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KATA PENGANTAR 
 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
Alhamdulillah, penulis panjatkan rasa syukur kepada 

Allah SWT karena hanya dengan Taufiq dan Hidayah-Nya 
sehingga penyusunan buku ini telah terselesaikan dan kini dapat 
dijadikan sebagai salah satu solusi kurangnya referensi tentang 
hukum acara pidana dalam naskah berbahasa indonesia.   

Buku ini menyajikan upaya hukum peninjauan kembali 
dalam hukum pidana, kewenangan dan fungsi Mahkamah Agung  
dalam  memeriksa  perkara peninjauan kembali, kewenangan dan 
fungsi Mahkamah Konstitusi, landasan yuridis dan filosofis 
lembaga peninjauan kembali perkara pidana, serta kedudukan 
hukum pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut 
umum  

Buku ini masih banyak kekeliruan atau kesalahan, untuk 
itu penulis mengharapkan saran-saran yang konstruktif demi 
perbaikan dimasa datang. Sebagai buku teks, buku ini masih 
sangat jauh dari sempurna, namun demikian dalam upaya 
mengantisipasi perkembangan pemikiran hukum pidana 
terutama soal peninjauan kembali (PK) sebagai hak terpidana 
maka keberadaan buku  ini dapat dijadikan sebagai salah satu 
sumber rujukan dalam pembelajaran hukum pidana. 

Penyelesaian buku ini tak lepas dari peran serta berbagai 
pihak, sehingga penulis menghaturkan terima kasih yang 
sedalam-dalamnya kepada semua pihak terutama rekan-rekan 
sejawat dosen atas dukungan, saran dan masukan konstruktif 
dari pelbagai pihak dan ucapan terima kasih kepada pengelola 
program Gerakan Seribu Buku (GSB) UIN Alauddin yang telah 
bersedia membiayai penerbitan buku ini sehingga sampai 
ditangan pembaca. Semoga segenap aktivitas kita bernilai ibadah 
di sisiNya. Amin 

 
 

Makassar,    September 2018 
 

Penulis, 
Rahman Syamsuddin  
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BAB I 
UPAYA HUKUM 

 
A. UPAYA HUKUM PRAPERADILAN  

Praperadilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa 
administratif dalam hukum pidana di Indonesia, secara formil praperadilan 
diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP. Dalam praktik digunakan 
oleh pihak-pihak/institusi yang mengajukan upaya atas ketidakpuasan 
penerapan hukum atau tindakan/keputusan aparat hukum yang dianggap 
telah menciderai rasa keadilan dan kepentingan mereka. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 78 Ayat (1) dan (2) KUHAP praperadilan merupakan 
wewenang pengadilan negeri dan praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal 
yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang 
panitera. 

Kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus 
perkara praperadilan dimaksud adalah sebagai berikut:  
1.   Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan 

atau penghentian penuntutan; 
2.   Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara 

pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.  
Permintaan pemeriksaan tentang sah atau t idaknya suatu 

penangkapan atau tentang sah atau tidaknya penahanan hanya diajukan oleh 
tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan 
menyebutkan alasanya sedangkan hak untuk mengajukan permintaan untuk 
dapat diperiksanya sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau sah 
atau tidaknya penghentian penuntutan adalah penyidik atau penuntut umum 
atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan menyebutkan pula alasannya.  

Selain dari pihak-pihak dan perihal yang menjadi dasar praperadilan 
diatas dapat pula diajukan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya 
penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan 
atau penuntutan yang dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang 
berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan 
alasanya. Ketentuan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi lebih lanjut 
diatur dalam Pasal 95 sampai Pasal 101 KUHAP. 

Putusan praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 79, dan Pasal 81 
KUHAP tidak dapat dimintakan banding, terkecuali putusan praperadilan 
yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya 
penghentian penuntutan. Putusan banding terhadap pemeriksaan keberatan 
atas putusan praperadilan pada tingkat pertama yang diajukan   penyidik atau 
penuntut umum atau tersangka, keluarga termasuk kuasanya merupakan 
putusan akhir (pihak-pihak dimaksud dalam uraian di atas yang dapat 
mengajukan banding tidak secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan 
KUHAP. Namun demikian, dapat disimpulkan melalui suatu analisa bahwa 
kepentingan siapa yang terganggu atas putusan praperadilan tersebut atau 
dapat pula diserap suatu ketentuan dari pasal-pasal sebelumnya dalam 
undang-undang ini). 
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B.  UPAYA HUKUM BIASA 

1.  Banding (Pasal 67 KUHAP) 
Terhadap diri terdakwa atau penuntut umum, KUHAP memberikan 

hak kepada mereka untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan 
pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas murni/ vrijpraak 
(bebas dari segala dakwaan), bebas tidak murni/onslag van alle 
rechtvervollging atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut 
masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam 
acara cepat (putusan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu -
lintas).  

2.  Kasasi (Pasal 244 KUHAP) 
Terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir  oleh 

pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung (Red: pengadilan negeri 
dan pengadilan tinggi), terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan 
permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap 
putusan bebas murni/vrijpraak. 

Selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 KUHAP 
pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas 
permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 
248 KUHAP guna menentukan: 

1)  Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau 
diterapkan tidak sebagaimana mestinya; 

2)   Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan 
undang-undang; 

3)   Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya; 
Dalam tingkat kasasi kepada pihak yang mengajukan upaya hukum, 

undang-undang mewajibkan adanya memori kasasi dalam permohonannya, 
dan dengan alasan yang diuraikan dalam memori tersebut Mahkamah Agung 
menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dan dengan 
sendirinya tanpa memori kasasi permohonan tersebut menjadi gugur.  

 
C.  UPAYA HUKUM LUAR BIASA 

1. Pemeriksan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum (Pasal 
259 KUHAP) 
Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada 
Mahkamah Agung dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan oleh Jaksa 
Agung dan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan 
pihak yang berkepentingan. 

2.  Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah 
Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Pasal 263 KUHAP)  
Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, 
terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan  peninjauan 
kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. 
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Permintaan peninjauan kembali diajukan bersamaan dengan memori 
peninjauan kembali dan berdasarkan alasan dari pemohon tersebut 
Mahkamah Agung mengadili hanya dengan alasan yang telah ditentukan oleh 
KUHAP sebagai berikut: 

1)   Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, 
bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih 
berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas 
dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak 
dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan 
pidana yang lebih ringan; 

2)   Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu 
telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan 
putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah 
bertentangan satu dengan yang lain; 

3)   Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan 
hakim atau suatu kekeliruan yang nyata; 
Selanjutnya, atas dasar alasan yang sama sebagaimana disebutkan 

dalam poin 1, 2 dan 3 di atas (Pasal 263 Ayat [2] KUHAP) maka terhadap 
suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu 
secara jelas memperlihatkan bahwa dakwaan telah terbukti akan tetapi 
pemidanaan tidak dijatuhkan. 

Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, maka 
Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak 
dapat diterima dengan disertai dasar alasannya. Pernyataan tidak dapat 
diterima tersebut tidak terkait dengan substansi/materiil pemeriksaan 
peninjauan kembali namun lebih kepada alasan formil yang tidak terpenuhi 
sehingga terhadapnya dapat diajukan kembali.  

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan 
peninjauan kembali tersebut memenuhi persyaratan dan alasan peninjauan 
kembali telah sesuai dengan ketentuan KUHAP maka Mahkamah Agung 
akan memeriksa permohonan itu dan membuat putusan sebagai berikut:  

1)   Apabila alasan pemohon tidak benar atau tidak terbukti, Mahkamah 
Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan 
bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap 
berlaku disertai dengan dasar pertimbangnnya;  

2)   Apabila alasan pemohon benar atau terbukti, maka Mahkamah 
Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali 
itu dan menjatuhkan putusan yang alternatifnya sebagai berikut:  
a)  Putusan bebas; 
b)  Putusan lepas dari segala tuntutan; 
c)   Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum; 
d)  Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih 

ringan. 
Dalam hal Mahakamah Agung menjatuhkan pidana terhadap 

permintaan peninjauan kembali itu maka dengan alasan apapun pidana yang 
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dijatuhkan tidak boleh  melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan 
semula. 
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BAB II 
PENINJAUAN KEMBALI DALAM HUKUM PIDANA 

 
A. PENGERTIAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN 

PIDANA  
Upaya hukum Peninjauan Kembali putusan pidana yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde) merupakan upaya 
hukum luar biasa yang diatur didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 
Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan ketentuan pasal 263 
ayat (1) KUHAP, diatur bahwa:  

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, 
terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan 
kembali kepada Mahkamah Agung”.1  
Pasal ini dapat ditarik dua makna yaitu : Pertama, tidak dapat 

dilakukan upaya Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum. Kedua, Peninjauan Kembali merupakan upaya 
hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan terhukum sehingga 
hanya terpidana atau ahli warisnya yang berhak mengajukan.  

Ada tiga dasar yang dapat dijadikan alasan pengajuan PK yaitu, 
pertama, apabila terdapat suatu keadaan baru yang menimbulkan  dugaan kuat 
bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih 
berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas da ri 
segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima 
atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. 2 
Kedua, apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu 
telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan 
yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan 
yang lain.3 Ketiga, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu  
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 4 Ketiga dasar dari pasal 
263 ayat 2 KUHAP ini memberikan limitasi pengajuan Peninjauan Kembali 
yang tidak hanya secara bebas diajukan dikarenakan karakternya sebagai 
upaya hukum yang “luar biasa”. Oleh karenanya batasan limitatifnya diatur 
secara rinci baik dasar pengajuannya maupun pihak-pihak yang dapat 
mengajukannya. 

Berdasarkan sifat limitatif dari KUHAP dalam mengatur pengajuan 
peninjauan kembali ini maka Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 
84 PK/Pid/2006 dalam perkara pidana H. Mulyar bin Samsi tidak menerima  
permohonan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana 

 

1 Term Of Reference (TOR) Penelitian Lapangan Tentang Peninjauan Kembali 
Putusan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum : Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Penerapannya 
dalam Putusan Pengadilan 

2 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP: Edisi Revisi 2008, Jakarta, Rineka Cipta, 2008. 
Hlm. 339. 

3 Ibid 
4 Ibid 
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putusannya yang berbunyi: ”Menyatakan tidak dapat diterima permohonan 
Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali Jaksa/Penuntut 
Umum pada Kejaksaan Negeri di Muara Teweh”. Adapun pertimbangan 
majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam putusan Mahkamah Agung 
tersebut adalah “Bahwa ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas dan 
limitatif bahwa yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah 
terpidana atau ahli warisnya. Hal ini berarti bahwa yang bukan terpidana 
atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali”. 5 

Namun dalam fenomena praktek terdapat beberapa kasus, dimana 
upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan pidana yang telah 
berkekuatan hukum tetap bukan oleh terpidana atau ahli warisnya melainkan 
diajukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum.6 Beberapa putusan Mahkamah 
Agung sempat dijadikan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam 
mengajukan Peninjauan Kembali. Majelis Hakim Agung sebelumnya pernah 
menerima Peninjauan Kembali dengan terdakwa Mochtar Pakpahan pada 
tahun 1996. Kemudian pada tahun 2001, Mahkamah Agung juga menerima 
Peninjauan Kembali dengan terdakwa Ram Gulumal. Tahun 2006, 
Mahkamah Agung juga pernah menerima Peninjauan Kembali dengan 
terdakwa Soetyawati.7 Dan tahun 2007, pengajuan Peninjauan Kembali oleh 
Jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa Pollycarpus-pun diterima oleh 
Mahkamah Agung dengan mendasarkan salah satu dasar pertimbangan 
putusannya adalah consistency of court decision .8 Padahal sebagaimana dijelaskan 
sebelumnya, terdapat praktek hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali 
yang menolak pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum 
dalam perkara pidana H. Mulyar bin Samsi, dengan demikian kemudian 
muncul polemik mengenai konsistensi Mahkamah Agung dalam hal 
menerima dan menolak pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penu ntut 
Umum. Apakah dengan demikian dapat dikatakan penerimaan Mahkamah 
Agung terkait pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum 
dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi. 

Selain dari salah satu pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis 
Hakim Peninjauan Kembali pada kasus Pollycarpus juga menggunakan 
penafsiran ekstensif sebagai pertimbangan hukumnya dalam menerima 
pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dasar 
hukum pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Adapun Pasal 23 ayat (1) berbunyi : 

 “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
yang tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan 

 

5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008. Hlm.4  
6 Term Of Reference (TOR) Penelitian Lapangan Tentang Peninjauan Kembali 

Putusan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum : Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Penerapannya 
dalam Putusan Pengadilan. 

7 Hukum Online, Jaksa Berharap MA Ubah Perspektif: PK Kasus Munir, 16 Agustus 
2006, http://hukumonline.com/detail.asp?id=1739&cl=berita (last visited 10 Mei 2008); 

8Putusan Mahkamah Agung No.109 PK/Pid/2007 hlm.19 

http://hukumonline.com/detail.asp?id=1739&cl=berita
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Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan 
tertentu yang ditentukan oleh undang-undang”.9  
Pasal ini ditafsirkan bahwa yang  dimaksud dengan “pihak-pihak 

yang bersangkutan” diantaranya adalah Jaksa Penuntut Umum. Dengan 
demikian Pasal 263 ayat (1) KUHAP dikesampingkan dengan menggunakan 
doktrin lex posteriori derogat legi priori. Terhadap tafsiran demikian, Adami 
Chazawi10 berpendapat bahwa Mahkamah Agung telah menempatkan fungsi, 
kedudukan dan hubungan kedua sumber hukum tersebut secara terbalik. 
Dimana seharusnya Pasal 263 ayat (1) KUHAP itu yang harus diutamakan 
karena merupakan lex spesialis dan oleh karena itu harus digunakan doktrin 
lex spesialis derogat legi generalis. 

Terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Peninjauan 
Kembali yang menerima pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut  
Umum pada kasus Pollycarpus ini, Pollycarpus mengajukan Judicial Review 
pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004  tentang Kekuasaan 
Kehakiman. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan 
dari Pollycarpus. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa 
Adanya putusan-putusan Mahkamah Agung yang menerima Permohonan 
PK yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan tafsir yang luas atas 
frasa “ pihak-pihak yang bersangkutan”, dalam Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 
dengan mengesampingkan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 
tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang 
menentukan secara limitatif siapa yang berhak mengajukan PK dalam 
perkara pidana, adalah menyangkut penerapan atau implementasi undang-
undang, yang tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma dalam Pasal 
23 ayat (1) UU a quo;11 

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada 
dasarnya tidak sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam 
menerima pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. 
Sebagaimana pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut: “Ter lepas dari 
sejarah terbentuknya Pasal 23 ayat (1) 4/2004 yang dipengaruhi putusan 
Mahkamah Agung yang menerima permohonan PK Jaksa/Penuntut Umum 
dalam perkara tertentu sebelum dan pada saat terjadinya revisi undang-
undang yang menyangkut badan peradilan di bawah Mahkamah Agung pada 
tahun 2003, sebagaimana diterangkan oleh DPR, sehingga untuk keadilan 
perlu dirumuskan kewenangan atau hak untuk mengajukan PK yang 
memungkinkan tafsiran secara luas demikian dalam UU 4/2004. Mahkamah 
Konstitusi tidak sependapat dengan tafsir historis demikian yang 
membenarkan praktik menyampingkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dengan 
menggunakan doktrin lex posteriori derogat legi priori, karena UU 4/2004 
bukanlah mengatur materi yang diatur dalam UU 8/1981 . Akan tetapi, 
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hakim mempunyai 

 

9 Ibid 
10 Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan 

Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm.39 
11 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 Hlm 54  
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wewenang untuk secara independen melakukan penafsiran terhadap 
ketentuan undang-undang yang belum jelas.  

Hal yang demikian, seandainyapun benar dianggap melanggar 
ketentuan dalam UUD 1945, semata-mata merupakan masalah penerapan 
atau implementasi undang-undang. Menurut Mahkamah, hal tersebut bukan 
merupakan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004. 
Jika pun praktik peradilan sebagaimana ternyata dalam dua putusan yang 
diajukan Pemohon sebagai alat bukti dapat menunjukkan inkonsistensi yang 
telah terjadi, dan seandainya praktik demikian juga menimbulkan 
ketidakpastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 
sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon, Mahkamah Konstitusi 
tetap berpendapat bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangan 
Mahkamah Konstitusi. Hal demikian baru dapat menjadi kewenangan 
Mahkamah Konstitusi apabila Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh 
UUD 1945 untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengaduan 
konstitusional (constitutional complaint) sebagaimana kewenangan Mahkamah 
Konstitusi di banyak negara lain.12 Dengan pertimbangan hukum Mahkamah 
Konstitusi yang demikian maka apabila Makamah Konstitusi suatu saat 
memiliki kewenangan memutus perkara pengaduan konstitusional 
(constitutional complaint), maka dapat dipastikan putusan Mahkamah Agung 
yang menerima pengajuan Peninjauan Kembali dari Jaksa Penuntut Umum 
tersebut dapat dipermasalahkan kembali.13 

Dengan adanya pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut 
menandakan bahwa masih terdapat polemik tentang kedudukan hukum 
pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebagian pakar 
hukum tidak sependapat dengan Mahkamah Agung terkait konsistensinya 
menerima pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum. 
diantaranya Dr. Leden Marpaung, S.H., di dalam bukunya Perumusan Memori 
Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara  Pidana menyebutkan, bahwa pengajuan 
permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum selama ini 
belum lumrah”, sebagian para pakar telah mengungkapkan keberatan atau 

 

12 Ibid  Hlm 53 
13 Di Indonesia, banyak permohonan judicial review yang masuk ke MK tetapi 

substansinya masuk kategori pengaduan konstitusional. Berdasarkan data dari Kepaniteraan 
MK, tahun 2005 sedikitnya terdapat 48 surat atau permohonan yang dapat dikategorikan 
sebagai bentuk constitutional complaint. Menurut Hamdan Zoelva, jumlah tersebut tiga kali lipat 
permohonan judicial review pada tahun yang sama. Begitu juga terdapat banyak kasus yang 
mencederai hak-hak konstitusional warga negara tetapi tidak menemukan jawabannya, hanya 
karena tidak adanya kewenangan pengaduan konstitusional yang dimiliki MK atau organ 
negara lainnya. Misalnya pengaduan yang diajukan oleh Pollycarpus, terpidana 20 tahun 
penjara dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib. Pollycarpus yang 
dibebaskan dari dakwaan melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir oleh MA 
melalui putusan kasasi, dihukum kembali oleh MA setelah ada pengajuan peninjauan kembali 
(PK) oleh jaksa. Dalam teori hukum acara pidana (Pasal 263 KUHAP), yang berhak 
mengajukan PK hanyalah terdakwa atau keluarganya sehingga Pollycarpus merasa divonis 
oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 
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ketidaksetujuan, pendapat-pendapat para pakar tersebut ada yang bernada 
meremehkan Mahkamah Agung.14 

Demikian juga Pakar Hukum Universitas Brawijaya DR.Adami 
Chazawi S.H., dalam bukunya Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara  
Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat 
menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Agung yang membenarkan alasan 
pengajuan permintaan Peninjauan Kembali Penuntut Umum, merupak an 
putusan yang dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau 
suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf 
c KUHAP. Hal ini dapat dimasukkan ke dalam putusan peradilan sesat 
dalam hal hukum, bukan sesat dalam hal dan karena fakta. Dengan demikian 
Mahkamah Agung yang menerima permintaan Peninjauan Kembali Penuntut 
Umum dengan alasan mencari keadilan dengan cara menggali untuk 
menemukan hukum tidak dibenarkan. Mahkamah Agung sudah melampaui 
kewenangannya, karena Mahkamah Agung bukan lagi menggali hukum 
dengan jalan menafsirkan, Mahkamah Agung telah membuat norma hukum 
baru di luar ketentuan semula, yang sesungguhnya menjadi kewenangan 
pembentuk Undang-undang.15 

Namun polemik ini tidak menyurutkan langkah Mahkamah Agung 
untuk menerima pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum 
sebagaimana dalam putusan perkara Joko S. Tjandra 
No.12PK/Pid.Sus/2009.16 Fenomena ini menarik untuk dikaji dalam sebuah 
penelitian terkait kenyataan dalam praktik yang telah menimbulkan 
pertanyaan-pertanyaan menyangkut konsistensi terhadap asas-asas hukum 
acara pidana maupun teori dan norma hukum pidana berkenaan dengan 
eksistensi dan tujuan pengaturan upaya hukum peninjauan kembali putusan 
pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.17 Oleh karena itu sangat relevan 
judul penelitian yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung yaitu Peninjauan Kembali Putusan 
Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum : Penelitian Asas, Teori, Norma, dan 
Praktek Penerapannya dalam Putusan Pengadilan 

Secara gramatikal, peninjauan kembali terdiri dari dua kata yaitu 
Peninjauan dan kembali. Peninjauan berasal dari kata asal tinjau, yang dapat 
disepadankan artinya dengan melihat, mengamati atau memeriksa. Apabila 
digabungkan dengan utuh, peninjauan kembali dapat diartikan dengan 
melihat/mengamati/memeriksa kembali sesuatu yang perlu diulangi. Dalam 
bahasa hukum, Kata peninjauan kembali diterjemahkan dari kata 
“Herziening”. 

