | Resolution 
765 (1992) Adopted by the Security Council at its 3096th meeting, on 16 July 1992”. 
Unhcr.org. Retrieved 2014-01-08

145  “Truth and Reconcilition Commission of South Africa Report”, TRC Report, 
pada 29 Oktober 1998. Hlm. 392-435.

146  Pricilla B. Hayner, “Unspeakable Truth...”, Op.cit.  hlm. 28. 



375PERBANDINGAN PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT DI NEGARA LAIN

apartheid, dinas militer, kebijakan partai politik, dan pemuda/
perempuan terdampak kekerasan tersebut.147 

Komisi juga banyak menerima kritikan tajam karena ada upaya 
menghindari penyelidikan lebih dalam terhadap kasus yang dianggap 
“besar dan berbahaya” seperti penggeledahan Markas Besar Angkatan 
Pertahanan Afrika Selatan (South African Defence Force) yang dikuasai 
ex-Pemerintahan Apartheid, kantor pusat ANC, penanganan kasus 
Winnie Madikizela Mandela, mantan Menteri Dalam Negeri yang juga 
pimpinan partai merdeka Inkatha, Mangosuthu Buthelezi. 

Dari total 7.127 aplikasi amnesti yang diterima komisi, hanya 4.443 
�������������������������Ƥ������������������������������������͖ Ǥ͚͘͜�
�������������Ƥ����Ǥ148������ ��������� ��������Ƥ��������������� ͕͖͖�������
permohonan amnestinya yang dapat diterima.149 Bagi Paul Gready, 
data aplikasi amnesti merupakan gambaran yang sangat aneh karena 
didominasi kulit hitam ditengah kekerasan rezim apartheid yang hanya 
mengajukan 293 orang.150 Komite Amnesti mempertimbangkan antara 
tindakan dan tujuan politik sementara motif keuntungan pribadi, 
kejahatan pribadi, niat buruk dan dendam dianggap tidak memenuhi 
syarat amnesti. 

Para petinggi di era pemerintahan apartheid banyak dibebaskan 
karena permintaan maaf dan penyampaian penyesalan seperti mantan 
Menteri Pertahanan Magnus Malan dan sembilan orang lainnya. 
Mantan pelaku banyak mengambil risiko untuk tidak mengajukan 
permohonan amnesti terutama pemimpin politik pemerintah apartheid 
dan perwira senior tentara. Sejumlah keputusan amnesti menarik 
perhatian khusus termasuk pembunuhan aktivis anti-apartheid Steve 
Biko ditolak amnestinya dengan alasan bahwa pembunuh tersebut 
tidak disengaja. 

Keputusan lain yang sangat kontroversial adalah pemberian 

147  Ibid
148  Lihat tabel statistic informasi dalam, “Truth and Reconcilition Commission 

of South Africa Report”, TRC Report, pada 29 Oktober 1998. Hlm. 276.
149  Secara statistik banyak data kontroversi baik data yang disampaikan oleh 

Coetzee (2003), Sarkin (2004) dan Foster et.al (2005) dan Komite sendiri berbeda-beda. 
Paul Gready, The Era of Transitional Justice: The Aftermath of the Truth and Reconcilition 
Commission in South Africa and Beyond. Routledge: New York, 2010. Hlm. 26

150  Ibid
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amnesti kepada 37 orang pemimpin ANC yang mengajukan 
permohonan bersama tanpa menunjuk peristiwa yang dilakukannya 
secara detail dan tanpa “hearing” secara luas dipandang melanggar 
Undang-Undang. Komisi kemudian melakukan judicial review  dan 
pemberian amnesti ANC dibatalkan oleh pengadilan tinggi. 

Jeremy Sarkin, seorang pengacara Afrika Selatan melakukan 
analisis proses amnesti dan mencatat bahwa kasus yang dapat 
��������Ƥ�����������������������������������������������������������
para pemohon serta data kejahatan HAM yang dibajak oleh rezim 
apartheid. Akhirnya, 1.167 orang mendapatkan amnesti oleh TRC dan 
lainnya diberi amnesti parsial. Nampaknya, TRC lebih mengutamakan 
pengungkapan kebenaran daripada melanjutkan proses hukum 
selama tugasnya berlangsung.151

Mantan Presiden P. W. Botha menghadapi tuntutan memberikan 
persetujuan atau sepengetahuannya berlangsung kejahatan HAM 
yang dilakukan oleh negara sehingga dia dihukum penjara 1 tahun dan 
didenda $ 2.000. Namun, pada banding, putusan tersebut dibatalkan 
karena masalah teknis. Masalah pemberian amnesti berlangsung 
perdebatan panjang beberapa tahun hingga menjelang rilis laporan 
komisi pada Oktober 1998. Mantan Prseiden FW. de Klerk memboikot 
laporan tersebut dan Presiden ANC sekaligus Wakil Presiden 
Mandela, Thabo Mbeki menilai bahwa laporan TRC merupakan 
upaya mendelegitimasi atau mengkriminalisasi perjuangan rakyat 
untuk pembebasan dari sistem apartheid. Akibat dari itu, banyak 
rekomendasi TRC tidak dijalankan oleh pemerintah karena pengaruh 
dan tekanan petinggi elit politik dan pemerintahan.  

Laporan pelanggaran HAM terjadi sebagian besar berlangsung 
di akhir tahun 1980-an hingga awal 1990-an dilakukan pemerintah 
apartheid dan juga antara penduduk itu sendiri. Banyak yang 
tewas dalam kekerasan antara anggota Inkatha dan faksi UDF-
ANC. Pemerintah juga terbukti mendukung tindakan Inkatha selaku 
sekutu kulit hitam melawan UNC, PAC dan lain-lain. Antara tahun 
1960-1994, menurut statistik dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
(KKR/TRC), Partai Kebebasan Inkatha bertanggung jawab atas 4.500 

151  Pricilla B. Hayner, “Unspeakable Truth...”, Op.cit.  hlm. 30
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pembunuhan, pasukan keamanan Afrika Selatan (SADF) bertanggung 
jawab atas 2.700 pembunuhan dan ANC bertanggung jawab atas 1.300 
pembunuhan.152 

Setidaknya Komisi mencatat 11 peristiwa besar pelanggaran HAM 
berat seperti pelangaran HAM terhadap perempuan, remaja dan anak-
anak dalam peperangan, kasus “caprivi” di KwaZulu-Natal, Soweto 
1976, pembantaian Bisho, perang tujuh hari di KwaShange 1990, kasus 
“Trojan Hourse” di Athlone, Cape Town, wajib militer dan peristiwa 
hilangnya Siphiwe Mthimkulu di Eastern Cape.153

Komisi juga bekerja untuk menguatkan daftar korban yang 
berhak menerima reparasi, dan untuk mengadakan program reparasi 
awal. Laporan keenam dan ketujuh dari laporan komisi tersebut 
ditutup pada bulan Maret 2002 dan dirilis pada tahun 2003, lebih dari 
enam tahun setelah komisi tersebut dimulai. Keterlambatan dalam 
pembebasan tersebut karena adanya tuntutan hukum dari Partai 
Kebebasan Inkatha dan Mangosuthu Buthelezi. Kurangnya komitmen 
politik untuk membuat reformasi dan reparasi menjadi rekomendasi 
ditahun-tahun berikutnya.

Sesuai dengan mandatnya, Komite Reparasi dan Rehabilitasi 
ditugaskan untuk: (a) Mempertimbangkan masukan Komisi/TRC 
dan komite Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Komite Amnesti; 
(b) Mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan jatidiri, peristiwa, 
keberadaan korban, dan sifat dan tingkat kerugian yang diderita; 
(c) Memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai tindakan 
yang tepat untuk reparasi dan rehabilitasi korban dan tindakan yang 
harus diambil untuk memulihkan martabat korban manusia dan 
sipil; (d) Membuat rekomendasi yang mencakup langkah sementara 
yang mendesak untuk reparasi kepada korban; dan (e) Membuat 
rekomendasi tentang pembentukan institusi yang kondusif bagi 
masyarakat yang stabil dan adil, dan mengenai langkah-langkah yang 
harus diambil untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi 
manusia.154

152  “Truth and Reconcilition Commission of South Africa”, TRC Report, pada 29 
Oktober 1998. Hlm. 277-293.