 

14 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 Hlm 7 
15 Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan 

Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm.36 
16 Ibid, Hlm.40 
17 Term Of Reference (TOR) Penelitian Lapangan Tentang Peninjauan 

KembaliPutusan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum : Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek 
Penerapannya dalam Putusan Pengadilan 

 



10 

 

Pada awalnya, herzeining diatur di dalam Reglement of de Strafvordering 
yang merupakan singkatan dari Reglement of de Strafvordering voor de raden van 
justutie op java en het hooggerechtshof van Indonesie , yakni peraturan mengenai 
hukum acara pidana bagi pengadilan-pengadilan tinggi di Pulau Jawa dan 
bagi Mahkamah Agung Indonesia, yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 
Mei 1848 dengan Staatsblad Tahun 1848 Nomor 40 juncto Nomor 57, dan 
telah diundangkan pada tanggal 14 September 1847 dalam Staatsblad Tahun 
1847 Nomor 40.18 

Mr. M. H. Tirtaamijaya menjelaskan herziening adalah sebagai jalan 
untuk memperbaiki suatu putusan yang telah menjadi tetap,  jadinya tidak 
dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim yang 
merugikan si terhukum, kalau perbaikan itu hendak dilakukan maka ia harus 
memenuhi syarat, yakni ada sesuatu keadaan yang pada pemeriksaan hakim, 
yang tidak diketahui oleh hakim itu, jika ia mengetahui keadaan itu, akan 
memberikan putusan lain.  Upaya hukum peninjauan kembali disebut sebagai 
upaya hukum luar biasa adalah karena upaya hukum yang terakhir yang 
dapat ditempuh terhadap pemeriksaan suatu perkara. Upaya Hukum 
merupakan cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara yang 
diajukan ke pengadilan dengan harapan akan tercapainya tujuan hukum yaitu 
memperoleh keadilan mendapatkan manfaat atas penegakkan hukum yang 
diharapkan serta menjamin adanya kepastian hukum. 19 

 
B. PENGATURAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) PUTUSAN 

PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG- 
UNDANGAN 
Setiap mekanisme penegakan hukum harus berjalan dalam koridor 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak logis apabila penegakan 
hukum dengan cara melanggar hukum. Demikian pula hukum acara pidana 
berupa PK terhadap putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap harus 
berlandaskan peraturan perundang-undangan. Dalam sub bab ini akan 
dipaparkan pengaturan PK putusan pidana yang tersebar dalam peraturan 
perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan 
Mahkamah Agung. Uraian inventarisasi peraturan tentang PK putusan 
pidana ini akan diurutkan secara historis, yaitu berdasarkan waktu disahkan 
dan diberlakukannya peraturan perundang-undangan tersebut. 

 

18 Term Of Reference (TOR) Penelitian Lapangan Tentang Peninjauan 
KembaliPutusan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum : Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek 
Penerapannya dalam Putusan Pengadilan 

19 Eva Achjani Zulfa, Upaya Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagai 
Wujud Perlindungan Terhadap Hak Korban, Makalah Presentasi Dalam Rangka Penelitian tentang 
Peninjauan Kembali Putusan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum: Penelitian Asas, Teori, 
Norma, dan Praktek Penerapannya dalam Putusan Pengadilan. Diselenggarakan oleh Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
Disampaikan dalam diskusi pada hari/tanggal, Rabu-Kamis, 15-17 Februari 2012 di 
Palembang Sumatera Selatan. Hlm. 2 
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Dalam perspektif sejarah peraturan perundang-undangan, lembaga 
peninjauan kembali mula-mula di negeri Belanda telah diatur di dalam 
Wetboek van Strafvordering tahun 1838 dan hanya dapat diajukan terbatas pada 
tiga hal yaitu:20 

1. Jika dua atau lebih terdakwa telah dijatuhi pidana sebagai pelaku 
dari satu tindak pidana yang sama dalam beberapa putusan 
pengadilan yang ternyata bertentangan antara satu dengan yang lain, 
sedangkan bukti-bukti menunjukkan bahwa mereka itu telah tidak 
melakukan tindak pidana tersebut. 

2. Jika seorang terdakwa telah dipidana karena dinyatakan terbukti 
melakukan suatu pembunuhan terhadap seseorang, sedangkan 
kemudian ternyata bahwa orang tersebut masih hidup. 

3. Jika seseorang setelah dijatuhi pidana oleh pengadilan, kemudian 
diketahui bahwa seorang atau beberapa saksi ternyata telah 
memberikan keterangan di bawah sumpah secara palsu, sedangkan 
keterangan-keterangan yang telah mereka berikan itu merupakan 
alat bukti yang sifatnya menentukan bagi dipidananya orang yang 
telah dijatuhi pidana itu. 
Kemudian pada waktu zaman Hindia Belanda, lembaga PK perdata 

maupun PK pidana pertama kali terdapat dalam Reglement Op De 
Strafvordering (RSv)-Stb.Nomor 40 jo. 57 tahun 1847 khususnya dalam Pasal 
18, Pasal 356 sampai pasal 360 RSv. Namun ketentuan ini hanya berlaku 
pada Raad van Justitie (RvJ), peradilan bagi golongan Eropa. Untuk 
pengadilan Landraad bagi golongan Bumi putra tidak berlaku. Menurut pasal 
356 RSv, Herzeining dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan 
(veroordeling) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ( in kracht van 
gewijsde) dengan alasan: 

1. Atas dasar kenyataan bahwa dalam berbagai putusan terdapat 
pernyataan yang telah dinyatakan terbukti, ternyata bertentangan 
satu dengan yang lainnya; 

2. Atas dasar keadaan yang pada waktu pemeriksaan di pengadilan 
tidak diketahui dan tidak mungkin diketahui, baik berdiri sendiri 
maupun sehubungan dengan bukti-bukti; 

3. Jika seseorang setelah dijatuhipidana oleh pengadilan, kemu-dian 
diketahui bahwa seorang atau beberapa saksi ternyata telah 
memberikan keterangan di bawah sumpah secara palsu, sedangkan 
keterangan-keterangan yang telah mereka berikan itu merupakan 
alat bukti yang sifatnya menentukan bagi dipidananya orang yang 
telah dijatuhi pidana itu. 21 
Sementara itu menurut pasal 357 RSv : upaya PK dapat diajukan 

dengan suatu permohonan ke Mahkamah Agung oleh Jaksa Agung (door den procureur 

 

20 P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP;Menurut  Ilmu 
Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi , Jakarta, Sinar Grafika, 2010. 
Hlm.528-529 

21 Ibid 
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general) atau seorang terpidana yang dijatuhi pidana dengan putusan yang telah tetap 
dengan melalui kuasa khusus untuk keperluan tersebut. 22 

Setelah kemerdekaan, pengaturan PK diatur oleh Undang-undang 
No.19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman 
yaitu pada Pasal 15 yang menyebutkan bahwa: 

 “Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap, dapat dimohon peninjauankembali, hanya  apabila terdapat hal-hal 
atau keadaan-keadaan, yang ditentukan dengan Undang -undang”.  

Terhadap bunyi pasal tersebut, terdapat penjelasan yang berbunyi :  
”Pasal ini mengatur tentang peninjauan kembali putusan pengadilan atau 
herziening. Peninjauan kembali  putusan merupakan alat hukum yang 
istimewa dan pada galibnya baru dilakukan setelah alat -alat hukum lainnya 
telah dipergunakan tanpa hasil. Syarat -syaratnya ditetapkan dalam Hukum 
Acara. Pada umumnya, peninjauan kembali putusan hanya dapat 
dilakukan, apabila terdapat nova, yaitu fakta-fakta atau keadaan-keadaan 
baru, yang pada waktu dilakukan peradilan yang dahulu, tidak tampak 
atau memperoleh perhatian.”23 
Satu tahun kemudian pada Undang-undang No.13 Tahun 1965 

tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah 
Agung, tepatnya Pasal 31 yang berbunyi: 

 “Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai  kekuatan 
hukum yang tetap, dapat dimintakan peninjauan kembali kepada 
Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undang -
undang”.24  
Namun seiring berjalannya waktu, banyak pencari keadilan 

mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri atau secara langsung 
kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan peninjauan kembali Putusan 
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan yang tetap, ternyata banyak 
dari permohonan tersebut mempunyai dasar-dasar yang kuat, sehingga 
apabila tidak dapat diterima hanya karena lembaga itu yang menurut Pasal 
31 Undang-undang No.13 tahun 1965 menjadi wewenang Mahkamah Agung 
belum ada Undang-undang yang mengatur pelaksanaannya, akan 
menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan. Oleh karena itu 
Mahkamah Agung, sebelum diadakannya Undang-undang pelaksanaan 
menganggap perlu untuk menggunakan lembaga "peninjau kembali" tersebut  
dengan cara menambah Hukum Acara Mahkamah Agung dengan lembaga 
tersebut beserta Peraturan pelaksanaannya. Maka diterbitkanlah Peraturan 
Mahkamah Agung No.1 Tahun 1969 yang mengatur lembaga PK putusan 
pidana sebagaimana pada beberapa pasal berikut:25 

 

22 Pasal 15 Undang-Undang No.19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman 

23 Ibid 
24 Pasal 13 Undang-Undang No.13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam 

Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung. 
25 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1969 
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Pasal 3 menyebutkan bahwa: 
“Mahkamah Agung dapat meninjau kembali atau memerintahkan 
ditinjaunya kembali suatu putusan pidana yang tidak mengandung 
pembebasan dari semua tuduhan yang telah memperoleh kekuatan Hukum 
yang tetap,atas dasar alasan: 
a. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan 

Hakim atau suatu kekeliruan yang menyolok; 
b. apabila dalam putusan itu terdapat keterangan -keterangan itu dianggap 

terbukti, akan tetapi ternyata satu sama lain bertentangan;  
c. apabila terdapat keadaan-keadaan baru, sehingga menimbulkan 

pertimbangan mendalam; 
d. apabila keadaan-keadaan itu diketahui pada waktu sidang yang masih 

berlangsung putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan 
terpidana melepaskan dari segala tuntutan atas dasar bahwa perbua tan 
yang di tuduhkan itu tidak merupakan tindak pidana, tidak dapat 
diterimanya perkara yang diajukan oleh jaksa kepada pengadilan atau 
penetapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan; 

e. apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang dituduhkan t elah 
dinyatakan sebagai terbukti, akan tetapi tanpa ketentuan bahwa 
pernyataan terbukti itu diikuti oleh suatu pemidanaan.  

Pasal 4 mengatur prosedurnya diantaranya :  
1. Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah 

memperoleh kekuatan Hukum yang tetap harus diajukan oleh terpidana atau 
pihak yang berkepentingan atau oleh Jaksa Agung.  

2. Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana tidak dibatasi dengan 
suatu jangka waktu. 

3. Permohonan harus diajukan secara tertulis,dengan menyebut -kan sejelas 
jelasnya alasan yang diajukan dasar permohonan itu dan dimasukkan di 
kepanitraan Pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya.  

4. Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia diperbolehkan menguraikan 
permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan tersebut, yang 
akan memuat catatan tentang permohonan itu.  

5. Ketua Pengadilan itu selekas -lekasnya mengirim surat permohonan atau 
catatan tentang permohonan lisan itu beserta berkas perkaranya kepada 
Ketua Mahkamah Agung disertai dengan pertimbangannya. Mahkamah 
Agung akan memberi putusan setelah mendengar pendapat Jaksa Agung.  
Pasal 7 menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak  

menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaannya. Permohonan peninjauan 
kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja. 

Pada tahun 1981 disahkan dan diberlakukan Undang-Undang No.8 
Tahun 1981 Tentang KUHAP. Kelahiran Undang-undang No.8 Tahun 1981 
Tentang KUHAP sejak diundangkannya pada tanggal 31 Desember 1981 
disambut masyarakat Indonesia dengan perasaan penuh suka c ita dan penuh 
harapan akan terwujudnya kepastian hukum dan tertib hukum berdasarkan 
kebenaran dan keadilan. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa 
setelah membaca perumusan pasal-pasal dalam KUHAP warga masyarakat 
terutama para pencari keadilan mengetahui bahwa secara tersurat maupun 
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tersirat KUHAP telah mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap 
keluhuran harkat serta martabat manusia yakni hak-hak asasi manusia. 

Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang tercantum dalam 
KUHAP bukan saja mengatur tentang tata cara yang wajib dilaksanakan dan 
dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan 
keadilan, tetapi sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan 
yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum sekaligus melindungi  hak-hak 
asasi manusia. Apabila hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP 
tersebut dibandingkan dengan ketentuan hukum acara pidana yang pernah 
diatur dalam HIR (Herzeine Inlandsch Reglement), maka dapat dijumpai adanya 
perbedaan yang fundamental terutama yang berkaitan dengan hak-hak asasi 
manusia.26 Salah satu diantaranya, adanya pengaturan lembaga peninjauan 
kembali yang notabene merupakan suatu sarana upaya hukum luar biasa, 
yang berguna untuk mengoreksi putusan pengadilan yang keli ru dan telah 
berkekuatan hukum tetap. Pengaturan lembaga PK diatur dalam pasal pasal 
263 s.d 269 KUHAP. Pasal-pasal tersebut mengatur sebagai berikut:27 

Pasal 263: 28 
Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli 
warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah 
Agung. 

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar : a. apabila terdapat 
keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah 
diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas 
atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak 
dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih 
ringan; b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah 
terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang 
dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lai n; c. 
apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu 
kekeliruan yang nyata. 

Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap 
suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat  
diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan 
yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu 
pemidanaan. 

 Pasal 264: 

 

26 H.M.A Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Malang, Universitas 
Muhammadiyah Malang Press, 2002 Hlm.1 

27 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana 

28 Dalam Penjelasannya Pasal 263 menyebutkan bahwa Pasal ini memuat alasan 
secara limitatif untuk dapat dipergunakan meminta peninjauan kembali suatu putusan perkara 
pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
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Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya 
dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.  
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi 
permintaan peninjauan kembali. 
Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.  
Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami 
hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib 
menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu 
panitera membuatkan surat permintaan peninjauan kembali.  
Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauankembali beserta 
berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.  
 Pasal 265: 

Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak 
memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa 
apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2). 

Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa 
ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.  

Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang 
ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara 
itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.  

Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang 
dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat 
kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada 
pemohon dan jaksa. 

Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah 
putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri 
tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan 
kepada pengadilan banding yang bersangkutan.  

Pasal 266: 
Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa 
permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.  

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan 
kembali dapat diterima untuk diperiksa,  berlaku ketentuan sebagai berikut : 

apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah 
Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan 
yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar 
pertimbangannya; 

apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah 
Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauankembali itu dan 
menjatuhkan putusan yang dapat berupa :  

a. putusan bebas; 
b. putusan lepas dari segala tuntutan hukum; 
c. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum; 
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d. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.  
e. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh 

melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.  
Pasal 267: 
Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta 

berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, 
dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali.  

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2), ayat (3), ayat 
(4) dan ayat (5) berlaku juga bagi putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan 
kembali. 

Pasal 268: 
Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan 

maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.  
Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh 

Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan 
atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli 
warisnya. 

Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan 
satu kali saja. 

Pasal 269: 
Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 268 

berlaku bagi acara permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam 
lingkungan peradilan militer. 

 
C. SYARAT-SYARAT  PENINJAUAN  KEMBALI PUTUSAN 

PIDANA 
Peninjauan kembali putusan pidana memiliki beberapa persyaratan, 

diantaranya syarat formil dan syarat materiil. Kedua persyaratan tersebut 
menentukan putusan peninjauan kembali yang ditetapkan oleh majelis hakim 
peninjauan kembali. Terpenuhinya persyaratan formil menjadi penentu 
dapat atau tidak dapat diterimanya peninjauan kembali. Sedangkan 
terpenuhinya persyaratan materiil menentukan ditolak atau tidaknya 
peninjauan kembali tersebut. Secara umum pengertian syarat formil adalah 
terkait prosedural atau mekanisme hukum acara, sementara syarat meteriil 
merupakan subtansi dari alasan dasar permintaan peninjauan kembali.  