153  Ibid, Hlm. 281.
154  Ibid, Hlm. 285
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Komite reparasi dan rekonsiliasi banyak mendapatkan 
bantuan dari institusi gereja dan NGO yang memberikan pelatihan, 
kursus dan diskusi-diskusi terbatas kepada korban sebelum dan 
sesudah persidangan; layanan psikologis, kesehatan dan program 
pemberdayaan lainnya. Komisi juga mendekati Dewan Eksekutif 
Provinsi agar membantu fasilitasi korban pelanggaran HAM di 
daerahnya berupa bantuan dana atau pelatihan-pelatihan. Dampak 
TRC/KKR terhadap upaya rekonsiliasi dan hubungan ras telah menjadi 
pokok perdebatan. Beberapa survei menunjukkan bahwa pandangan 
terbagi dalam garis rasial, masyarakat kulit hitam mendukung komisi 
daripada orang kulit putih.155 Terlepas dari kekurangan TRC, pola 
penyelesaian pelanggaran HAM berat Afrika Selatan selama sistem 
apartheid berlangsung dapat menjadi contoh bagi negara lain 
termasuk Indonesia.  

3. Chile

Salvador Guillermo Allende Gossens terpiliih menjadi Presiden 
Chile pada pemilu 1970 setelah menang tipis dengan mantan 
Presiden Jorge Alessandri (1958-1964). Partai Allende, Unidad 
Popular membangun koalisi dengan Partai Demokrat Kristen (Cristian 
Democratic Party) untuk bisa membentuk pemerintahan dengan 
jaminan tidak mengubah konstitusi. Dalam konstitusi Chile, jika hasil 
pemilu tidak ada calon yang menang mutlak maka Kongres Chile 
memiliki wewenang untuk memilih Presiden baru yang biasanya 
dipilih dari perolehan suara terbanyak.

Tanggal 3 November 1970 Allende resmi menggantikan Eduardo 
Frei Montalva sebagai Presiden Marxis pertama yang terpilih secara 
demokratis.156 Sebagai presiden, Allende melakukan kebijakan 
nasionalisasi industri dan kolektivisasi yang kemudian melahirkan 
krisis ekonomi secara nasional. Pelbagai aksi demonstrasi besar dan 
pemogokan tenaga kerja dilakukan oleh serikat buruh di Santiago 
�������������������������������������Ǥ���ƪ�������������͚͔͔��������
menyebabkan kondisi ekonomi Chile hancur, Makanan dan barang 
konsumsi masyarakat menjadi langka di pasaran. Instabilitas politik 

155  Pricilla B. Hayner, “Unspeakable Truth...”, Op.cit.  hlm. 31-32
156  David Kohut and Olga Vilella, “Historical Dictionary...”, Op. cit. Hlm. xxviii
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dan ekonomi merupakan bagian dari rencana Amerika Serikat 
menjatuhkan Alllende dari kursi Presiden.157

Kebijakan Allende itu pula membuat hubungan Partai Demokratik 
Kristen menjadi retak. Kongres Nasional dan Mahkamah Agung 
menilai bahwa kebijakan nasionalisasi inkonstitusional, disamping itu 
peminpin Partai Demokrat Kristen, Edu Mundo Perez Zujovic dibunuh 
oleh gerilyawan sayap kiri, Presiden Allende menarik sejumlah anggota 
militer masuk dalam kabinetnya. Pada Mei 1973, Partai Allende gagal 
memenangkan mayoritas dalam pemilihan Kongres dan pada bulan 
Juni, Jenderal Carlos Prats Gonzalez, komandan panglima militer 
melakukan pemberantasan pemberontak dari segelintir tentara dari 
rezimen tank (tancazo) dan mengundurkan diri pada akhir Agustus 
dan digantikan oleh Jenderal Augusto Pinochet Ugarte.158

Jenderal Pinochet kemudian melakukan kudeta militer pada 11 
September 1973 dan ditunjuk sebagai Presiden Junta Militer (1973-
1990), dibantu oleh Laksamana Jose Toribio Merino, (Angkatan Laut), 
Jenderal Gustavo Leigh Guzman (Angkatan Udara) dan Jenderal 
Caesar Mendoza (Polisi Nasional/carabineros). Jenderal Gustav 
Leigh kemudian didepak dari pemerintahan junta pada 1978 setelah 
berselisih paham dengan Pinochet dan digantikan oleh Jenderal 
Fernando Matthei. 