 
1. SYARAT FORMIL PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN 

PIDANA 
Menurut Yahya Harahap29, memperhatikan ketentuan pasal 264 ayat 

(1) dan ayat (4), syarat formal menentukan sahnya permohonan peninjauan 
kembali ialah “surat permintaan” peninjauan kembali. Tanpa surat 
permintaan yang memuat alasan-alasan sebagai dasar, permintaan yang 
demikian dianggap “tidak ada”. Pendapat ini didukung oleh pasal 264 ayat 
(1) dan ayat (4) yang menegaskan:  

 

29 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan 
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm.619. 
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(1): Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus 
perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. Dan 
ayat (4) : Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang 
memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali 
wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu 
panitera membuatkan surat permintaan peninjauan kembali” 

 Berdasarkan pendapat diatas, Yahya Harahap mengkualifikasi 
bahwa syarat formil untuk dapat diterimanya permohonan peninjauan 
kembali adalah sahnya “surat permintaan”. Keabsahan “surat permintaan” 
tersebut harus sesuai dengan pasal 264 ayat (1) yang mana disandarkan pada 
alasan dasar permohonan pada pasal 263 ayat (1). Sehingga pasal 263 ayat 
(1) adalah menjadi ruh dari terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat formil 
peninjauan kembali. 

 Terhadap identifikasi syarat formil dalam pasal 263 ayat (1) ini, 
Adami Chazawi berpendapat bahwa ketentuan pasal 263 ayat (1) merupakan 
syarat formil mengajukan permintaan upaya hukum PK. Ketentuan tersebut 
jelas dan limitatif, merupakan kehendak pembentuk undang-undang, 
sehingga tidak boleh ditafsirkan yang bertentangan dengan isi dan 
maknanya. Oleh karena itu, pengadilan dilarang menafsirkan norma yang 
bertentangan dengan kehendak pembentuk undang-undang. Sementara 
ketentuan dalam ayat (2) memuat syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi 
untuk dapat diterima dan dibenarkannya pengajuan PK oleh MA. Norma 
dalam ayat (2) tidak mungkin dapat digunakan apabila pihak yang hendak 
mengajukan upaya hukum PK tidak memenuhi syarat dalam ayat (1). Norma 
ayat merupakan syarat formil tersebut, dan mutlak harus dipenuhi terlebih 
dahulu sebelum MA dapat memberikan pertimbangan hukum mengenai 
alasan materiil pengajuan permintaan PK dalam ayat (2). 30 

Pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi :” Terhadap putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan 
peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Berdasarkan bunyi ayat ini, 
Adami Chazawi berpendapat bahwa terdapat tiga syarat formil secara 
komulatif yaitu:31 

 Dapat dimintakan pemeriksaan di tingkat PK hanya terhadap 
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde) 
Hanya terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan upaya hukum 
PK, boleh diajukan PK hanya terhadap putusan yang 
menghukum/mempidana saja. 

Putusan pengadilan yang dapat diajukan peninjauan kembali 
menurut ayat ini adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. Dengan demikian maka selain putusan pengadilan 
yang demikian maka tidak dapat diajukan peninjauan kembali berdasarkan 

 

30 Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan 
Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Jakarta, Sinar Grafika, 2010 Hlm.24-25 

31 Ibid, Hlm.26 
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pasal 263 ayat (1) KUHAP ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa “hanya” 
terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetaplah yang dapat  
diajukan permintaan peninjauan kembali.  

Sementara itu, putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan 
hukum yang tetap memiliki beberapa jenis, diantaranya putusan bebas 
(vrijspraak), putusan lepas dari segala tuntutan hukum ( ontslag van alle 
rechtvervolging) dan putusan pemidanaan (veroordeling). Dalam pasal 263 ayat 
(1) KUHAP, ditegaskan bahwa “....kecuali putusan bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum,...”. Sehingga dengan demikian maka “hanya” terhadap 
putusan pemidanaanlah yang dapat diajukan peninjauan kembali menurut 
pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut. 

Kemudian mengenai pihak yang dapat mengajukan permintaan 
peninjauan kembali juga telah diatur pasal 263 ayat (1) KUHAP. Pasal 263 
ayat (1) KUHAP menegaskan mengenai orang yang berhak mengajukan 
peninjauan kembali, yaitu terpidana dan ahli warisnya. Dari penegasan 
ketentuan ini, Jaksa Penuntut Umum tidak berhak mengajukan permintaan 
peninjauan kembali. Sebabnya undang-undang tidak memberi hak kepada 
penuntut umum karena upaya hukum ini bertujuan untuk melindungi 
kepentingan terpidana. Untuk kepentingan terpidana undang-undang 
membuka kemungkinan untuk meninjau kembali putusan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, karena itu selayaknya hanya diberikan 
kepada terpidana atau ahli warisnya. Lagipula si si lain upaya hukum luar 
biasa yakni pada upaya kasasi demi kepentingan hukum, undang-undang 
telah membuka kesempatan kepada Jaksa Agung untuk membela 
kepentingan umum.  

Seandainya penuntut umum berpendapat suatu putusan pengadilan 
yang telah berkekuatan hukum tetap merugikan kepentingan umum atau 
bertentangan dengan tujuan penegakan hukum, kebenaran dan keadilan 
undang-undang telah membuka upaya hukum bagi Jaksa Agung untuk 
mengajukan permintaan kasasi demi kepentingan hukum. Oleh karena itu, 
hak mengajukan permintaan peninjauan kembali adalah merupakan hak 
timbal balik yang diberikan kepada terpidana untuk menyelaraskan 
keseimbangan hak mengajukan permintaan kasasi demi kepentingan hukum 
yang diberikan undang-undang kepada penuntut umum melalu i Jaksa Agung. 
Dengan demikian, melalui upaya hukum luar biasa, sisi kepentingan 
terpidana dan kepentingan umum telah terpenuhi secara seimbang. 32 Dalam 
perspektif ini, dapat dikatakan bahwa keseimbangan ini melahirkan sebuah 
keadilan yaitu keadilan prosedural. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berdasarkan pasal 263 ayat (1) 
yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali hanya terpidana 
atau ahli warisnya. Oleh karena itu, sekalipun ada pihak yang merasa 
dirugikan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, 
tidak dibenarkan hukum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali. 
Hal seperti ini yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 20 

 

32 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan 
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm.616. 
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Februari 1984 Reg.No.1 PK/Pid/1984. Pemohon telah mengajukan 
permintaan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 
4 Juli 1983 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemohon merasa 
keberatan atas perampasan untuk negara barang bukti kapal yang bukan 
milik terpidana, tetapi milik pemohon. Sedangkan pemohon tidak terlibat 
maupun tersangkut dalam tindak pidana yang dilakukan terpidana, oleh 
karena itu, tidak adil jika milik pemohon dirampas untuk negara sekalipun 
kapal itu telah dipergunakan terpidana sebagai alat melakukan tindak pidana. 

Tanggapan dan pututsan Mahkmah Agung atas permohonan dan 
keberatan yang diajukan pemohon,  berbunyi:”bahwa meskipun terhadap 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat 
dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, akan tetapi 
karena pemohon peninjauan kembali bukan terpidana atau ahli warisnya 
sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP maka 
permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima. 33 
 

2. SYARAT MATERIL PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN 
PIDANA 
Adapun syarat materiil pengajuan PK diakomodir dalam Pasal 263 

KUHAP yang menegaskan:  
“Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar : a. apabila terdapat 
keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu 
sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa 
putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntu tan hukum atau tuntutan 
penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan 
ketentuan pidana yang lebih ringan; b. apabila dalam pelbagai putusan 
terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau 
keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti 
itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; c. apabila putusan itu 
dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan 
yang nyata.”  
Menurut Leden Marpaung, hal tersebut  pasal 263 ayat (2) KUHAP 

inilah yang merupakan syarat materiil pengajuan upaya hukum peninjauan 
kembali (PK)/Herziening. Hanya karena alasan tersebutlah upaya hukum 
peninjauan kembali (PK)/Herziening dapat dilakukan.34 

Adapun keadaan baru yang dimaksud oleh pasal 263 ayat (2) huruf a 
adalah suatu keadaan yang sudah ada sebelum/pada saat sidang pemeriksaan 
perkara berlangsung, yang baru diketahui setelah putusan menjadi tetap. 
Keadaan tersebut bukan baru, sudah ada pada saat sidang berlangsung, 
bahkan sebelumnya. Namun baru diketahui keberadaannya dari alat-alat 
bukti yang baru diketahui/ditemukan kemudian setelah perkara diputus dan 
menjadi tetap. Alat bukti inipun sesungguhnya juga bukan alat bukti baru, 
melainkan alat bukti yang sudah ada pada saat sidang berlangsung, bahkan 

 

33 Ibid, Hlm.616-617 
34Leden Marpaung, Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, 

Jakarta, Sinar Grafika, 2004, Hlm. 75.  



20 

 

sebelumnya, namun belum diajukan dan diperiksa di sidang. 35 Keadaan baru 
tersebut dapat dijadikan dasar permintaan adalah keadaan baru yang 
mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”: 36 

Jika keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan 
pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk 
menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, 
atau Keadaan baru itu jika diketemukan dan diketahui pada waktu sidang 
berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan 
yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau  dapat 
dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan 
ketentuan pidana yang lebih ringan. 

Pelbagai putusan yang saling bertentangan menurut pasal 263 huruf 
b adalah terdapatnya dua atau lebih putusan yang saling berhubungan dan 
bersifat saling pengaruhi terhadap satu dengan yang lain secara timbal balik, 
dimana pertimbangan hukumnya atau amar putusannya saling 
bertentangan.37 Hal ini bisa terdapat pada pernyataan bahwa sesuatu telah 
terbukti, kemudian pernyataan tentang terbuktinya hal atau keadaan itu 
dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara, akan tetapi 
dalam putusan perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu 
saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lain. Misalnya, 
kemungkinan bisa terjadi saling pertentangan antara putusan perdata dengan 
putusan pidana.38 

Sementara itu menurut pasal 263 ayat (2) huruf c, Adami Chazawi 
berpendapat bahwa putusan yang memperlihatkan kekhilafan hakim atau 
kekeliruan yang nyata, merupakan kesalahan hakim dalam memutus. 
Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang menyangkut 
pertimbangan hukum dan amar putusan, dapat disebabkan oleh beberapa hal 
atau keadaan, diantaranya sebagai berikut:39 

Pertimbangan hukum putusan maupun amarnya yang secara nyata 
bertentangan dengan asas-asas hukum dan norma hukum. Sebagaimana 
contoh pada kasus terdakwa yang dipidana karena penadahan atas 
perbuatannya membeli sebuah mobil. Sesungguhnya putusan yang 

 

35 Adami Chazawi, Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Bayumedia 
Publishing, Malang, 2008, halaman 265. Dalam Adami Chazawi, Putusan Menerima PK jaksa 
= KekhilafanHakim, dalam http://hukum.kompasiana.com/2012/02/25/putusan-
menerima-pk-jaksa-kekhilafan-hakim/ diakses tgl 6 maret 2012 Pkl.07.45. 

36M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan 
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm.619.  

37 Adami Chazawi, Putusan Menerima PK jaksa = Kekhilafan Hakim, dalam 
http://hukum.kompasiana.com/2012/02/25/putusan-menerima-pk-jaksa-kekhilafan-
hakim/ diakses tgl 6 maret 2012 Pkl.07.45 

38 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan 
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm.621. 

39 Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan 
Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Jakarta, Sinar Grafika, 2010 Hlm.86-
87. 
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menghukum terdakwa tersebut bertentangan dengan asas hukum. Pembeli 
yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum. Pengaruh asas 
tersebut terhadap perkara pidana penadahan, ya itu terdakwa harus 
dibebaskan dari segala dakwaan. Unsur diketahui dan patut menduga dalam 
penggelapan tidak mungkin dapat dibuktikan dalam hal pembeli yang 
terbukti beritikad baik, disebabkan dua keadaan tersebut saling bertentangan 
dan bersifat saling mengecualikan. 

Amar putusan yang sama sekali tidak didukung oleh pertimbangan 
hukum. Tiap bunyi amar harus mempunyai dasar pertimbangan dalam 
putusan. Apabila pertimbangan hukumnya tidak mendukung amar yang 
ditarik dalam putusan, putusan itu merupakan putusan yang memperlihatkan 
kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.  

Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta ( feitelijke 
dwaling) maupun kesesatan hal hukumnya (dwaling omtrent het recht). Maksud 
kesesatan fakta, ialah putusan keliru  disebabkan hakim mempertimbangkan 
segala sesuatu keadaan yang bukan merupakan kebenaran sejati. Melainkan 
merupakan suatu keadaan semu yang diciptakan dan direkayasa menjadi 
seolah-olah kebenaran sejati. 

Pengadilan telah melakukan penafsiran suatu norma yang sec ara 
jelas melanggar kehendak pembentuk undang-undang mengenai maksud 
dibentuknya norma tersebut. Sebagai contoh, putusan MA yang menerima 
dan membenarkan permintaan PK yang diajukan penuntut umum, 
merupakan kekeliruan yang nyata. Disebabkan hakim telah 
mempertimbangkan suatu norma hukum yang secara terang benderang 
bertentangan dengan kehendak pembentuk undang-undang yang terdapat 
dalam norma pasal 263 ayat (1) KUHAP. 

Putusan yang mengakibatkan rumusan norma hukum yang sudah 
jelas, tuntas menjadi berubah atau norma yang sudah limitatif menjadi 
bertambah. Adami Chazawi juga memaparkan bahwa diluar putusan 
memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, 
disebabkan beberapa hal atau keadaan diantaranya sebagai berikut:  40 

1. Hakim membuat putusan diluar kewenangan atau melampaui 
kewenangannya. Misalnya hakim menjatuhkan putusan mengenai 
tindak pidana yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan. Hakim 
tidak berhak untuk menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana 
yang tidak didakwakan, sehingga putusan itu batal demi hukum. 

2. Pengadilan telah menafsirkan suatu norma di luar cara-cara yang 
lazim dan dikenal dalam doktrin hukum. Penafsiran suatu norma 
secara bebas, tanpa landasan teoritis dan di luar logika umum. 
Penafsiran yang merusak ( interpretatio est pervesio). 

3. Putusan dibuat atas pelaksanaan peradilan yang menyalahi prosedur. 
Misalnya putusan dibuat dan dibacakan tanpa terlebih dahulu 
dilakukan musyawarah antara para hakim yang menyalahi ketentuan 
pasal 182 ayat (3) KUHAP. Atau putusan dibacakan di sidang yang 
tidak terbuka untuk umum, melainkan diberitahukan amarnya saja 

 

40 Ibid, Hlm.88-89 
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dengan cara memanggil penuntut umum dan terdakwa menghadap 
di ruang hakim. Hal ini melanggar pasal 195 KUHAP. 
 

D. PROBLEMATIKA PASAL 263 AYAT (3) KUHAP 
Pada ayat terakhir pasal 263 KUHAP yang berbunyi “Atas dasar 

alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan 
peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan 
telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. ” 
menimbulkan perbedaan pendapat antar pakar hukum  pidana dalam 
menafsirkannya, apakah ayat ini adalah linier dengan ayat sebelumnya yang 
notabene menjelaskan hak peninjauan kembali bagi terpidana dan ahli 
warisnya ataukah berbeda yang memberikan hak kepada Jaksa Penuntut 
Umum yang secara eksplisit tidak disebutkan namun secara implisit tersirat? 
Selain itu, apakah ayat ini merupakan persyaratan materiil permintaan 
peninjauan kembali sebagaimana pasal 263 ayat (2) KUHAP?. 

Sebagaimana pendapat dari H.M.A Kuffal, bahwa 
berdasarkan bunyi pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHAP secara 
tersurat memang dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan PK 
adalah terpidana atau ahli warisnya. Akan tetapi berdasarkan 
pasal 263 ayat (3) KUHAP ternyata selain terpidana/ahli 
warisnya masih ada pihak lain yang dapat mengajukan PK yaitu 
terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap yang dalam diktumnya menyatakan bahwa 
“perbuatan yang didakwakan dinyatakan telah terbukti akan 
tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan. Dengan perkataan lain 
dalam putusan tersebut terdakwanya tidak dijatuhi 
hukuman/pidana meskipun perbuatan yang didakwakan 
dinyatakan telah terbukti, yang berarti dalam putusan tersebut, 
terdakwa dijatuhi putusan “lepas dari segala tuntutan hukum” 
(pasal 191 ayat (2) KUHAP).41  

Dalam putusan pengadilan lepas dari segala tuntutan 
hukum tersebut tidak merubah status terdakwa menjadi 
terpidana, maka dengan sendirinya terdakwa atau ahli warisnya 
tidak berhak mengajukan PK berdasarkan pasal 263 ayat (3) jo 
263 ayat (1) KUHAP. Selain itu secara rasional adalah wajar dan 
tidak mungkin seorang terdakwa yang diputus tidak dijatuhi 
pidana akan berusaha mengajukan PK dengan maksud agar ia 

 

41 H.M.A Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Malang, Universitas 
Muhammadiyah Malang Press, 2002 Hlm.140. 
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dijatuhi pidana. Kalau demikian keadaannya maka perumusan 
pasal 263 ayat (3) KUHAP ini menimbulkan suatu tanda tanya 
yang perlu mendapatkan penjelasan dan kejelasan. Untuk 
siapakah pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut dibuat atau pihak 
siapakah yang diberi hak oleh pasal 263 ayat (3) untuk 
mengajukan PK kepada MA?. Kalau pertanyaan tersebut dijawab 
bahwa yang diberikan hak mengajukan PK adalah “terpidana”, 
maka jawaban tersebut sudah jelas tidak benar, karena dalam 
putusan pengadilan yang terdakwanya tidak dijatuhi pidana 
(LDSHT) sudah jelas tidak ada terpidananya.  