Pinochet kemudian memerintahkan Jenderal Sergio Arellano 
Stark melakukan eksekusi terhadap semua tahanan politik pada 
tanggal 30 September hingga 22 Oktober 1973 dari selatan sampai 
utara Chile. Eksekusi tahanan politik ini dikenal dengan “the Caravan of 
Death” (Caravana de la Muerte).159 Kudeta Pinochet disebut juga “The 
Jakarta Operation” karena memiliki kemiripan yang sama dengan 
model kudeta Soeharto terhadap Soekarno kendatipun tidak persis 
sama.

Pinochet juga membentuk sebuah Lembaga Intelijen Nasional 
bernama Direccion de Inteligencia Nacional (DINA) yang terbukti 

157  Peter Kornbluh, “Destabilizing Democracy: Yhe United States and The 
Allende Government” dalam, 7KH� 3LQRFKHW� )LOH�� D� 'HFODVVLÀHG� 'RVVLHU� RQ� $WURFLW\� DQG�
Accountability, The New Press: New York, 2013. Hlm. 79-160. 

158  Ibid
159  Heraldo Munoz, The Dictator’s Shadow: Life Under Augusto Pinochet, Basic 

Books: New York, 2008. Hlm. 51
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melakukan ribuan penculikan, penyiksaan dan pembunuhan. DINA 
dipimpin oleh mantan anggota caravan of death, Pedro Espinoza 
Bravo. Chile merupakan salah satu anggota yang tergabung dalam 
jaringan kediktatoran militer Amerika Latin dengan sandi “Operasi 
Burung Kondor”. Operasi burung kondor merupakan suatu jaringan 
anti komunisme yang di pelopori oleh Badan Intelijen Amerika Serikat 
(CIA) dalam menghadapi perang dingin dengan Uni Soviet guna 
mencegah kelompok Sosialisme-Komunisme berkuasa di Amerika 
Latin dan mendalangi sejumlah kudeta di kawasan tersebut.160

DINA selama beroperasi juga mendalangi pembunuhan mantan 
Panglima Militer Chile Jenderal Carlos Prats Gonzalez dan istrinya 
��Ƥ�ǡ� ������������������������������ �������� �������� ����� �����
mantan duta besar Chile untuk Amerika Serikat, Orlando Letelier del 
Solar di Washington D.C. Amerika Serikat. Selain itu, DINA melakukan 
“Operasi Kolombo” berupa penculikan dan pembunuhan pada tahun 
1975 terhadap para mereka yang dituduh sebagai pembangkang 
politik. Setidaknya 119 orang tewas dalam operasi tersebut.161

Pinochet semakin memperkuat kedudukannya dengan 
mengangkat diri sebagai pemimpin tunggal junta militer dan sebagai 
Kepala Tertinggi Bangsa (supreme chief of the nation) -Presiden 
Defacto- dan menyusun konstitusi baru menggantikan konstitusi 
Chile tahun 1925. Konstitusi baru memberi kewenangan luas kepada 
Presiden Pinochet yang akan berkuasa selama 8 tahun,162 membentuk 
Pengadilan Konstitusional,163 dan Dewan Keamanan Nasional (Consejo 
de Seguridad Nacional/COSENA), mengangkat diri sebagai senator 
seumur hidup yang memiliki hak imunitas serta pemberian amnesti 
kepada para militer dan polisi yang terlibat dalam kudeta 11 September 
1973.164 

Perubahan konstitusi dilakukan melalui referendum dengan 
kemenangan 67,04 persen. Mantan Presiden Chile, Eduardo Frei 
Montalva mengecam referendum tersebut yang dihiasi dengan 

160  J. Patrice McSherry, Predatory States: Operation Condor and Covert War in Latin 
America,��5RZPDQ�	�/LWWOHÀHOG�3XEOLVKHUV��0DU\ODQG��������+OP��������

161  Ibid, Hlm. 88-89.
162  Article 25, Constitution of the Republic of Chile, 1980
163  Article 8, Ibid
164  Article 7, Ibid 
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kecurangan luas. Konstitusi baru oleh Pinochet disebutnya sebagai 
“Constitution of Liberty” yang menjamin kembalinya pemerintahan 
demokratis secara bertahap. Konstitusi kemudian disahkan pada 21 
Oktober 1980. Dalam beberapa catatan, penyusunan konstitusi baru 
akibat tekanan Komisi HAM PBB dan Presiden Amerika Serikat, Ronald 
Reagen yang mempelopori keluarnya resolusi PBB yang mendesak 
pemerintah junta militer Chile agar menghentikan penyiksaan dan 
pelanggaran HAM serta membangun kembali institusi demokrasi.165