Sedangkan dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang 
pengadilan yang ada hanya dua pihak yang saling berhadapan 
yaitu pihak terdakwa (dengan atau tanpa penasihat hukumnya) 
dan pihak Jaksa Penuntut Umum (yang bertindak untuk dan atas 
nama negara serta secara sekaligus mewakili korban kejahatan 
dan kepentingan masyarakat pencari keadilan pada umumnya). 
Oleh karena dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 263 ayat (3) KUHAP sudah jelas terpidananya tidak 
ada, sedangkan dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang 
pengadilan hanya ada dua pihak, maka pihak yang ada hanya satu 
yaitu pihak Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian pertanyaan 
sebagai sebagai tersebut diatas dapat dijawab bahwa yang dapat 
memanfaatkan dan berhak mengajukan PK berdasarkan pasal 
263 ayat 3 KUHAP adalah Jaksa Penuntut Umum. Sebab kalau 
terpidananya tidak ada dan masih ada pihak yang berpendapat 
bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak berhak mengajukan PK, 
maka selain pendapat tersebut sudah jelas tidak rasional juga 
dapat menimbulkan kesimpulan bahwa pasal 263 ayat (3) 
KUHAP adalah pasal yang mubazir.42 

Sementara itu Adami Chazawi43 berpendapat bahwa 
alasan mengajukan permintaan PK yang dimaksud dalam pasal 
263 ayat (3) KUHAP, sukar untuk disebut sebagai syarat materiil 
PK. Menurut Andi Hamzah ketentuan ini hanya berarti untuk 

 

42 Ibid, Hlm.145. 
43 Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan 

Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Jakarta, Sinar Grafika, 2010 Hlm.89 
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rehabilitasi nama terdakwa belaka.44 Pandangan Andi Hamzah ini 
benar, dalam hal apabila kemudian pertimbangan putusan dalam 
putusan semula yang menyatakan suatu perbuatan yang 
didakwakan telah terbukti, maka akan diperbaiki oleh MA dalam 
putusan PK. Selanjutnya menghapuskan pertimbangan hukum 
semacam itu, lalu mengubahnya menjadi pertimbangan hukum 
bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti, bukan sebaliknya, 
mengubah amar pembebasan menjadi dipidana atas 
pertimbangan hukum yang menyatakan perbuatan terbukti 
tersebut.45 

Adami Chazawi46 lebih lanjut menjelaskan pendapatnya 
bahwa ketentuan mengenai alasan mengajukan permintaan PK 
menurut ketentuan pasal 263 ayat (3) tidak perlu diindahkan. 
Anggap saja ketentuan yang tidak berguna. Artinya, bahwa untuk 
mengajukan permintaan PK menggunakan salah satu diantara 
tiga alasan dalam ayat (2) sudahlah cukup. Ketentuan dalam ayat 
(3) tersebut harus dianggap tidak berlaku. Alasannya ialah pada 
asas “dalam hal yang kontradiktif selalu harus memilih yang 
menguntungkan terdakwa”. Apabila terdapat dua atau lebih 
aturan hukum pidana mengenai hal yang sama tetapi saling 
bertentangan, maka yang berlaku adalah aturan yang 
menguntungkan terdakwa.  

Demikian juga berdasarkan asas in dubio pro reo yang 
maksudnya bahwa dalam hal terdapat keraguan, harus memilih 
yang paling menguntungkan terdakwa. Oleh karena itu 
ketentuan yang beraku dan wajib ditegakkan hakim ialah pasal 
266 ayat (2) KUHAP, bukan ketentuan yang merugikan 
terdakwa/terpidana. Asas inilah yang menjiwai ketentuan dalam 
pasal 1 ayat (2) KUHP, atau di luar KUHP misalnya pasal 18 
ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Asas 
legalitas saja bisa disimpangi oleh asas “selalu menguntungkan 
terdakwa” apalagi ketentuan hukum acara yang obscuur seperti 
halnya bunyi pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut. 

 

44 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, 
Hlm.300 dalam Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan 
Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Jakarta, Sinar Grafika, 2010 Hlm.89. 

45 Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan 
Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Jakarta, Sinar Grafika, 2010 Hlm.89-90  

46 Ibid, Hlm.93. 
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P.A.F.Lamintang menafsirkan pemidanaan yang 
dimaksud dari rumusan pasal 263 ayat (3) KUHAP adalah 
penjatuhan pidana atau straf, seperti pidana penjara, pidana 
kurungan atau pidana denda dan  bukan penindakan atau 
maatregel, seperti pengembalian orang yang bersalah kepada 
orang tuanya, walinya, atau orang yang mengurusnya ataupun 
penempatan dari orang yang bersalah di bawah pengawasan 
pemerintah.47 

Ada juga pakar hukum yang menganggap rumusan pasal 
263 ayat (3) KUHAP sebagai hal yang aneh. Salah satunya 
Sidabutar berpendapat yang sama. Beliau menyatakan bahwa 
“ketentuan ayat (3) kurang masuk akal. Dengan alasan bahwa 
dengan telah dibebaskan oleh putusan semula, apakah mungkin 
orang itu mengajukan PK, mengingat PK hanya boleh 
dimintakan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan 
yang mempidana saja?”48 

Sementara itu Yahya Harahap berpendapat, pasal 263 
ayat (3) KUHAP secara tegas ditentukan bahwa terhadap 
putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap dapat diajukan 
permohonan peninjauan kembali apabila dalam putusan tersebut 
dinyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti 
tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan, dan apabila dikaji putusan 
demikian hanya terjadi jika terdapat kekhilafan hakim atau dalam 
hal putusan lepas dari tuntutan hukum sebab dalam putusan 
lepas dari segala tuntutan hukum diprasyaratkan meskipun 
perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti tetapi terdakwa 
tidak dapat dipidana dengan dasar adanya alasan “pemaaf” dan 
alasan “pembenar”.  

Alasan tersebut ternyata sama dengan alasan yang 
digunakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam 
penerapan pasal 244 KUHAP.49 Dimana untuk dapat Jaksa 
melakukan kasasi kepada Mahkamah  Agung atas vonis bebas 
murni yang diterima oleh Agusrin di Pengadilan Negeri Jakarta 

 

47 P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, Op Cit, Hlm.534. 
48 Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan 

Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Jakarta, Sinar Grafika, 2010 Hlm.91. 
49 Penerapan pasal 244 KUHAP berdasarkan Yurisprudensi MA ini telah 

mendapatkan penguatan dari Mahkamah Kostitusi sebagaimana diberitakan dalam Media 
Indonesia, Gugatan Agusrin Najamudin Ditolak MK, Jum’at, 16 Maret 2012  
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Pusat. Melalui kasasi yang diajukan, MA menghukum Agusrin 4 
tahun penjara. Yusril Ihza Mahendra mengajukan gugatan 
kepada Mahkamah Konstitusi sebab Agusrin merasa dirugikan 
dengan adanya pasal 67 dan pasal 244 Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah disalah tafsirkan 
oleh Jaksa dalam menangani kasusnya. Ketua Majelis Hakim 
Mahfud MD menjelaskan MK tidak berwenang untuk menilai 
konstitusionalitas yurisprudensi MA. Hal ini didasarkan pada 
putusan MA Reg Nomor 275/Pid/1983 mengenai adanya 
pembagian putusan diterima permohonan kasasi terhadap 
putusan bebas disyaratkan pembebasan tersebut sebenarnya 
merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau jika 
melampaui batas wewenangnya, dalam hal demikian Mahkamah 
Agung berpendapat bahwa putusan bebas tersebut bukan 
merupakan putusan bebas murni, sehingga dengan demikian 
standar hukum yang menyingkirkan pasal 244 KUHAP tersebut 
seharusnya dapat pula diterapkan dalam permohonan peninjauan 
kembali dengan persyaratan yang sama, yaitu apabila putusan 
bebas tersebut adalah bebas tidak murni. 

Tidak mudah memberi penafsiran atau kontruksi hukum 
terhadap pasal 263 KUHAP. Kesulitan itu disebabkan pasal 263 
KUHAP telah mengatur secra “limitatif” siapa yang dapat 
mengajukan peninjauan kembali, hanya terpidana dan ahli 
warisnya, tidak termasuk penuntut umum. Sehubungan dengan 
itu, tidak dapat dimengerti “relevansi” dan “urgensi” pasal 263 
ayat (3) KUHAP yang keberadaannya benar-benar 
membingungkan (confuse) dan ambiguitas. Selain itu tujuannya 
juga tidak jelas, karena tidak dimengerti apa yang dikehendaki 
pasal 263 ayat (3) itu. Secara samar seolah-oleh pasal 263 ayat 
(3) membuka pintu mengajukan peninjauan kembali terhadap 
putusan bebas. Jika demikian halnya, ditinjau dari segi relevansi 
dan bebas dalam dua jenis, yakni putusan bebas murni dan bebas 
tidak murni yang kemudian menjadi yurisprudensi. Dalam 
beberapa putusan, menurut Mahfud, MK memang telah 
menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 
1945 secara bersyarat karena adanya ketidakpastian hukum yang 
timbul dari ragam penafsiran suatu norma. Namun dalam 
petitum permohonan pemohon yang dipermasalahkan bukanlah 
pertentangan norma suatu undang-undang terhadap UUD 1945, 
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melainkan tafsir-tafsir atas isi suatu UU yang melahirkan 
yurisprudensi MA.  

Urgensinya dihubungkan dengan criminal justice system 
yang diatur KUHAP, instansi yang tepat untuk itu adalah 
penuntut umum. Tujuannya, agar dapat dikoreksi dan diluruskan 
putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan oleh peradilan 
peninjauan kembali. Namun relevansi, urgensi dan tujuan untuk 
itu tidak mungkin terealisasi, karena pasal 263 itu sendiri tidak 
memberi hak dalam bentuk apapun serta tidak memasukkan 
penuntut umum sebagai pihak yang dapat mengajukan 
peninjauan kembali. 

 
E. PANDANGAN ISLAM TENTANG PENINJAUAN 

KEMBALI 
Prinsip adanya peninjauan kembali dalam hukum pidana 

Islam terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap telah ada sejak bangsa arab terdahulu, 
khususnya pada masa pemerintahan Turki Usmani. Adapun 
bentuk peradilan Turki Usmani pada masa sebelum Tanzimat 
yakni: a. Al-Jūz’iyāt (Mahkamah Biasa atau Rendah), yang 
bertugas menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. b. 
Mahkāmāh al-Istī’nāf (Mahkamah Banding), yang bertugas 
meneliti dan mengkaji perkara yang sedang terjadi. c. Mahkāmāh 
al-Tāmāyz aū al-Nāqd wa al-Ibrām (Mahkamah Tinggi), yang 
bertugas memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan 
dalam menetapkan hukum. d. Mahkāmāh al-Istī’nāf al Ũlyā 
(Mahkamah Agung), yang langsung di bawah pengawasan Sultan. 
Lembaga istī’nāf tidak hanya ada pada peradilan Turki Usmani, 
pada peradilan Mesir-pun telah ada. Pada masa peemrintahan 
Ismail Pasya, dibentuk beberapa tingkatan mahkamah 
(pengadilan) yang mempunyai tugas dan wewenang masing-
masing, diantaranya: 
a.  Majelis Aqlāmid Dā’awī  
b.  Majelis Dā’wīl Balād  
c.  Majelis Markāz, tugasnya menimbang kembali perkara-

perkara yang telah diputuskan oleh kedua majelis diatas.  
d.  Majelis Ibtīdāi (pengadilan rendah)  
e.  Majelis Istī’nāf, tugasnya menimbang kembali perkara -

perkara yang telah diputuskan pengadilan sebelumnya.  
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f.  Majelis Al-Ahkām, berkedudukan di Kairo, bertugas 
menimbang kembali perkara di bawahnya.  

g.  Majelis Tījārah, memutus perkara yang ada sangkut-pautnya 
dengan perdagangan.  

Putusan yang telah diputus oleh qādi dapat diajukan 
revisi ke lembaga istĩ’nāf. Permohonan revisi ke lembaga istĩ’nāf 
dapat di lakukan oleh perorangan (individu) atau lembaga, yang 
menganggap hak dan/atau kewenangannya dirugikan oleh hasil 
putusan tersebut. Berdasarkan prinsip ini, orang berperkara yang 
telah mendapatkan keputusan hukum atas suatu kasus di 
pengadilan tingkat pertama, boleh mengajukan kasus itu lagi ke 
pengadilan yang lebih tinggi alias naik banding untuk 
mendapatkan keputusan hukum lagi atas kasus tersebut. 
Pengadilan yang lebih tinggi ini mempunyai kemerdekaan atau 
kebebasan untuk menentukan, apakah keputusan pertama atas 
kasus itu (hasil pengadilan sebelumnya) dikukuhkan , diganti, 
atau dibatalkan. 

Prinsip ini telah dikenal luas dalam semua undang-
undang positif. Prinsip ini mempunyai faedah yang penting. Ia 
mendorong qodhi/hakim untuk berhati-hati dan mengerahkan 
usaha maksimal dalam menangani kasus yang diajukan 
kepadanya. Karena hakim tersebut tahu bahwa hukum yang ia 
putuskan akan mungkin ditampakkan/diperlihatkan lagi di 
kemudian hari (di pengadilan banding), jika ternyata ada  
kekeliruan dalam keputusannya itu. Sehingga hal ini mendorong 
sang hakim untuk berijtihad dan melakukan penelitian secara 
mendalam agar hukum yang ia putuskan tidak diganti atau 
dianulir.50 

Putusan yang adil merupakan suatu kebenaran dan 
kebenaran merupakan tujuan utama dalam lembaga peradilan 
yang bebas. Hakim sebagai pemutus suatu perkara, selalu 
berlindung dan mengharap ridho Allah agar hukum yang 
ditetapkan memiliki rasa keadilan. Dengan keadilan segala 
cabangnya, baik keadilan kehakiman yang tidak membedakan 
antara seorang lain, antara yang kaya dengan yang miskin, antara 
yang berbangsa tinggi dan yang tidak, maupun keadilan yang 

 

50 Teungku Muhammad Hasbi as-Siddiqy, Beberapa Permasalahan Hukum Islam, 
cet. Ke-1 (Jakarta: Tintamas, t.t.), hlm. 11. 
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mutlak, yang tidak membedakan antara yang musuh dan yang 
bukan musuh, keadilan itu wajib di terapkan di dalam kehidupan 
bermasyarakat.51  

Dalam hukum Islam, apabila suatu putusan kemungkinan 
terjadinya kesalahan atau mengandung perselisihan yang 
dijatuhkan oleh qādī, maka putusan tersebut akan dibatalkan 
oleh qādĩ qūdāh, selanjutnya qādī qūdāh atau wakilnya diberi hak 
untuk meninjau kembali semua putusan pengadilan dibawahnya, 
untuk membatalkan putusan yang apabila tidak benar, atau 
membetulkan putusan yang perlu dibetulkan, dan jika putusan 
itu telah benar, maka ditetapkan sebagaimana adanya.52 

Setelah Ali mengadili dan memutuskan hukum perkara 
yang mereka sengketakan, kemudian mereka tidak mau 
menerima putusan tersebut, dan mereka pergi ke hadapan 
Rasulullah SAW, dan mereka mengajukan perkara mereka 
kepadanya, setelah Rasulullah SAW mendengar keterangan 
mereka, maka beliau membenarkan putusan yang telah 
dijatuhkan oleh Ali. Fiqih Islam dimasa lalu telah mengenal cara -
cara peninjauan kembali suatu putusan, yaitu adanya ketentuan 
bahwa putusan hakim tidak boleh dimintakan penguatannya di 
empat tempat dan dapat dibatalkan apabila putusan itu menyalai 
ijmā’ ulāma atau menyalahi kaidah-kaidah atau nās yang jelas 
atau qişās, kecuali apabila putusan itu mempunyai landasan 
(dalil) penentang yang kuat. Di kalangan Fuqaha pun  
menyatakan: “Sesungguhnya putusan hakim apabila diajukan 
kehadapan hakim lain, kemudian nampak adanya kesalahan yang 
nyata, maka putusan tersebut boleh ditolak dan dibatalkan, serta 
diterangkan dasar-dasar penolakan atau pembatalannya itu. Sifat 
hukum Islam adalah bersifat umum, artinya bahwa sifat dan 
pandangan ditujukan secara keseluruhan, tidak pada hal-seihwal 
dan tidak pada orangseorang, melainkan kepada semua ihwal, 
kepada semua orang, dan kepada semua masyarakat. Baik dalam 
hal perkara perdata maupun pidana. Pembenaran untuk 
mempergunakan akal budi dalam memahami dan untuk 
kemudian melaksanakan ajaran dan hukum Islam berdasarkan 
prinsip, bahwa pelaksanaan hukum Islam itu dapat berubah atau 

 

51 Muhammad Salam Madkur, Al-Qādā fī al-Islām, (Kairo: Dār an-Nahdah, t.t.), 
hlm 23 

52  
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berbeda dengan perbedaan zaman, tempat dan budaya. 
Peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap dalam hukum pidana Islam adalah 
pembetulan putusan hakim menuju keadilan yang diharapkan 
oleh semua orang. Maka dalam hal ini apabila hakim memeriksa 
perkara ia akan terus berusaha agar putusannya nanti sedapat 
mungkin diterima oleh masyarakat, atau setidaktidaknya 
lingkungan orang yang dapat menerima putusannya itu seluas 
mungkin.  
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BAB III 
KEWENANGAN DAN FUNGSI MAHKAMAH AGUNG   

DALAM  MEMERIKSA  PERKARA PENINJAUAN KEMBALI 
 

A. KEWENANGAN DAN FUNGSI MAHKAMAH AGUNG  
Mahkamah Agung, sebagai lembaga negara yang didirikan pada 

tanggal 19 Agustus 1945, adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang 
mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan cabang-cabang kekuasaan 
lainnya. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 53 
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, bebas, tidak 
bergantung pada kekuasaan lainnya. Kekuasaan mana digunakan untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, agar 
dapat tercipta dan terpelihara ketertiban masyarakat. 54 

Pada saat ini Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan 
kehakiman di Indonesia bersama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah 
Agung menaungi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan 
peradilan tata usaha negara. Sebagai lembaga negara yang menjalankan 
kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi yaitu 
sebagai berikut :55 

1. Fungsi Peradilan 
2. Fungsi Pengawasan 
3. Fungsi Mengatur 
4. Fungsi Nasehat 
5. Fungsi Administratif 

Mahkamah Agung memiliki fungsi peradilan, artinya Mahkamah 
Agung juga menjalankan fungsi mengadili. Sebagai lembaga yang menaungi 
badan-badan peradian tentunya Mahkamah Agung berada di posisi yang 
tertinggi. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi 
menjalankan tugas mengadili kasasi dari suatu perkara dan bertugas untuk 
membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan 
peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang 
diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. 
Disamping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung 
berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir 
mengenai semua sengketa tentang kewenangan mengadili. permohonan 
peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap (Pasal 28, 29, 30, 33 dan 34 Undang-undang Tentang 

 

53 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 24 
ayat (1). 

54M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan 
Kembali Perkara Perdata, ed. 1, cet. 4, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014). hlm. 1.  

55Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://www. 
mahkamahagung.go.id/>, diunduh tanggal 1 Juni 2015. 
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Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004), dan semua sengketa yang timbul 
karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik 
Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 
Undang-Undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985). Erat kaitannya 
dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang 
menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-
Undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) 
bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 dan 
Pasal 31A Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang 
telah mengalami perubahan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2009). 

Selanjutnya, Mahkamah Agung memiliki fungsi pengawasan, yaitu 
terhadap jalannya peradilan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan 
tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan 
tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-Pengadilan diselenggarakan 
dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang 
sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim 
dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 2, Pasal 3 Pasal 18 dan 
Pasal 25 Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 
2009).  

Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan 
pengadilan dan tingkah laku para Hakim serta perbuatan pejabat pengadilan 
dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok 
kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan 
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta 
keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta 
memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa 
mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung 
Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
No. 5 Tahun 2004 yang telah mengalami perubahan sesuai Undang-Undang 
No. 3 Tahun 2009). Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap 
Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 
36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). 

Sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi Mahkamah Agung 
mempunyai fungsi mengatur. Fungsi mengatur tersebut diperlukan bagi 
kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum 
cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai 
pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang 
diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Mahkamah Agung 
dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk 
mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-Undang. (Pasal 5 dan 
Pasal 8 Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 
2009, Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985). 

Mahkamah Agung juga memiliki fungsi untuk memberikan nasihat -
nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi 
Negara lain (Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 
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1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku 
Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 
Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya 
Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 
Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan 
pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga 
rehabilitasi.  

Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum 
mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan Perundang-
undangan yang mengatur pelaksanaannya. Selain itu, Mahkamah Agung 
berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada 
pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 38 Undang-Undang 
No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

Mahkamah Agung pun turut melaksanakan fungsi administratif 
melalui badan-badan peradilan yang pada saat ini sudah berada dibawah 
naungan satu atap Mahkamah Agung. Badan-badan administratif tersebut 
yaitu Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan 
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, fungsi administratif ini meliputi 
susunan organisasi, baik tata administrasi kepegawaian dan tata administrasi 
kepaniteraan, termasuk pula administrasi finansial.  

 
B. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Upaya Hukum 

Peninjauan Kembali 
Selain  tugas  pokok  untuk  menerima,  memeriksa  dan mengadili 

serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 
18 ayat (2) Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 
2009 serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah 
Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-
undang. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 
menguji peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang, dan 
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang salah 
satunya mengadili peninjauan kembali terhadap putusan yang telah 
berkekuatan hukum tetap. 

Pendapat dari Sudikno Mertokusumo mengenai peninjauan kembali 
adalah bahwa “peninjauan kembali merupakan upaya  hukum terhadap putusan 
tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan diluar hadir tergugat (verstek), dan yang 
tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan”.56 Sedangkan 
menurut Soedirjo adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk 
memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim 
yang pada umumnya tidak dapat digugat lagi.57 Atas suatu putusan yang 

 

56 R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan, Cet. 1, 
(Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hal. 92. 

57Soedirjo, Peninjuan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan Makna, (Jakarta : 
Akademika Pressindo, 1986), hal. 11.  
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telah berkekuatan hukum tetap, pencari keadilan dapat mengajukan 
peninjauan kembali terhadap putusan tersebut.  

Pada masa kekuasaan pemerintah Hindia Belanda (1848-1940) 
terdapat konsep yang serupa dengan peninjauan kembali yaitu konsep 
memeriksa kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap dikenal dengan istilah Herziening van Arresten en Vonnissen58 dengan 
lembaga Herziening sebagai pelaksana proses pemeriksaan yang diatur dalam 
Reglement op de  Strafverordering , title 18, pasal 365 sampai dengan pasal 360.  
Ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Wetboek van Strafvordering 
title 18 pasal 457 sampai dengan pasal 481.59 Lembaga herziening didalam 
hukum diartikan sebagai upaya hukum yang mengatur tentang cara untuk 
melakukan peninjauan kembali suatu putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum yang tetap.60 Sedangkan menurut J.C.T. 
Simorangkir, herziening adalah peninjauan kembali terhadap putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; revisi. 61 

Konsep serupa juga terdapat dalam acara perdata sebagai request 
civiel. Ketentuan pelaksanaan semula diatur dalam pasal  385 Reglement of de 
Burgerlijk Rechtsvordering  (Rv.) yang mengatur sistem proses beracara yang 
disebut request civiel atau rekest civiel yang menurut Mariane Termorshuizen sama 
dengan peninjauan kembali. Request civiel yang diatur dalam pasal 385 Rv. ini 
adalah permohonan mengulang perkara beralasan luar biasa. 62 Alasan untuk 
melakukan upaya hukum request civiel terdiri atas : 

1. putusan didasarkan pada penipuan atau tipu muslihat pihak lawan;  
2. jika diputus mengenai hal yang tidak dituntut;  
3. jika diputus melebihi yang dituntut; 
4. jika ada kelalaian memberi putusan tentang sebagian dari tuntutan;  
5. jika terdapat dua putusan yang saling bertentangan;  
6. putusan dijatuhkan berdasarkan surat yang diakui kemudian palsu;  
7. ditemukan novum berupa surat-surat yang bersifat menentukan. 

Reglement op de Strafverordering dan Reglement op de Burgerlijk 
Rechtsvordering adalah Undang-Undang yang diberlakukan untuk golongan 
Eropa dan Timur Asing yang tinggal di Jawa dan Madura. Bagi pribumi 
berlaku Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de 
Buitengewesten (RBg.) yang tidak mengatur mengenai herziening atau request 
civiel sehingga pada dasarnya tidak ada payung hukum bagi pribumi bangsa 
Indonesia untuk melakukan herziening atau request civiel pada saat itu. 

Semula dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 1969 tanggal 19 Juli 1969 yang memungkinkan 
diajukannya permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah 

 

58  Hendrastanto Yudowidagdo, Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia, 
(Jakarta : Bina Aksara, 1987), hal. 234. 

59 Soedirjo, op.cit., hal. 14.  
60 Hadari Djenawi Tahir, Bab Tentang Herziening Di Dalam KUHAP, (Bandung: 

Alumni, 1982), hal. 8,9. 
61J.C.T. Simorangkir, dkk., Kamus Hukum, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hal.32  
62 Kamus Hukum Belanda Indonesia, (Jakarta : Djambatan, 1999), hal. 357. 
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memperoleh kekuatan hukum tetap. Tetapi dengan Surat Edaran Mahkamah 
Agung tersebut Nomor 18 Tahun 1969 tanggal 23 Oktober 1969, menunda 
berlakunya Peraturan Mahkamah Agung tersebut dengan alasan masih 
diperlukan peraturan lebih lanjut misalnya mengenai biaya perkara yang 
memerlukan persetujuan Menteri Keuangan. Kemudian dengan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 30 November 18 Tahun 
1971, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 dan surat edaran 
tersebut dicabut, dan menentukan bahwa permohonan peninjauan kembali 
mengenai perkara perdata dapat diajukan request civiel , dengan bercermin 
kepada Reglement op de Burgerlijke Rechtrsvordering , sedangkan mengenai 
perkara pidana tidak dapat diajukan karena belum ada Undang-undangnya.63 

Pada saat kasus Sengkon dan Karta mencuat, belum ada Undang-
Undang yang mengatur pelaksanaan peninjauan kembali terhadap putusan 
yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini kemudian menjadi latar 
belakang dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 
Tentang Peninjauan Kembali Dalam Acara Pidana yang kemudian 
dimasukkan menjadi ketentuan pasal 263 sampai dengan 269 Undang -
Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP).64 Dibentuknya lembaga peninjauan kembali ini ditujukan 
bagi kepentingan terdakwa saja, bukan kepentingan negara atau korban. 
Dilihat dari latar belakang dibuatnya aturan ini, substansi yang ingin 
ditonjolkan adalah adanya miscarriage of justice yang dilakukan negara terhadap 
penduduk yang tidak  berdosa, dimana tidak ada upaya hukum biasa yang 
mampu memperbaikinya.65 

Adapun prinsip-prinsip umum peninjauan kembali berdasarkan 
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung y ang 
kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 serta 
disempurnakan dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 yaitu bahwa yang 
dapat dimohonkan pengajuan peninjauan kembali adalah putusan yang telah 
berkekuatan hukum tetap; putusan yang dapat diajukan permohonan 
peninjauan kembali adalah putusan perkara kontentiosa atau putusan 
perkara sengketa antar partai (pihak); permohonan peninjauan kembali 
hanya dapat diajukan satu kali; permohonan PK tidak menangguhkan atau 
menghentikan Eksekusi; permohonan peinjauan kembali dapat dicabut 
apabila peninjauan kembali tersebut belum diputus; peninjauan kembali 
adalah kewenangan absolut Mahkamah Agung; dan Putusan peninjauan 
kembali adalah putusan tingkat pertama dan terakhir. 66Permohonan 
peninjauan kembali yang diatur dalam perkara perdata maupun yang diatur 

 

63 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Ed. II, (Jakarta : Sinar Grafika, 
2008), hal. 304. 

64 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum. Cet. 2. 
(Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hal. 308. 

65 Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana : Penegakan 
Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal. 8. 

66 M. Yahya Harahap. op.cit., hlm. 441,449. 

 



36 

 

dalam perkara pidana, hanya dapat diajukan satu kali sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya “Terhadap putusan Peninjauan 
Kembali tidak dapat diajukan peninjauan kembali”. Mahkamah Agung melalui 
SEMA No. 10 Tahun 2009 tentang Peninjauan Kembali menegaskan 
kembali mengenai bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara 
yang sama yang diajukan lebih dari satu kali baik dalam perka ra perdata 
maupun perkara pidana bertentangan dengan Undang-Undang. 

Ketentuan mengenai peninjauan kembali perkara pidana yang diatur 
dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) pada intinya menyebutkan bahwa peninjauan kembali d apat 
diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali baru bisa diajukan ke Mahkamah 
Agung setelah semua upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi telah 
tertutup untuk dilakukan. peninjauan kembali dapat diajukan terhadap 
semua putusan pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi 
maupun Mahkamah Agung, dengan persyaratan bahwa putusan instansi 
pengadilan sebagaimana tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap. Putusan pengadilan negeri dapat diajukan peninjauan kembali dengan 
syarat bahwa putusan pengadilan negeri tersebut telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap dan telah tertutup upaya hukum biasa untuk melakukan 
banding ke pengadilan tinggi. Demikian pula putusan pengadilan tinggi y ang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah tertutup upaya hukum 
biasa untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.  

Demikian pula terhadap putusan Mahkamah Agung dapat diajukan 
peninjauan kembali, setelah putusan Mahkamah Agung tersebut telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Mempunyai kekuatan hukum tetap 
berarti telah dibacakan putusan pengadilan terhadap terdakwa didepan 
sidang terbuka untuk umum, dan ditandai pula dengan telah 
diberitahukannya secara sah putusan pengadilan tersebut kepada terdakwa, 
maka sejak saat itu terbuka jalan untuk meminta/mengajukan peninjauan 
kembali, baik terhadap putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun 
Mahkamah Agung.67 

Peninjauan kembali tidak dapat diajukan apabila putusan instansi 
pengadilan tersebut menyatakan terdakwa bebas ( vrijspraak) dan lepas dari 
segala tuntutan hukum (onslag van alle  rechtsvervolging). Dasar pertimbangan 
bahwa putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat 
diajukan peninjauan kembali adalah bahwa upaya hukum luar biasa 
peninjauan kembali adalah semata-mata untuk kepentingan terpidana untuk 
membela hak-haknya agar terpidana tersebut terlepas dari kekeliruan 
pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya.68 

 

67 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP - 
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Ed. II, Cet. XI, (Jakarta 
: Sinar Grafika, 2009), hal. 615. 

68 Ibid. 
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Alasan pertama dapat diajukannya suatu peninjauan kembali adalah 
adanya keadaan atau bukti baru (novum). Keadaan/bukti baru yang menjadi 
landasan diajukannya peninjauan kembali tersebut adalah yang mempunyai 
sifat dan kualitas "menimbulkan dugaan kuat" :  

1) Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan 
dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor 
dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas 
dari segala tuntutan hukum 

2) Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang 
berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untukmenjatuhkan 
putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat 
diterima 

3) Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan 
dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.  
Alasan kedua yang dapat digunakan sebagai dasar permintaan 

peninjauan kembali adalah apabila dalam putusan terdapat pertentangan. 
Misalnya saja ada suatu pernyataan tentang sesuatu hal telah terbukti, 
dimana pernyataan tersebut menjadi dasar dan alasan putusan dalam suatu 
perkara (pidana). Akan tetapi dalam putusan lain hal atau keadaan yang 
dinyatakan terbukti menyebabkan pertentangan dengan putusan perkara 
lainnya (perdata). Alasan ketiga yang dapat dijadikan dasar mengajukan 
permohonan peninjauan kembali adalah apabila dalam putusan terdapat 
dengan jelas ataupun terlihat dengan nyata kekhilafan hakim atau kekeliruan 
hakim.69 

Pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali disebutkan 
dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu terpidana atau ahli warisnya. 70 Selain 
dari terpidana dan ahli warisnya, maka permohonan peninjauan kembali 
harus dinyatakan tidak dapat diterima. Mengenai kedudukan prioritas dalam 
mengajukan peninjauan kembali antara terpidana dengan ahli warisnya, 
Undang-Undang tidak menyebutkan siapa yang lebih diutamakan antara 
terpidana dengan ahli warisnya dalam mengajukan peninjauan kembali. 
Walaupun terpidana masih hidup dan sedang menjalani hukuman, ahli waris 
dapat langsung mengajukan peninjauan kembali. Hak ahli waris untuk 
mengajukan peninjauan kembali adalah hak yang diberikan Undang-Undang 
kepada ahli waris terpidana demi untuk membela kepentingan/hak-hak 
terpidana sesuai prosedur hukum yang berlaku.  

Namun apabila yang meminta/mengajukan peninjauan kembali 
tersebut adalah terpidana sendiri, kemudian sebelum peninjauan kembali 
tersebut diputus oleh Mahkamah Agung, terpidana meninggal dunia, maka 
menurut Pasal 263 ayat (2) KUHAP, hak untuk meneruskan 
permintaan/pengajuan peninjauan kembali tersebut "dilanjutkan" oleh ahli 
waris. Pasal 263 ayat (2) KUHAP ini bukan hanya berlaku pada tahap 
permohonan peninjauan kembali berada di Mahkamah Agung, tetapi berlaku 

 

69 Ibid., hlm. 619,622. 
70 Andi Softan  dan  Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, cet. II, (Jakarta 

: Kencana, 2014), hal. 292. 
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juga pada permohonan peninjauan kembali yang masih berada pada tahap 
pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri, atau pada tahap permohonan 
peninjauan kembali belum dikirimkan pengadilan negeri kepada Mahkamah 
Agung. Bahwa proses hukum permohonan peninjauan kembali ini dapat 
dikuasakan oleh terpidana atau ahli warisnya kepada kuas a hukumnya.71 

Pengajuan permohonan peninjauan kembali diatur dalam pasal 264 
ayat (2) jo. pasal 245 ayat (2) KUHAP yaitu sebagai berikut :  

Permohonan peninjauan kembali baik tertulis maupun lisan 
diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang memutus perk ara tersebut 
pada tingkat pertama beserta alasan-alasan yang mendasari permohonan 
peninjauan kembali tersebut. 

Setelah mencatat permohonan tersebut dalam sebuah surat 
keterangan yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon, surat 
keterangan tersebut dilampirkan dalam berkas perkara untuk dilakukan 
pemeriksaan dalam persidangan resmi dan terbuka untuk umum 

Sebelum berkas dikirim ke Mahkamah Agung, pasal 265 KUHAP 
menugaskan Pengadilan Negeri yang bersangkutan memeriksa permintaan 
peninjauan kembali tersebut dalam persidangan dengan dihadiri pemohon 
dan jaksa penuntut umum. Setelah persidangan selesai dibuat berita acara 
pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera.  

Berdasarkan berita acara itu dibuatlah berita acara pendapat yang 
ditandatangani oleh hakim dan panitera. Ketua pengadilan segera 
melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara 
semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada 
Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampa ikan kepada 
pemohon dan jaksa. Jika perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah 
putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus 
dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan 
disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.42  

Dalam hal permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan 
bahwa permintaan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diterima dengan 
disertai dasar alasannya. Jika Mahkamah Agung berpendapat bahwa 
permintaan peninjauan kembali tersebut dapat diterima untuk diperiksa, 
maka berlaku ketentuan sebagai berikut.72 

1. apabila alasan pemohon tidak dibenarkan maka Mahkamah Agung 
harus memutus bahwa permohonan peninjauan kembali tersebut 
ditolak dan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali 
tersebut tetap berlaku disertai dengan dasar pertimbangannya.  

 

71 M. Yahya Harahap, op.cit., hal. 618. 
72 Indonesia. Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258. Pasal 265 ayat (1) s.d. ayat (5). 
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2. apabila alasan pemohon dibenarkan maka Mahkamah Agung harus 
membatalkan putusan yang diminta peninjauan kembali tersebut 
dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa putusan bebas, 
putusan lepas dari tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima 
tuntutan penuntut umum, atau putusan dengan menerapkan 
ketentuan pidana yang lebih ringan. 
Putusan peninjauan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah 

Agung harus memenuhi asas-asas yang melekat pada upaya hukum 
peninjauan kembali yaitu, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak boleh 
melebihi putusan yang dimintakan peninjauan kembali (Pasal 266 ayat (3) 
KUHAP); bahwa permohona peninjauan kembali tidak menangguhkan 
pelaksanaan putusan (Pasal 268 ayat (1) KUHAP); dan bahwa permohonan 
peninjauan kembali atas suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap hanya 
dapat dilakukan satu kali saja (Pasal 268 ayat (3) KUHAP).  

 
C. Kewenangan Mahkamah Agung Atas Upaya Peninjauan 

Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-
IX/2013 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2013 adalah 

putusan atas permohonan uji materiil atas pasal 268 ayat (3) UU Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 
28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang diajukan oleh pemohon Antasari Azhar. Antasari azhar didakwa 
didakwa melakukan pembunuhan berencana dan dijerat dengan Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP pasal 340 dengan ancaman 
hukuman maksimal hukuman mati. Antasari Azhar mengajukan permohonan 
uji materiil terhadap pasal 268 ayat (3) KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3), 
Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah permohonan 
peninjauan kembali yang diajukannya ke Mahkamah Agung dinyatakan 
ditolak. 

Putusan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya yang mengabulkan 
permohonan pengujian terhadap ketentuan pembatasan peninjauan kembali 
sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 
tentang KUHAP dengan menyatakan bahwa pasal 268 ayat (3) Undang-
Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga pasal 268 
ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP tersebut tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Segera setelah diputuskannya 
permohonan uji materiil  tersebut, pro dan kontra terhadap putusan tersebut 
muncul dengan segala argumentasinya. Persoalan klasik hukum, yaitu 
mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum kembali menemukan 
ruang perdebatan. Terlebih lagi ketika argumentasi yang muncul terha dap 
pembatasan upaya hukum peninjauan kembali tersebut mengerucut pada 
persoalan keadilan, seolah rasa keadilan berbenturan dengan kepastian 
hukum. 
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Dalam Program Dialog Hukum Komisi Hukum Nasional (KHN),73 
bertema “Antisipasi Salah Tafsir Putusan MK Tentang Peninjauan 
Kembali”, di Ruang Pertemuan Perpustakaan KHN, Lantai 2, Jl. 
Diponegoro, Jakarta, Rabu 19 Maret 2014, Mardjono Reksodiputro 
menyatakan setuju terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 
Dengan adanya putusan tersebut, para hakim agung diharapkan lebih jelas 
menentukan ke arah mana penafsiran hukum harus dilakukan dengan 
mempertimbangkan antara lain rasa keadilan. Terkait hal ini Almarhum 
Ruslan Saleh memasukkan tambahan pasal dalam rancangan KUHP yang 
menyatakan; “apabila hakim dalam menangani dan memutus perkara pidana 
menemukan adanya pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, 
maka ia harus mengutamakan keadilan”.  

Rasa keadilan dan kepastian hukum sering kali disandingkan bagai 
dua garis sejajar yang tidak pernah bertemu ujung pangkalnya. Sedangkan 
tujuan Hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa  Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia  yang 
berdasarkan perdamaian abadi dan  keadilan sosial. Keadilan yang dituju 
adalah keadilan yang  memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya pada 
segenap bangsa Indonesia. 

Menurut Soerjono Soekanto, tujuan hukum yaitu untuk kedamaian 
hidup antarpribadi yang meliputi ketertiban ekstern antarpribadi dan 
ketenangan intern pribadi. Konsepsi perdamaian berarti tidak ada gangguan 
ketertiban dan juga tidak ada kekangan terhadap kebebasan. Di I ndonesia 
fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembangunan 
masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam 
pembangunan merupakan sesuatu yang dianggap penting dan sangat 
diperlukan. Sebagai tata kaidah, fungsi hukum yaitu unt uk menyalurkan arah 
kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan 
tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seharusnya dilakukan, 
disamping fungsi hukum sebagai pengendalian sosial. 74  

Menurut Lawrence M. Friedman, fungsi hukum adalah untuk 
melakukan pengawasan atau pengendalian sosial ( social control), penyelesaian 
sengketa (dispute settlement) dan rekayasa sosial (social engineering). Begitu pula 
pendapat mochtar kusumaatmaja yang mengemukakan bahwa peran hukum 
adalah “as a tool of social engineering” untuk menjamin bahwa perubahan terjadi 

 

73 Komisi Hukum Nasional. Program Dialog Hukum KHN “Antisipasi Salah Tafsir 
Putusan MK Tentang Peninjauan Kembali”, <http://www.komisihukum. 
go.id/index.php?option=com_content & view= article & id= 263: dialog_ hukum-khn-
putusan-mk- tentang- pk- menerobos- kesesatan- dalam- keadilan-miscarriage-of-
justice&catid=163&Itemid=619>, diunggah tanggal 25 Maret 2014. 

74 Yunasril Ali, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika : 2009), hal.34 
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dengan cara yang teratur yaitu perubahan melalui prosedur hukum, baik 
berwujud Perundang-undangan maupun putusan badan peradilan.75 

Bertolak pada kasus Sengkon dan Karta publik dikejutkan dengan 
adanya pengakuan dari pembunuh korban yang sebenarnya. Hal yang sama 
pada kasus Antasari Azhar, publik seakan larut dalam jalannya pemeriksaan 
hingga pembacaan putusan hingga kini pengajuan uji materiilnya dikabulkan 
oleh Mahkamah Konstitusi. Yang bisa ditarik adalah bahwa adanya upaya 
hukum peninjauan kembali adalah suatu upaya yang luar biasa. Sedemikian 
luar biasanya pemeriksaan persidangannya pun harus dilaksanakan dengan 
cermat karena dengan diajukannya peninjauan kembali pencari keadilan 
dapat menggantungkan harapannya agar tidak terjadi peradilan yang sesat 
(miscarriage of justice). 

Polemik tersebut turut mempengaruhi kinerja hakim pada 
pengadilan tingkat pertama dimana pengadilan tingkat pertama adalah 
sebagai pengadilan yang mengajukan berkas  permohonan peninjauan 
kembali untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung RI (pasal 70, pasal 71 ayat 
(1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985). Dengan dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat maka pihak pengadilan tingkat 
pertama mengkhawatirkan terjadinya lonjakan pengajuan permohonan 
peninjauan kembali. Menurut hasil wawancara yang dilakukan selama 
penelitian, pengadilan tingkat pertama khawatir bahwa pengajuan 
permohonan peninjauan kembali atas peninjauan kembali tersebut dilakukan 
secara main-main tanpa mengindahkan alasan-alasan yang membenarkan 
pengajuan suatu permohonan peninjauan kembali.  

Atas polemik yang ada tersebut Mahkamah Agung mengambil 
langkah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk 
dijadikan pedoman bagi pengadilan tingkat pert ama dalam memproses 
permohonan pengajuan peninjauan kembali. Hal ini tentunya sejalan dengan 
fungsi mahkamah Agung yaitu fungsi mengatur dimana Mahkamah Agung 
mengambil peranan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila 
terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang agar tidak 
terjadi kekosongan hukum.  

Surat edaran yang dikeluarkan Mahkamah Agung adalah SEMA No. 
07 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam 
Perkara Pidana yang menyatakan bahwa pengaturan upaya hukum 
peninjauan kembali dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 
Tentang KUHAP, yang normanya telah dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 
34/PUU-IX/2013, juga diatur dalam beberapa Undang-Undang lainnya, 
yaitu : 

 

75 H.P. Panggabean, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia-Analisis 
Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik Yang Responsif Untuk Penanganan Case Law (Hukum Kasus) 
Yang Terjadi Akhir-Akhir ini, ed. I, cet. 1, (Bandung : PT Alumni, 2014), hal. 241. 
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a. Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan 
Kehakiman Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan “Terhadap putusan 
peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.”  

b. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 
sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama pada Undang-
Undang No. 5 Tahun 2004, dan diubah dengan perubahan keduan 
pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Pasal 66 ayat (1) yang 
menyatakan “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 
1 (satu) kali” 
Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa 

permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya satu 
kali. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali 
terbatas pada alasan yang diatur dalam SEMA No. 10 Tahun 2009 Tentang 
Pengajuan Peninjauan Kembali yaitu apabila ada suatu objek perkara 
terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu 
dengan lainnya baik dalam perkara perdata mapun perkara pidana. Apabila 
terdapat permohonan peninjauan kembali yang tidak sesuai dengan 
ketentuan tersebut diatas agar dinyatakan tidak dapat diterima melalui 
mekanisme Penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan berkas 
perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung. Dengan adanya SEMA 
No. 7 Tahun 2014 ini jajaran pengadilan dengan mantap memproses berkas 
pengajuan permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali 
yang didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan tingkat pertama sebagaimana 
ketentuan dalam SEMA. 

Pada saat ini Koalisi Anti Hukuman Mati mengajukan permohonan 
hak uji materiil SEMA No. 7 tahun 2014 ini terhadap sejumlah Undang-
Undang, antara lain Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang No. 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manus ia, Undang-Undang No. 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHP, yang 
menyatakan permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali 
saja, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sampai dengan uji 
materiil terhadap SEMA No. 7 Tahun 2014 tersebut masih dalam 
pemeriksaan di Mahkamah Agung. 

 
D. SISTEM PERADILAN PIDANA DI NEGARA ARAB SAUDI  

Saudi Arabia merupakan kerajaan monarki konstitusional yang 
meskipun secara formal belum memiliki undang-undang dasar tertulis, 
namun ia telah menyatakan dengan tegas bahwa ”kaidah-kaidah pokok yang 
terkandung dalam Alquran dan sunnah merupaka undang -undang dasar 
negara mereka”.76  Dengan perkataan lain, Alquran dan Sunnah kemudian 
dijadikan undang-undang dasar tertulis bagi negara Saudi Arabia. Dan 

 

76 Ahmad Muhammad Ibrahim, Moeslem Doctrine and Human Rights Islam (Bairut: 
Dar al-Kitab al-Lubnany 1972), h. 80-81 
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konsekuensi logs dari pendirian tersebut telah menyatakan dirinya terikat 
dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Berangkat dari pendirian ini 
pulalah, maka sudah barang tentu kerajaan Saudi Arabia berkewajiban 
menerapkan semua ketentuan-ketentuan syariat Islam  dan secara khusus 
semua prinsip-prinsip yang berkaitan dengan demokrasi Islam. Sehingga 
dalam tataran aplikasinya, negara ini kemudian dikla im sebagai negara Islam 
dala makna yang hakiki.77 

Namun tentu saja pembumian Idea Syariat Islam dalam ruang 
lingkup suatu negara tidaklah semudah membalikan sebuah tangan. K ondisi 
objektif kerajaan Saudi Arabia kadangkala bukan hal yang mustahil tidak 
sebangun atau perlu interpretasi ulang atas ketentuan-ketentuan syariat 
Islam sehingga pertanyaannya kemudian bagaiamanakah kerajaan Saudi 
Arabia mampu menunjukkan kemampuan dalam mengemas dan 
mengejawantakan syariat Islam dalam tata hukum dinegaranya atau 
perangkat hukum apa saja yang diperguanakan pemerintah Saudi Arabia agar 
tetap dapat landing dengan ketentuan syariat Islam. 

Sistem Peradilan di Saudi Arabia 
Secara geografis, wilayah Saudi Arabia terdiri dari dua bagian 

utama, yaitu Nejd di sebelah Timur dan Hijaz di sebelah Barat. Karena lalu 
lintas perdagangan, dan juga Makkah sebagai tempat ibadah haji berada di 
sebelah Barat, maka Hijaz manjadi lebih ramai dibandingkan Nejd. Dalam 
perjalanan sejarah, sebelumnya wilayah Saudi Arabia ini di bawah 
pemerintahan Turki Usmani.78  Namun kemudian kerajaan tersebut 
dipersatukan oleh seorang tokoh yang sangat berpengaruh berasal dari Nejd, 
yaitu yang dikenal dengan Ibnu Saud, ia adalah pendiri kerajaan Saudi 
Arabia pada tanggal 17 Jumadil ula tahun 1391 H/18 September 1932 M.79 

Corak keragaman didalam wilayah kerajaan Saudi Arabia (Al-
Mamlakah al-Arabaiyyah al-Su’udiyyah) adalah dipengaruhi oleh 
ajaran Wahhabiyyah yang dikembangkan oleh Muhammad Ibnu Abdul al-
Wahhab (1115-1206 H/1703-1791 M), ajaran ini merupakan suatu aliran 
Puritanism yang radikal, yang bermazhab Hambali.  

Namun berkenaan dengan hal tersebut diatas, tentu saja tidak 
semua penduduk muslim Saudi Arabia mempunyai faham keagamaan yang 
sama, akan tetapi untuk keseragaman pihak pemerintah kerajaan S audi 
Arabia menetapkan bahwa mazhab resmi negara, yang ditetapkan melalui 
berlakunya sejak tanggal 24 Maret 1947, adalah Mazhab Hambali. Walaupun 
dalam kasus-kasus tertentu dibutuhkan diversifikasi mazhab. Ini artinya 

 

77 Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum; suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat 
dari segi hukum Islam. Implementasinya pada periode negara madinah dan masa kini. (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1992), h. 161-164 

78 Pada awal berdirinya, kerajaan Saudi Arabia (Al-Mamlakah al-Arabiyah al-
Su’udiyah) menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang telah ada 
sebelumnya (yaitu peraturan perundang-undangan kerajaan turki Utsmani) tetap berlaku di 
seluruh wilayah Saudi Arabia. Lihat Muhammad Abd. al-Jawwad Muhammad, al-Tasyri’y Fi al-
Mamlakah al-Arabiayyah al-Su’udiyyah (Kairo: al-Mathba’ah al-Jami’ah al-Qahirah, 1978), h. 67 

79 Ibid., h. 69 
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tidak ada ketetapan hukum, mengenai pandangan aliran keagamaan yang 
begitu ketat dan sempit serta mengikat, yang diterapkan oleh pihak penguasa 
kerajaan Saudi Arabia, dan karenanya masih terbuka kesempatan untuk 
menggunakan pandangan mazhab lain-lain.80  

Adapun sistem pemerintahan Saudi Arabia lebih 
bersifat patriarchy (perayatan)81 daripada bersifat konstitusional. Akan tetapi 
kekuasaan atas hukum oleh kerajaan yang hampir bersifat absolut, dalam 
pemerintahan Saudi Arabia ini, kekuasaan kepala negara dikerajaan Saudi 
Arabia tidak lagi bersifat Liberal mutlak, namun ia dibatasi oleh batas-batas 
hukum syariah.82Karena itu dikerajaan Saudi Arabia, tidak mungkin timbul 
“kekuasaan yang tidak terbatas” dari seorang raja. Karena itu dengan tegas 
telah menyatakan pemerintahannya berlandaskan pada  monokrasi Islam. 

Sebagaimana telah dinyatakan dalam pernyataan awal, pada dasarnya 
secara formal kerajaan Saudi Arabia belum memiliki undang -undang dasar 
tertulis yang pasti, namun pemerintah kerajaan Saudi Arabia telah 
menyatakan bahwa kaidah-kaidah pokok yang terkandung dalam Alquran 
dianggap sebagai Undang-undang Dasar kerajaan Saudi Arabia. Dengan lain 
perkataan bahwa Alquran adalah Undang-undang Dasar tertulis 
kerajaan  Saudi Arabia di samping sunnah Rasul.83 Hal ini dapat diketahui 
dari “al-Balagh al-Awwal” yang disiarkan raja pada tanggal 12 Jumadi al -Ula 
tahun 1334 H. yang maksudnya sebagai berikut ”bahwa sesungguhnya segala 
Syari’at dan hukum yang berlaku harus bersumber dari kitab Allah dan apa 
yang datang dari Rasulullah SAW. atau dari apa yang telah ditetapkan oleh 
para ”Ulama dengan jalan qiyas atau ijma” untuk masalah yang tidak 
terdapat secara tegas dalam kitab Allah dan sunnah Rasul”  

Oleh karena itu, pengertian syariat Islam di kerajaan Saudi Arabia 
tidak terbatas pada aturan-aturan yang bersumber pokok dari Alquran dan 
Sunnah Nabi, tetapi semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pihak 
yang berwenang selama ia tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah pokok 
hukum Islam (Syariah Islam) maka ia sudah merupakan atau menjadi bagian 
dari Syariat Islam. Dengan perkataan lain, tidak mungkin terjadi suatu 

 

80 Menurut mazhab Hambali, urutan sumber hukum Islam adalah (1) Alquran da 
Sunnah Rasulullah yang marfu’. (2) Ijma’ al-Shahabiy, (3) Fatwa-fatwa Sahabiy yang meskipun 
tidak mencapai tingkat Ijma’, namun diambil yang lebih mendekati maksud dan juga al-quran, 
(4) hadis-hadis daif, selama kedaifannya tidak menyangkut kefasikan dan kebohongan sang 
perawi, dan (5) Qiyas. Lihat  Abd al-Majid al-Khafawi, Ushul al-Tasyri’ Fi al-Mamlakah al-
Arabiyyah al-Su’udiyyah (td.), h. 37. 

81Saam Madkur, al-Qadha fi al-Islam. Terj.. A. M. Imran. (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 
h., 53-61  

82 Sistem pemerintahan patriarchy  adalah suatu sistem pemerintahan yang diambil 
dari suatu sistem kultur masyarakat dimana ayah ditentukan sebagai kepala keluarga. 
Karenanya dalam sistem ini hukum lebih berada ditangan raja dan apa yang diputuskan oleh 
raja ketimbang  diputuskan bersama dengan pembantu pemerintahan. 

83 Ahmad Muhammad Ibrahim, op. cit., h., 82 
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peraturan atau suatu undang-undang yang isinya bertentangan atau atau 
tidak sesuai dengan Alquran dan Sunnah Rasul.84 

Dalam beberapa dekrit raja Saudi Arabia yang merupakan himpunan 
dokumen konstitusional kerajaan Saudi Arabia dapat diketahui bahwa 
kerajaan Saudi Arabia sangat memerhatikan keempat prinsip monokrasi 
Islam.85Keempat prinsip tersebut adalah: 

1. Prinsip Musyawarah. 
Sebagai Implementasi dari prinsip tersebut, maka pelaksanaan 

peradilan di Saudi Arabia adalah antara lain melalui sidang -sidang dewan 
menteri yang diketahui oleh raja. Sidang-sidang dewan menteri itu 
diselenggarakan pada setiap sore apabila mayoritas dari anggota dewan 
menteri berada ditempat dan dalam hal tertentu suatu sidang mingguan 
harus dilaksanakan.86Tampaknya dalam himpunan dokumen konstitusional 
tersebut dianggap tidak diperlukan lagi untuk menyatakan secara eksplisit 
tentang iplementasi prinsip musyawarah, karena sebagaimana telah 
disebutkan dimuka, kerajaan Saudi Arabia telah menyatakan dirinya tunduk 
pada ketentuan-ketentuan hukum Islam, termasuk dengan sendirinya 
musyawarah itu, sebagai suatu perintah Alquran kepada manusia. 87 

2. Prinsip Keadilan 
Prinsip keadilan merupakan prinsip yang secara mutlak harus 

ditegakan bagi negara Saudi Arabia. Misalnya dalam hal penegakan hukum, 
penerapan hukum haruslah berlaku terhadap siapapun, tanpa melihat 
perbedaan agama, ras, warna kulit atau hubungan keluarga. Bahkan 
keadalian harus ditegakkan sekalipun terhadap musuh. 88Hukum yang adil 
harus dilaksanakan walaupun menguntungkan pihak musuh. Implementasi 
prinsip keadilan dapat pula dilihat pada kenyataan eksistensi pengadilan 
yang merupakan suatu badan yang berdiri secara sangat merdeka, tanpa 
dipengaruhi oleh badan eksekutif. Kecuali itu, di kerajaan Saudi Arabia telah 
pula terbentuk pengadilan Administrasi.89Badan yang terakhir ini merupakan 
suatu karakteristik dalam suatu negara hukum kontemporer. Implementasi 
prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial dapat dilihat pula antara lain 
dengan adanya jaminan biaya kesehatan yang disediakan oleh negara, 
sehingga setiap orang dapat berobat gratis.  