Di Bawah pengaruh neoliberal “Chicago Boys”166�ȋ����������Ƥ��
Berkeley di Indonesia) yang berorientasi pasar bebas, pemerintah 
junta militer menerapkan liberalisasi ekonomi, termasuk stabilisasi 
mata uang, menghapus perlindungan tarif untuk industri lokal, 
melarang serikat pekerja dan melakukan swastanisasi terhadap 
ratusan perusahaan milik negara menyebabkan angka kemiskinan 
makin tinggi, kesenjangan pembangunan dan turunnya upah pekerja. 
Akibatnya, melahirkan rangkaian demostrasi besar dan tumbuhnya 
perlawanan sayap kiri menentang kebijakan ekonomi neoliberal ala 
Pinochet lalu membentuk perlawanan bersenjata Movimiento de la 
Izquierda Revolucionaria (MIR) -- Movement of the Revolutionary Left-- 
yang dipersenjatai dan dilatih oleh Cuba.

Berdasarkan konstitusi 1980, pemberian jabatan Presiden ke 
Phinochet untuk periode berikutnya harus melalui referendum yang 
akan dilaksanakan pada 5 Oktober 1988.167 Dihadapkan dengan tekanan 
internasional termasuk tekanan Paus Paulus II ketika berkunjung pada 
April 1987 ke Chile menyerukan kembali ke pemerintahan demokratis, 
Pinochet melegalkan partai politik pada tahun 1987 dan meminta 
pemungutan suara untuk menentukan apakah dia akan tetap berkuasa 
sampai tahun 1997 atau tidak. Dalam referendum itu, Pinochet hanya 
memperoleh suara 44,01 persen sedangkan pihak oposisi meraih 
55,99 persen yang berarti kepemimpinan junta militer berakhir dan 
Pinochet harus melaksanakan pemilu untuk Presiden dan legislatif 

165  William D. Montalbano, “U.S. Human Rights Stand Help Chile’s Opposition 
in Drive to Unseat Pinochet”, Newspaper, Los Angeles Times, March 15, 1986.

166  David Kohut and Olga Vilella, “Historical Dictionary...”, Op. cit. Hlm. 110-111
167  Article 15, Ibid
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ditahun berikutnya.168

Pada 11 Desember 1989 Patricio Aylwin Azocar dari Partai Demokrat 
Kristen (Koalisi Partai Demokrasi) memenangkan pemilihan Presiden 
Chile melawan Hernan Buci mantan menteri keuangan Pinochet dan 
dedongkot Chicago Boys. Pada 11 Maret 1990 Aylwin resmi menjabat 
sebagai Presiden Chile yang baru melalui pemilu demokratis pasca 
pemerintahan junta militer. Dan sebulan kemudian, ia mengumumkan 
pembentukan Komisioner Nacional de Verdad y Reconciliacion/CNVR 
(Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional) untuk menyelidiki dan 
mendokumentasikan dugaan pelanggaran HAM selama pemerintahan 
junta militer.

Selama 17 tahun pemerintahan Pinochet (1973-1990) telah 
terjadi ribuan pelanggaran HAM selama kediktatorannya, seperti 
pembunuhan dan penyiksaan lawan-lawan politik. Menurut sebuah 
laporan komisi pemerintah yang mencakup kesaksian dari lebih 30.000 
orang, pemerintah Pinochet membunuh setidaknya 3.197 orang dan 
menyiksa sekitar 29.000 orang. Dua pertiga kasus yang tercantum 
dalam laporan tersebut terjadi pada tahun 1973.169 

Professor Clive Foss memperkirakan sekitar 1.500-2.000 orang 
Chile terbunuh atau hilang selama rezim Pinochet, laporan Amnesty 
Internasional menyebutkan bahwa sekitar 1.500 orang hilang sejak 
1973 diantara yang tewas dan hilang setidaknya 663 anggota MIR 
bahkan laporan studi Latin American Perspectives menyebutkan 
sekitar 200.000 penduduk Chile dipaksa pergi dan ratusan ribu lainnya 
meninggalkan Chile setelah krisis ekonomi tahun 1970an dan 1980an 
akibat tindakan dinas Intelijen DINA dan Operasi Kondor.170