Demikian pula dalam bidang pendidikan dasar, menengah dan 
tinggi untuk semua tanpa perbedaan secara gratis. Kecuali itu, kerajaan 
Saudi Arabia telah pula mengeluarkan dua undang-undang tentang 
perburuhan dan jaminan sosial, dalam kedua undang-undang itu semua 
prinsip yang biasa diterapkan dalam masyarakat internasional telah 

 

84 Muhammad al-Jawwad op. cit., h., 76 
85Encyclopedia Britanica, Vol. 21 (Chicago; Encyclopedia Britanica INC. 1965), h. 11 
86 Peaslee, Constitutional of Nation (the Hague Nijhaf, 1974), h. 1091-1092 
87 Ibid, h., 1091 
88Ahmad Muhammad Ibrahim, loc.cit  
89 Muhammad Ibrahim, Hak-hak Azasi dalam Islam, terjemahan A. Rahman 

Zanuddin (Jakarta; Media Dakwah, 1970), h. 73-74 
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ditransformasikan serta dijadikan sebagai hukum nasional kerajaan Saudi 
Arabia.90 Pada hakekatnya prinsip-prinsip yang telah disebutkan itu 
merupakan pencerminan ajaran Islam dalam rangka menegakkan prinsip 
dasar monokrasi Islam yaitu keadilan dalam pengertian yang luas.  

3. Prinsip Persamaan 
Implementasi prinsip persamaan di kerajaan Saudi Arabia dapat 

dilihat dengan jelas dari sudut pandang mereka terhadap martabat manusia 
sebagai makhluk yang mulia dibumi tuhan ini. Oleh karenanya pemerintah 
Saudi Arabia selayaknya tidak bersikap atau bertindak diskriminatif teradap 
seseorang, hanya karena asal-usul, jenis kelamin, keturunan atau hak milik. 
Negara ini berpegang teguh pada prinsip Alquran ”sesungguhnya yang 
paling mulia diantara kamu dalam pandangan Allah adalah yang paling 
bertaqwa dikalangan kamu” (al-Hujurat: 13). Kecuali itu sikap anti 
diskriminasi dan pemerintah Arab Saudi didasarkan pula pada dan sebagai 
implementasi dari hadis Rasul ”orang Arab tidak mempunya kelebihan atas 
orang yang berkulit hitam, selain dengan ketakawaannya”. Juga an tara pria 
dan wanita tidak ada perbedaan. Mereka mempunyai kedudukan dan hak 
yang sama, sesuai dengan ucapan Nabi: ”wanita itu adalah saudara kandung 
pria”.91 

4. Prinsip Kebebasan 
Kebebasan manusia di Saudi Arabia bukan hanya diakui, tapi wajib 

dilindungi dalam agama, tidak boleh ada paksaan. Setiap orang bebas 
menganut agama yang diyakini. Kebebasan mengemukakan pendapat, 
misalnya dapat dilihat dalam proses ijtihad yang merupakan sumber keempat 
dalam hukum Islam di Saudi Arabia. Para ahli hukum dan para hakim 
dikerjaan Saudi Arabia mempunyai wewenagn untuk melakukan ijtihad.  

Termasuk dalam pengertian ini ialah kebebasan rakyat untuk 
memberikan kritik dan saran kepada pemerintah. Itulah sebabnya di al -
Khaffawi berkesimpulan bahwa pada dasarnya kerajaan Saudi Arabia 
berpegang teguh pada pelaksanaan hukum syariat Islam sebagai satu-satunya 
sumber hukum dan peradilan Saudi Arabia.92 Berdasarkan ketetapan raja 
Saudi Arabia mengenai sumber hukum dan juga berdasarkan ketetapan 
kerajaan mengenai mazhab negara (mazhab Hambali) sebagai telah 
disebutkan merumuskan tingkatan hukum formal dan hukum positif sebagai 
berikut: 

1. Alquran dan sunnah Rasulullah , sebagai sumber segala tertib hukum 

 

90 Penerapan prinsip-prinsip itu untuk melindungi kepentingan kaum buruh 
dikerajaan Saudi Arabia, misalnya tentang hak upah yang adil, hak libur yang dibayar, 
perpendekan jam kerja, hak libur tahunan, kesehatan buruh, syarat-syarat kerja yang 
berhubungan dengan perlindungan kesehatan buruh, hak pencegahan atau perlindungan 
terhadap kecelakaan serta jaminan kesehatan, ganti rugi terhadap buruh yang mengalami 
kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keadaannya dan hak pensiun setelah 
mencapai usia tua. Ibid., h. 57 

91 Ahmad Muhammad Ibrahim, Moeslim doectrine h. 185, dan Hak Asasi Manusia, h. 
191 

92 Abd al-Majid, op. cit., h. 42. 
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2. Al-Nizham, suatu bentuk undang-undang yang disusun oleh 
menteri, lalu diajukan ke Dewan Menteri guna diteliti dan setelah 
disetujui lantas diajukan kepada raja untuk disah-kan dan 
diundangkan. Nizham, ini adalah penjabaran dari Alquran dan 
sunnah, karena undang-undang ini tidak boleh menyimpang sama 
sekali dari kedua sumber pokok hukum tersebut. (peraturan 
pemerintah), merupakan pelaksanaan atau penjabaran serta 
penjelasan dansebagai tindak lanjut dari al-Nizahm.   Dengan 
demikian tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber 
sebelumnya.93 
Bila dilihat dari sisi hirarkhi tertib hukum formal, maka dapat 

diketahui bahwa Alquran dan sunnah menempati kedudukan yang paling 
tinggi, yakni sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di 
Saudi Arabia. Sehingga hukum dan kebjaksanaan apapun yang ada 
tidakboleh mebnyimpang dan bertentangan dari keduannya itu. 

Secara historis, perkembangan hukum di Saudi Arabia ini 
tampaknya sangat sedikit untuk tidak mengatakan tidak sama sekali 
dipengaruhi oleh hukum-hukum non Islam dan unsur-unsur pengaruh dari 
luar itu biasanya tidak menyangkut hal-hal yang menjadi prinsip doktrin 
dasar Islam. Untuk itu para penguasa, para ulama dan masyarakat muslim 
umumnya di Saudi Arabia melakukan tindakan yang ketat untuk menjaga 
merembesnya pengaruh hukum asing (non Islam).  

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, tampak jelas betapa kuatnya 
posisi dan dominasi hukum Syariat Islam di dalam sistem perundang-
undangan dan peradilan di Saudi Arabia. Adapun tingkatan-tingkatan 
peradilan di maksud adalah sebagai berikut:  

1. Majelis al-Qadha al-A’la (Mahkamah Agung), 
Majelis ini mempunyai wewenang: 
1. Sebagai lembaga kasasi atas keputusan peradilan yang lebih 

rendah, bertugas memeriksa ulang atas keputusan yang 
dimintakan kasasi atasnya. 

2. Sebagailembaga yang berhak merumuskan masalah administrasi 
kepegawaian dilingkungan Peradilan, kenaikan pangkat, mutasi 
dan hal-hal lain yang menyangkut kepegawaian. 

3. Sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan kepada 
pemerintah atau Menteri Kehakiman.94 

Majelis ini terdiri dari sebelas anggota, yang diangkat denga titah 
raja. Seorang diantaranya diangkat sebagai ketua majelis, sementara yang 
lainnya sebagai anggota majelis, yang di perlengkapi dengan perangkat 
lainnya, yang bertugas sebagai tenaga administrasi  

2. Mahkamah al-Tamyiz (Pengadilan Banding) 
Mahkamah ini berwenang untuk memeriksa ulang atau meninjau 

kembali keputusan lembaga pedidikan yang lebih rendah, yaitu  al-mahkamah, 
al-Amanah, dan al-mahkamah al-Juz’iyyah . Dalam memutuskan perkara-perkara 

 

93 Ibid., h. 107-108 
94  Ibid., h. 151 
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biasa, mahkamah ini harus terdiri dari: Hakim Majelis yang berjumlah tiga 
anggota, dengan seorang hakim ketua. Sedangkan untuk perkara-perkara 
pidana berat, seperti qishas, rajam dan hukum potong tangan, haruslah terdiri 
dari lima orang anggota majelis dan seorang diantaranya sebagai Hakim 
Ketua.95 

Adapun keanggotaan mahkamah ini diangkat oleh menteri 
kehakiman, atas usul dan penimbangan dari Majelis al-Qadha al-A’la. 
Mahkamah ini terdiri pula dari beberapa bagian dan masing -masing dairah 
tersebut dipimpin oleh seorang ketua. 

3. Al-Mahkamah al-Ammah 
Mahkamah ini adalah Pengadilan Tingkat I yang berwenang untuk 

mengadili kasus-kasus yang agak berat, seperti pidana yang diancam 
hukuman dan perkara perdata yang menyangkut transakasi yang bernilai 
lebih dari 8.000 Riyal. 

Dalam memutuskan perkara-perkara yang menyangkut pidana 
hukum mati, potong tangan dan rajam, mahkamah harus terdiri dari tiga 
orang hakim anggota (Hakim Majelis), sedangkan perkara yang lainnya boleh 
hanya dengan seorang hakim (Hakim Tunggal). Pembentukan, penentuan 
lokasi dan jangkauan wilayah hukumnya, serta kompetensinya ditetapkan 
oleh Menteri Kehakiman berdasarkan pertimbangan Majelis al-Qadha al-A’la96 

4. Al- Mahkamah al-Juz’iyyah 
Mahkamah ini adalah pengadilan tingklat I yang berwenang untuk 

mengadili perkara-perkara yang ringan dan dapat diselesaikan dengan segera. 
Menyangkut kasus perdata yang bernilai kurang dari 8.000 Riyal dan kasus 
pidana selain dari hukuman mati, potong tangan dan rajam. Dalam 
memeriksa kasus-kasus yang menjadi kompetenensinya, mahkamah ini boleh 
hanya terdiri dari seorang hakim saja. 

Sama halnya dengan al-Mahkamah al-Ammah, pembentukan dan 
penentuan lokasi serta yurisdiksi Mahkamah ini, ditetapkan pula oleh 
Menteri Kehakiman berdasarkan usul dan pertimbangan Majelis al-Qadha al-
A’la.97 

Walaupun secara struktural hanya ada Mahkamah Syariat dengan 
empat tingkatan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, namun secara 
fungsional masih ada beberapa lembaga peradilan yang menangani kasus -
kasus tertentu, yang merupakan pemeriksa pertama setiap kasus, dan 
akhirnya kalau tidak selesai dapat dilanjutkan kepada peradilan di atas. 
Badan-badan peradilan khusus itu, antara lain adalah:  al-Mahkamah al-
Tijariyah, Li Jan al-Amal al-Ibtida’iyyah dan al -Lajnah al-Ulya li Taswiwiyat 
Khilafat al-’Amal (menyangkut perburuan), Diwan al-Mahkamah al-
Askariyat (Peradilan Militer) dan al-Lajnat al-Jumrukiyat (Masalah Bea 
Cukai).98 

 

95 Hasan Abdullah ‘Ali al-Syaikh, al-Tanzim al-Qadha’iy Fi al-Mamlakah al-‘Arabiyah 
al-Sa’udiyah (Jeddah; Dar al-Kitab al ’Araby, 1982), h. 51 

96 Ibid., h. 55 
97 Ibid., h. 55-56  
98 Abd al-Majid, op .cit., h. 153-158 
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Adapun kriteria dari seorang Qodi menurut ketentuan perundang-undangan 
kerajaan Saudi Arabia ini, adalah sebagai berikut: 99 

1. Warga negara Saudi Arabia 
2. mempunyai latar belakan g kehidupan dan asal usul yang baik. 
3. memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang Qadi sebagaimana 

dituntut oleh syara’. Hal ini berarti semua persyaratan 
seorang Qadi diatas, sepenuhnya diambil. 

4. memperoleh ijazah dari salah satu Fakultas Syariah di Saudi Arabia, 
atau perguruan tinggi lain yang tentunya sederajat dan diakui. 

5. berumur paling rendah 40 Tahun (untuk Qadi tamyiz) dan berumur 
22 tahun untuk Qadi yang lainnya. 

6. belum pernah dijatuhi hukuman, baik had maupun ta’zir 
 

. 
 

 
 
 

 

99 Kriteria tersebut merupakan perumusan ulang dari kriteria seorang Qadhi Syriat 
Islam. Salam Madkur menyebutkan enam syarat syahnya seorang menjadi Qadhi dalam 
pandangan Islam, yakni (1) Laki-laki; syarat ini ditetapkan oleh tiga mazhab, sedangkan 
Hanafi membolehkan seorang Qadhi Wanita, selain ketika sedang menghakimi perkara had 
dan qishas, (2) Berakal; syarat ini telah disepakati oleh seluruh Ulama. 
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BAB IV 
KEWENANGAN DAN FUNGSI   

MAHKAMAH KONSTITUSI 
 

A. PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI 
SALAH SATU LEMBAGA PELAKSANA KEKUASAAN 
KEHAKIMAN  
Palu hakim Mahkamah Konstitusi telah diketukan, suka atau tidak 

suka putusan mengenai pengujian norma tentang peninjauan kembali 
tersebut telah dijatuhkan. Pembatasan hak untuk mengajukan peninjauan 
kembali yang hanya satu kali telah dinyatakan inkonstitusional dan dengan 
‘final dan bindingnya’ putusan tersebut maka putusan tersebut tidak hanya 
harus dihormati tetapi juga harus dilaksanakan.  

Terlepas kontroversi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut, banyak pihak yang mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut. Mardjono Reksodiputro menyatakan dukungannya terhadap 
putusan MK yang mengabulkan Uji Materi Pasal 268 ayat 3 UU No. 8 
Tahun 1981 tentang KUHAP, yang mengatur permintaan Peninjauan 
Kembali (PK) . Alasan upaya hukum luar biasa atau PK adalah untuk 
menciptakan keadilan, PK dibutuhkan untuk mencegah kesesatan dalam 
peradilan (miscarriage of justice).” 100 Demikian pula dengan Hakim Agung 
Topane Gayus Lumbun yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah 
Konstitusi adalah putusan yang arif dan bijaksana. Menurutnya, putusan 
tersebut dianggap arif dan bijaksana karena tujuan hukum itu selain 
kepastian juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan. Kepastian hukum 
merupakan penerapan Undang-Undang terhadap peristiwa konkrit. Jadi 
sebuah bukti baru, sekalipun baru terungkap dua puluh tahun setelah 
kejadian, maka itu tetap merupakan peristiwa konkrit. 101 

Bagi mereka yang kontra dengan putusan Mahkamah Konstitusi 
alasan yang dikemukakan adalah seputar kekhawatiran akan terjadinya 
ketidakpastian hukum dengan munculnya peninjauan kembali atas putusan 
peninjauan kembali. Maka dimulailah benturan atas tujuan hukum yang 
meliputi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terlebih lagi adanya 
kekhawatiran akan terjadinya kekosongan hukum yang ditimbulkan atas 
tidak diberlakukannya suatu ketentuan atau suatu produk hukum karena 
dianggap inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga dengan 
kewenangan uji materiil bertugas memeriksa apakah suatu 
pasal/ketentuan/peraturan apakah suatu Undang-Undang atau seluruh 
pasal/ketentuan/peraturan dalam Undang-Undang tersebut bertentangan 

 

100 Komisi Hukum Nasional. Program Dialog Hukum KHN “Antisipasi Salah Tafsir 
Putusan MK Tentang Peninjauan Kembali”, <http://www. 
komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article& id=263:dialog-hukum-
khn-putusan-mk-tentang-pk-menerobos-kesesatan-dalam-keadilan_miscarriage-of- 
justice&catid=163&Itemid=619>, diunggah tanggal 25 Maret 2014. 

101 Ibid. 

 



51 

 

dengan konstitusi. Tidak hanya pada pasal 286 ayat (3) KUHAP melainkan 
juga banyak pasal atau Undang-Undang lainnya yang sudah dinyatakan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang perjalanan duabelas tahun 
berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi.  

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu 
pasal/ketentuan/ peraturan tidak memiliki kekuatan hukum ini seringkali 
membuat terjadinya kekosongan hukum. Misalkan saja ketika beberapa pasal 
dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, antara 
lain pasal 158 dan 159 yang mengatur soal pemutus an hubungan kerja 
(PHK) maka kementrian tenaga kerja dan transmigrasi pada saat itu harus 
mengeluarkan surat edaran No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tentang 
Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-
tUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menutupi 
kekosongan hukum yang ada. Oleh karena itu, menarik untuk ditelusur 
bagaimana sebetulnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam 
menjalankan kewenangannya. Apakah Mahkamah hanya sebatas 
memutuskan apakah suatu ketentuan adalah inkonstituional ataukah 
mahkamah juga dapat berperan serta untuk menyusun norma untuk mengisi 
kekosongan hukum yang ada. 
B. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Salah Satu 

Lembaga Pelaksana Kekuasaan Kehakiman 
Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi  (MK) diawali 

dengan diadopsinya ide Constitutional Court dalam amandemen konstitusi 
yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 
2001.102 Pengakuan terhadap lembaga Mahkamah Kons titusi sebagaimana 
dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B 
UUDNRI Tahun 1945 hasil Perubahan Ketiga. Ide pembentukan MK 
merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan 
modern yang muncul di abad ke-20. Jimly Ashidiqie berpendapat bahwa 
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang didirikan atau dibentuk 
untuk meyandang peran sebagai Pengawal ( the Guardian) dan Pelindung (the 
Protector) Konstitusi sebagai hukum yang tertinggi dalam negara yang 
menganut paham demokrasi konstitusional (constitutional democracy). Dalam 
kedudukannya yang demikian itu maka tak dapat dihidarkan bahwa 
Mahkamah Konstitusi memainkan peranan yang penting dan bahkan secara 
hukum memiliki superioritas legal tertentu dalam hubungannya dengan 
lembaga-lembaga dari cabang kekuasaan lain, seperti legislatif dan 
eksekutif.”103  

Mahkamah Konstitusi dihadirkan sebagai salah satu pelaku 
kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung yang lebih dulu 

 

102 Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi, 
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id =1>, diunduh 
10 Juni 2015. 

103 Jimly Asshidiqie, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta : 
Sinar Grafika, 2010), hal. 43. 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id%20=1
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dibentuk. Tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah untuk 
mengontrol pelaksanaan Undang-Undang Dasar agar Undang-Undang dasar 
sebagai hukum tertinggi di Indonesia benar-benar dijalankan dalam 
penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip 
negara.104 Secara struktur kelembagaan Mahkamah Konstitusi dan 
Mahkamah Agung merupakan lembaga yang sejajar namun terpisah. 
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki fungsi dan peran 
yang berbeda sebagaimana diamanatkan UUDNRI Tahun 1945.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 
kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menguji Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara 
yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai 
politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
Kewenangan tersebut adalah dalam tingkat pertama dan terakhir dan 
putusan MK bersifat final, yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap 
dan tidak terdapat upaya hukum untuk mengubahnya. Meskipun keduanya 
sama-sama memiliki kewenangan judicial review, namun pelaksanaannya 
berbeda.  