Di Villa Grimaldi (kamp penyiksaan) perlakuan sadisme dan 
pemerkosaan biasa terjadi terhadap wanita yang menjadi tahanan 
dengan melibatkan anjing. Tahanan direndam dalam kolam air 
kencing dan kotoran, disiksa dengan tangan yang dirantai serta 
diseret ke tempat parkir lalu dilindas dengan mobil truk. Tahanan 

168  Article 24, Constitution of the Repuclic of Chile, 1980. Lihat pula dalam, https://
en.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet (13/9/2017)

169  Monte Reel and J.Y. Smith, “A Chilean Dictator’s Dark Legacy”, Newspapers, 
Washington Post, 11 Desember 2006. 

170  Thomas C. Wright and Rody Onate Zuniga, “Chilean Political Exile”, Journal, 
Vol 34, Latin American Perspectives Journal, July 1, 2007. Hlm. 31
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yang dieksekusi di kuburkan ditempat rahasia serta dibuang di sungai 
atau di laut dan di jalan-jalan kota dimalam hari. Artis terkenal Chile, 
Victor Jara ditemukan dalam gorong kotor dengan muka dan tangan 
dalam kondisi rusak berat serta terdapat 40 lubang bekas tembakan 
ditubuhnya.

Dalam laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (1990-1991) 
setebal 1128 halaman (versi Inggris) yang dipimpin oleh Raúl Rettig 
Guissen (ketua), bersama dengan Jaime Castillo Velasco, Jose Luis Cea 
Egana, Monica Jimenez de la Jara, Ricardo Martin Diaz, Laura Novoa 
Vasquez, Gonzola Vial Correa dan Jose Zalaquett Daher. Laporan ini 
lebih dikenal dengan “Rettig Report” yang menyelidiki pelanggaran 
HAM junta militer sejak 11 September 1973 sampai 11 Maret 1990 yang 
dirilis pada Februari 1991 menyebutkan bahwa ditemukan korban 
sebanyak 2.279 orang. Korban-korban tersebut dibunuh karena alasan 
politik maupun karena tindak penyiksaan. Sebanyak 508 kasus ditolak 
karena dinilai tidak sesuai dengan mandat dan 449 kasus hanya 
sekedar mengadukan nama tanpa bukti sehingga tidak dapat diselidiki 
lebih lanjut.171

Pada Mei 2012, 76 anggota DINA dinyatakan tersangka pelaku 
pelanggaran HAM dan 67 orang telah dijatuhi hukuman; 36 dari 
Angkatan Darat, 27 Carabineros (Polisi), 2 Angkatan Udara, 1 Angkatan 
Laut dan satu dari Polisi Investigasi (Policia de Investigaciones de Chile/
PDI). 3 orang tersangka meninggal selama dalam proses penyelidikan 
dan 6 anggota DINA mendapat hukuman bersyarat. 350 kasus 
berkaitan dengan orang hilang, penahanan ilegal dan penyiksaan 
tetap dibuka penyelidikannya dan 700 orang militer dan sipil terlibat 
dalam kasus tersebut.172 

Dalam laporan itu pula, komisi merekomendasikan agar mencegah 
������������ ���� ��� ����� ������ ������� ���������� ����Ƥ�����
perjanjian HAM internasional, revisi UU nasional yang sesuai standar 
hukum internasional, menjamin independensi peradilan, menciptakan 
militer, polisi dan pasukan keamanan lainnya menghormati HAM, dan 

171  Lihat dalam tabel 1 dan tabel 2 laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
Chile pada Februari 1991. Hlm. 1122

172  Ibid
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mengusulkan agar dibentuk kantor permanen untuk melindungi warga 
negara dari pelanggaran HAM dimasa depan. Berdasarkan laporan 
Rettig, korban dan keluarga korban berhak menuntut kompensasi, 
reparasi, mengajukan jaminan sosial dan rehabilitasi.

Upaya menyeret Pinochet bukan perkara mudah karena 
adanya amnesti dan hak imunitas sebagai anggota seumur hidup 
Kongres disamping itu ia masih menjabat sebagai Panglima Militer 
hingga 1998. Pada 16 Oktober 1998, Pinochet ditangkap di Inggris 
dan di ekstradisi ke Spanyol setahun kemudian untuk menghadapi 
pengadilan pelanggaran HAM tapi tahun 2000 ia di pulangkan ke 
Chile dengan alasan kesehatan dan usia sudah uzur. Mahkamah 
Agung Chile memutuskan mencabut amnesti dan kekebalan 
perlementernya sehingga ia kembali harus menghadapi tuntutan atas 
pelbagai penculikan, pembunuhan, kasus “caravan of death”, Operasi 
Kolombo, Operasi Kondor dan lain-lainnya.173   

Dua belas tahun setelah berakhirnya Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi (CNVR) tahun 1991, Presiden Ricardo Froilan Lagos 
Escobar (2000-2006), mantan menteri era Presiden Aylwin dan 
penentang Pinochet, merespon desakan masyarakat atas penyelesaian 
pelanggaran HAM masa rezim junta militer dengan membentuk 
Komisi baru Comision Nacional Sobre Prision Politica y Tortura/CNPT 
(National Commission on Political Imprisonment and Torture) yang 
dipimpin oleh Uskup Sergio Valech dan Maria Luisa Sepulveda, Miguel 
Luis Amunategui, Luciano Fouillioux, Jose Antonio Gomez, Lucas 
Sierra, Alvaro Varela dan Elizabeth Lira.174 Investigasi pertama selama 
6 bulan dan dirilis pada 1 Juni 2005 dan diperpanjang investigasi kedua 
selama 18 bulan.175

Laporan awal Valech berdasarkan kesaksian yang diberikan 
kepada komisi sebanyak 35.868 orang, dimana 27.255 dianggap 
korban langsung, 94 persen mengatakan bahwa mereka disiksa, 
11 orang dilahirkan di penjara, 91 orang anak dibawah umur ditahan 
bersama orang tuanya, 978 anak dibawah umur saat penangkapan, 

173  Pricilla B. Hayner, “Unspeakable Truth...”, Op.cit.  hlm. 60-61
174  Lihat dalam, https://en.wikipedia.org/wiki/Valech_Report (13/9/2017)
175  Pricilla B. Hayner, “Unspeakable Truth...”, Op.cit.  hlm. 62
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4 wanita hamil ditangkap dan disiksa, seorang anak lahir didalam 
penjara dan rata-rata ditahan selama 6 bulan. Lebih dari 8.600 kasus 
ditolak, 7.290 meminta agar kasus direvisi. Komisi juga menyelidiki 
188 kasus lebih lanjut, laporan yang diperbarui menambahkan 1.204 
kasus baru, sehingga jumlah korban menjadi 28.459 orang. Jumlah 
penangkapan berjumlah 34.690 beberapa orang ditahan berkali-kali. 
Komisi menemukan bahwa sekitar 69% penangkapan terjadi antara 11 
September dan 31 Desember 1973, dan 19% antara Januari 1973 dan 
Agustus 1977.176

Pada laporan kedua dibawah pemerintahan Michelle Bachelet, 
komisi mengkaji sekitar 32.000 permintaan baru dari bulan Februari 
2010 sampai Agustus 2011 12 bulan dan diperpanjang kembali selama 
6 bulan karena banyaknya laporan tambahan. Sebanyak. 9.795 
kasus penyiksaan dan 30 kasus penghilangan atau eksekusi telah 
�������Ƥ����Ǥ�������������������������������������������������������
Sebastián Piñera pada tanggal 18 Agustus 2011 dan dirilis pada tanggal 
26 Agustus 2011. 

Semua korban pelanggaran HAM sekitar 20.000 orang 
mendapatkan dana reparasi setiap bulannya sekitar 113.000 sampai 
129.000 peso Chile atau sekitar $ 190 sejak 2004 seumur hidup 
���� ������������ ������� ��ƪ���� ���� ����������� ����� ����� ������Ǣ�
perawatan kesehatan masyarakat gratis untuk korban dan orang 
tua, pasangan atau anak-anak di bawah usia dua puluh lima tahun, 
atau anak-anak cacat dari segala usia; pendidikan gratis bagi korban 
yang studinya terganggu oleh pemenjaraan. Ada juga bonus khusus 
dari empat juta peso Chili untuk anak-anak korban yang lahir dalam 
tahanan atau yang ditahan dengan orang tua mereka saat mereka 
masih di bawah umur. Pinochet hingga akhir hidupnya 10 Desember 
2006 tidak pernah dijatuhi hukuman karena kesehatan yang sangat 
buruk. Sementara para pelaku lainnya; para Jenderal mantan junta 
militer, perwira militer, anggota DINA, dan pelaku pelanggaran HAM 
lainnya dihukum penjara.

176  Cath Collins, Post-Transitional Justice: Human Rights Trial in Chile and El 
Salvador, The Pennsylvania State University: Pennsylvania, 2010. Hlm. 94-95
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Bab V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, kesimpulan yang dapat ditarik pada intinya 
adalah:

1. Politik hukum pembentukan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan 
HAM sangat ditentukan oleh peta kekuatan partai politik hasil 
pemilu 1999 antara kelompok reformis dan kekuatan lama, Orde 
Baru. Fraksi Golkar dan Fraksi TNI/Polri serta beberapa fraksi yang 
secara pemikiran dan sikap memiliki kesamaan seperti KKI, PDU, 
PBB dan bahkan Fraksi Reformasi (PAN/PK) pun menentang UU 
Pengadilan HAM, sementara fraksi PDI Perjuangan, PPP, PKB dan 
PDKB secara tegas meminta adanya pengadilan HAM bagi pelaku 
pelanggaran HAM berat. Walaupun semua fraksi-fraksi yang 
bersaing akhirnya menetapkan dan mensahkan UU tersebut pada 
23 Nopember 2000.

2. Substansi UU No. 26/2000 banyak mengalami kekurangan dan 
kelemahan diantaranya penerjemahan yang kurang tepat, 
pengurangan kata bahkan ayat, penambahan, dan perluasan 
makna sehingga unsur-unsur delik sulit terpenuhi dan saling 
bertentangan. Penggunaan KUHAP dalam menangani kejahatan 
luar biasa, kurangnya perlindungan saksi dan korban dalam 
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persidangan, hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi korban 
yang terabaikan hingga ketidakseriusan pembentukan Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) menjadi bukti nyata bahwa 
UU ini memiliki semangat responsif karena tekanan pelbagai 
pihak, namun menghasilkan produk perundang-undangan yang 
berkarakter konservatif-ortodoks.

3. Implementasi UU No. 26/2000 terbukti tidak efektif bahkan gagal 
dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan HAM berat 
dalam kasus Timor Timur, Tanjung Priok dan Abepura, Papua. 
Negara masih berutang 7 (tujuh) kasus pelanggaran HAM berat 
hasil penyelidikan KPP HAM yang hingga kini masih menggantung 
tanpa kepastian hukum. Pola penyelesaian kasus pelanggaran 
HAM berat di Argentina, Afrika Selatan dan Chile patut dicontoh 
Indonesia karena berhasil keluar dari masa lalu yang kelam dengan 
membentuk KKR menuju rekonsiliasi nasional dan menatap masa 
depan dalam semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan 
Pancasila.

B. Saran

1. Partai Politik sebagai pilar demokrasi harus menjadi pelopor 
dalam perjuangan dan penegakan HAM dengan merumuskan 
peraturan perundang-undangan yang demokratis-responsif 
yang meletakkan korban dan hak-haknya sebagai basis utama 
perjuangan dalam kesetaraan hukum dan akses atas keadilan 
sosial. 

2. DPR dan Pemerintah segera melakukan revisi UU No. 26/2000 
unutk mengubah kekurangan dan kelemahan yang terkandung 
didalamnya agar tercipta keadilan substantif dan kepastian 
hukum atas pelanggaran HAM berat dan merumuskan langkah 
penyelesaian secara simultan dan komprehensif semua kasus 
tanpa memilah satu dengan lainnya yang justeru mengundang 
polemik.

3. Presiden sebagai Kepala Negara harus mengambil tanggungjawab 
atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui politik 
hukum (legal policy) yang jelas dan tegas berupa revisi UU 
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Pengadilan HAM dan pembentukan RUU KKR kembali sebagai 
mekanisme judisial dan non-judisial agar keadilan dan hak-
hak korban pulih kembali, tidak terulang lagi serta mengakhiri 
impunitas dan keadilan transisional dengan mengupayakan 
penyelesaian pelanggaran HAM berat secara tuntas.
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