Mahkamah Konstitusi berwenang atas judicial review peraturan 
Perundang-undangan terhadap Undang-Undang dasar, sedangkan 
Mahkamah Agung berwenang atas judicial review peraturan yang tingkatannya 
berada dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang sebagaimana 
diatur dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang 
Mahkamah Agung. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi memainkan 
perannya sebagai lembaga yang turut melaksanakan sistem checks and balances 
terhadap lembaga legislasi yang mengeluarkan produk Undang-Undang 
(dalam hal ini DPR). 

Hakikat konsep pengujian Undang-Undang terhadap Undang-
Undang dasar mengandung makna mengedepankan eksistensi konstitusi. 105 
Dari segi hirarki, Undang-Undang dasar adalah peraturan Perundang-
undangan tertinggi di Indonesia, hal ini dinyatakan secara jelas dalam pasal 3 
ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan bahwa UUDNRI Tahun 1945 merupakan 
hukum dasar dalam peraturan Perundang-undangan.106 Kedudukannya 
sebagai peraturan yang menempati hirarki tertinggi peraturan Perundang-
undangan di Indonesia menimbulkan kaidah bahwa untuk membentuk dan 
mengubah Undang-Undang Dasar tidak dapat ditempuh dengan cara yang 
sama seperti mengubah atau membentuk suatu Undang-Undang. Dengan 

 

104 Martitah, Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature, cet. 
1, (Jakarta Konstitusi Press, 2013), hal. 5. 

105 Titon Slamet Kurnia, Mahkamah konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM 
(The Guardian of Human Rights), cet. 1, (Bandung : PT Alumni, 2013), hal. 15. 

106 Indonesia. Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Lembaran Negara No. 82 Tahun 2011, Tambahan 
Lembaran Negara No. 5234 , Pasal 3 ayat (1). 
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demikian peraturan Perundang-undangan yang kemudian dihasilkan oleh 
badan legislasi harus menjadikan UUDN RI tahun 1945 sebagai 
pertimbangan utama dalam pembentukan Undang-Undang dan pasal-pasal 
dalam Undang-Undang tersebut harus mencerminkan kaidah-kaidah yang 
ada dalam UUDNRI tahun 1945. Untuk menjaga dan mengawal konsistensi 
produk legislasi tersebut maka pada masa reformasi dibentuklah sebuah 
lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang khusus yaitu Mahkamah 
Konstitusi. 

Pada saat itu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk 
Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 
Mahkamah Konstitusi ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2003, hari itu pun 
sekaligus diperingati sebagai hari kelahiran Mahkamah Konstitusi. Setelah 
penetapan Undang-Undang tersebut, dilanjutkan dengan rekrutmen Hakim 
Konstitusi oleh setiap lembaga pengusul, yaitu DPR, Presiden, dan 
Mahkamah Agung. DPR mengajukan nama-nama Jimly Asshiddiqie, Letjen 
TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, dan I Gede Dewa Palguna. Presiden 
mengajukan nama-nama H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, H. Abdul 
Mukhtie Fadjar, dan Harjono. Adapun Mahkamah Agung mengajukan nama-
nama H. Mohamad Laica Marzuki, Maruarar Siahaan, dan Soedars ono.107 

Pada tanggal 15 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi pertama 
tersebut diangkat dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M/Tahun 2003. 
Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali 
hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 
susunan pimpinan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua 
merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota dan tujuh 
orang anggota Hakim Konstitusi. Untuk itu diadakan rapat pemilihan Ketua 
dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Agustus 2003 
bertempat di ruang rapat Ketua Mahkamah Agung. Dalam pemilihan 
tersebut Jimly Asshiddiqie sebagai menjadi Ketua dan Mohamad Laica 
Marzuki terpilih menjadi Wakil Ketua MK. 

 
C. Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative atau Positive 

Legislature 
Indonesia, berdasarkan UUDNRI Tahun 1945, merupakan Negara 

Hukum yang menganut supremasi konstitusi yang tidak terlepas dari tiga 
hal, yaitu konstitusi, konstitusionalitas dan konstitusionalisme. Konstitusi 
merupakan hukum tertinggi, konstitusionalitas merupakan perbuatan dan 
tindakan yang sesuai dengan konstitusi dan konstitusionalisme merupakan 
paham berkonstitusi warga negara. Salah satu unsur dari Nega ra Hukum 
adalah pemenuhan terhadap hak-hak dasar warga negara dan paham 
konstitusionalisme. Konstitusi bertujuan untuk mengatur, melindungi dan 

 

107 Miftakhul Huda, Perintisan dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi, 
<https://miftakhulhuda.wordpress.com/2009/07/13/perintisan-dan-pembentukan-
mahkamah-konstitusi/>, diunggah tanggal 13 Juli 2009. 

 

https://miftakhulhuda.wordpress.com/2009/07/13/perintisan-dan-pembentukan-mahkamah-konstitusi/
https://miftakhulhuda.wordpress.com/2009/07/13/perintisan-dan-pembentukan-mahkamah-konstitusi/
https://miftakhulhuda.wordpress.com/2009/07/13/perintisan-dan-pembentukan-mahkamah-konstitusi/
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memenuhi hak-hak dasar (basic right) warga negara, demi terciptanya 
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

Dalam perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, Mahkamah 
Konstitusi lahir sebagai salah satu pilar demokrasi yang mengambil peran 
strategis dalam mewujudkan perlindungan hak-hak konstitusional warga 
negara. Lahirnya Mahkamah Konstitusi setelah perubahan ketiga UUD 1945 
yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 
tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi 
mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban. Mahkamah Konstitusi 
merupakan lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi (the guardian and 
the interpreter of the constitution) . Seiring perkembangannya, Mahkamah  
Konstitusi telah banyak melakukan sidang berkaitan dengan pelanggaran 
terhadap konstitusi yang masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi 
yang terdapat pada Pasal 24C UUD 1945. 

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak konstitusional 
warga negara yang saat ini dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah 
melalui mekanisme pengujian Undang-Undang terhadap UUDN RI Tahun 
1945 ( judicial review). Dalam terminologi hukum dikenal istilah Judicial Review 
dan Toetsingsrecht, kedua istilah tersebut mengandung arti yang sama  dalam 
bahasa Indonesia yaitu Pengujian Ulang atau kemudian lebih dikenal dengan 
istilah Hak Uji. Perbedaannya ialah istilah Judicial Review digunakan oleh 
negara-negara yang menganut  sistem hukum common law, sedangkan istilah 
Toetsingsrecht digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem civil law. 
Di Indonesia apa yang dikenal sebagai Hak Uji sering diartikan sebagai 
judicial review padahal yang lebih tepat adalah sebagai toetsingsrecht . Baik dalam 
kepustakaan maupun dalam praktek  dikenal ada dua macam hak uji 
(toetsingsrecht) :108 

a. Hak Uji Formal yaitu wewenang untuk menilai suatu produk legislatif 
seperti Undang-Undang, misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) 
sebagaimana telah ditentukan / diatur dalam peraturan Perundang-
undangan yang berlaku atau tidak. Pengujian formal biasanya terkait 
dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi 
institusi yang membuatnya. 

b. Hak Uji Materil yaitu suatu hak atau wewenang yang dimiliki oleh 
lembaga yudikatif untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu 
peraturan Perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan 
peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan 
tertentu (verordenendemacht) berhak mengeluarkan suatu peraturan 
tertentu. 

Secara singkat menurut Harun Alrasid, dapat diartikan bahwa Hak 
Uji Formal adalah mengenai prosedur pembuatan Undang-Undang, dan Hak 

 

108 Ph. Kleitjes, sebagaimana dikutip Sri Soemantri, Hak Uji Material di Indonesia, 
(Bandung : Alumni, 1997), hlm. 28. 
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Uji Materil adalah menyangkut kewenangan pembuat Undang-Undang dan 
apakah isinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 109 

Apabila diartikan kata per kata tanpa mengaitkannya dengan sistem 
hukum tertentu, toestingrecht / toesting (menguji dalam bahasa belanda), recht 
(hukum/hak) maka Toestingrecht berarti hak atau kewenangan untuk menguji 
tergantung kepada sistem hukum di tiap-tiap negara masing-masing untuk 
diberikan kepada siapa atau lembaga mana. Namun, orientasinya dari istilah 
Toestingrecht adalah negara-negara Eropa Kontinental. Sedangkan  judicial 
review berarti pengujian oleh lembaga pengadilan yang  orientasinya kepada 
negara Amerika Serikat. Sehingga pada dasarnya, kedua istilah tersebut 
mengandung arti yang sama, yaitu kewenangan untuk menguji atau 
meninjau. Perbedaannya adalah dalam istilah judcial review sudah secara 
spesifik ditentukan bahwa kewenangan tersebut dimiliki oleh pelaksana 
lembaga pengadilan yaitu hakim. 

Dalam konsep trias politika, khususnya konsep “separation of power,” 
fungsi satu badan tidak dibenarkan melakukan  “intervensi” tehadap badan 
lain. Keberadaan hak menguji materiil adalah koreksi terhadap konsepsi  
“separation of power,” keberadaannya lebih relevan dengan konsepsi “ checks 
and balances,” yaitu agar suatu badan tidak melewati kewenangannya.  Untuk 
memenuhi fungsi checks and balances  tersebut maka Mahkamah Konstitusi 
dihadirkan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman sejajar dengan 
pemegang kekuasaan kehakiman lainnya yaitu Mahkamah Agung beserta 
badan-badan peradilan yang berada dalam lingkungan Mahkamah Agung.  

Pengujian konstitusionalitas Undang-Undang adalah pengujian 
mengenai nilai konstitusionalitas Undang-undang itu baik dari segi formal 
ataupun material. Karena itu pada tingkat pertama, pengujian 
konstitusionalitas itu harus dibedakan dari pengujian legalitas. Mahkamah 
konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas, sedangkan Mahkamah 
Agung melakukan pengujian legalitas. 

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh 
UUDN RI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
Tentang Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap 
UUD 1945. Berdasarkan data pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 
sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 sampai dengan 
penelitian ini dilaksanakan telah menerima 1209 perkara pengujian Undang -
Undang terhadap UUDN RI Tahun 1945. Banyaknya perkara penguj ian 
Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang terima oleh Mahkamah 
Konstitusi adalah salah satu bukti adanya kesadaran masyarakat dalam 
berkonstitusi. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 
Mahkamah Konstitusi ditegaskan bahwa yang dapat mengajukan 

 

109 Riri Nazriyah, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang, <law.uii.ac.id/images/stories/.../ 7%20R.%20Nazriyah.pdf>, hal 
378. 
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permohonan pengujian Undang-Undang salah satunya adalah perorangan 
warga negara Indonesia.110 

Mahkamah Konstitusi telah membuat kualifikasi kerugian 
konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya Undang -Undang yang 
dimohonkan untuk diuji harus dipenuhi lima syarat yang bersifat kumulatif 
yaitu:62 

a. adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah 
dirugikan oleh berlakunya undang-undang ang sedang diuji; 

c. kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual 
atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran 
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;  

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian 
konstitusional Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan 
untuk diuji; dan 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, 
maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau 
tidak lagi terjadi. 
Dengan demikian, apabila hak-hak warga negara yang dijamin oleh 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilanggar 
dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang maka dapat mengajukan 
permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 ke Mahkamah 
Konstitusi. 

Hukum acara untuk perkara pengujian Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi ini agak berbeda jika 
dibandingkan dengan peradilan biasa karena hal yang banyak 
dipertimbangkan dan diperiksa adalah opini dan tafsiran, dan bukan pada 
fakta, sehingga analisis terhadap data menjadi hal yang penting dan utama 
untuk disajikan. Pemohon yang dianggap memiliki legal standing dapat 
mengajukan permohonan tersebut. Pemohon wajib menguraikan dengan 
jelas hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan karena adanya 
pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan 
UUDN RI Tahun 1945 dan/atau bagian Undang-Undang dianggap 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.  

Permohonan tersebut secara administrasi ditujukan kepada bagian 
kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang akan memeriksa kelengkapan 
administrasi, misalnya keterangan lengkap diri pemohon, ditulis dalam 
bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 
rangkap 12, menguraikan secara jelas perihal yang menjadi dasar 
permohonannya dan hal-hal lain yang dimintanya untuk diputus. Terhadap 

 

110 Indonesia. Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 
2003, Lembaran Negara No. 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaga Negara No. 4316, Pasal 
52 ayat (1). 
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permohonan tersebut, kepaniteraan dapat meminta permohonan untuk 
melengkapi permohonan yang belum memiliki kelengkapan dalam jangka 
waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak pemberitahuan kelengkapan 
tersebut diterima pemohon. Jika permohonan tersebut telah lengkap maka 
dapat dicatatkan pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) yang 
memuat secara lengkap catatan tentang kelengkapan administrasi dengan 
disertai pencantuman nomor perkara, t anggal penerimaan berkas 
permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.  

Setelah hal-hal tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara 
Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi telah dapat menetapkan hari sidang 
pertama dalam jangka waktu 14 hari setelah permohonan dicatat dalam 
Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Hal ini berarti sudah dapat dimulai 
acara persidangan yang meliputi sidang pemeriksaan pendahuluan, 
pemeriksaan persidangan, dan sidang putusan. 

Terhadap permohonan perkara yang diajukan ke Mahkamah 
Konstitusi, ada tiga jenis kemungkinan putusan, yakni :  
a. Permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan dan/atau 

permohonannya tidak memenuhi persyaratan; 
b. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan 

misalnya membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan 
Komisi Pemilihan Umum serta menetapkan hasil penghitungannya yang 
benar; dan 

c. Permohonan ditolak apabila permohonan tidak terbukti beralasan.  
Putusan tersebut harus ditandatangani hakim yang memeriksa, 

mengadili, dan memutuskan dan panitera pengganti untuk kemudian 
disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden/Pemerintah, 
Komisi Pemilihan Umum, partai politik atau gabungan partai politik, 
pasangan calon peserta pemilu bagi putusan Mahkamah Konstitusi tent ang 
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan 
disampaikan kepada Presiden, pemohon, dan Komisi Pemilihan Umum 
untuk Perkara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Ada dua jenis metode penyelesaian yang dilakukan untuk perkara-
perkara ini, yakni dalam bentuk ketetapan dan keputusan. Ketetapan 
merupakan suatu kesimpulan bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sejak diucapkan yang isinya di luar dar i substansi permohonan, 
misalnya, ketetapan tentang ketidakwenangan untuk memeriksa permohonan 
perkara atau tentang penerimaan permohonan pembatalan perkara. 
Keputusan merupakan suatu kesimpulan bersifat final dan mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan yang isinya tentang pengabulan 
atau penolakan permohonan suatu perkara. 

Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan 
permohonan dengan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, bagian, 
atau keseluruhan undang-undang yang bertentangan dengan UUDN RI 
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Tahun 1945.111 Hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 ayat (1) 
Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang 
menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya 
menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-
Undang bertentangan dengan UUDN RI Tahun 1945, tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. Dalam konteks inilah Mahkamah Konstitusi 
berperan sebagai negative legislature atau pembatal norma.  

Sejatinya Undang-Undang hanya memberikan kewenangan untuk 
menghapus norma yang bertentangan dengan UUDN RI Tahun 1945 namun 
ada kalanya Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai positive legislature.  Dalam 
hal ini sebenarnya Mahkamah melakukan ultra petita dengan menambahkan 
norma dalam putusannya namun kedua model putusan ini nyata diadopsi 
dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini 
sepenuhnya bergantung dari hakim yang memutus perkara, model apakah 
yang akan digunakan ada putusan yang akan dihasilkan. Menurut Kepala 
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi M. Guntur 
Hamzah baiknya Mahkamah Konstitusi turut berperan menjadi positive 
legislature supaya dari segi kepastian hukum putusan menjadi lebih presisif 
dan dikemudian hari tidak terus menerus menimbulkan perdebatan.112 

 
C. Pendapat Mahkamah Konstitusi Mengenai Putusan No. 

34/PUU-IX/2013 
Antasari  Azhar  mengajukan  permohonan  uji  materiil  terhadap 

pasal 268 ayat (3) KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 
28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 setelah permohonan peninjauan kembali 
yang diajukannya ke Mahkamah agung dinyatakan ditolak. Putusan 
Mahkamah Konstitusi dengan No. 34/PUU-IX/2013 yang ditetapkan 
tanggal 6 Maret 2014 tersebut pada akhirnya yang mengabulkan 
permohonan pengujian terhadap ketentuan pembatasan peninjauan kembali 
sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang KUHAP dengan menyatakan bahwa pasal 268 ayat (3) 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP bertentangan dengan 
UUDNRI Tahun 1945 sehingga pasal 268 ayat (3) Undang -Undang No. 8 
Tahun 1981 Tentang KUHAP tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pertimbangan 
diterimanya judicial review dari Antasari Azhar adalah bahwa dengan 
perspektif keadilan substantif maka terhadap terpidana yang sudah 
mengajukan PK namun mampu menghadirkan novum harus ada upaya hukum 

 

111 Indonesia. Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003, 
Lembaran Negara No. 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaga Negara No. 4316, Pasal 56 ayat 
(3). 

112 Moh. Mahfud MD., Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah 
Konstitusi. Makalah disampaikan di depan Komisi III DPR RI pada saat fit and proper test untuk 
menjadi hakim konstitusi (Jakarta : 12 Maret 2008), hal. 11. 
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yang menjadi jalan bagi para pencari keadilan. Pengaturan tentang 
peninjauan kembali tidak hanya dimuat dalam Undang-Undang No. 8 tahun 
1981 Tentang KUHAP, tetapi juga dimuat pada beberapa undang-undang 
lain yaitu antara lain pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 jo. Undang-
Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang 
Mahkamah Agung Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa permohonan 
peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali, dan Undang-Undang 
No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 ayat (2) yang 
menyatakan bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat 
dilakukan peninjauan kembali. Untuk mengisi kekosongan hukum yang ada 
Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan SEMA No. 7 tahun 2014 
Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana yang 
menjadikan kedua undang-undang tersebut sebagai dasar untuk memberikan 
petunjuk teknis dalam menangani pengajuan permohonan peninjauan 
kembali setelah pasal 268 ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak memiliki 
kekuatan hukum.  

Terhadap hal itu, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 
Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah menyampaikan bahwa langkah 
Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dengan 
mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2014 adalah hal yang seharusnya 
dilakukan. Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyatakan 
bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak memiliki kekuatan 
hukum, tentunya hal ini akan berdampak pada kegiatan keseharian pada 
pengadilan tingkat pertama yang ditugasi menerima permohonan pengajuan 
peninjauan kembali. Oleh karenanya, SEMA No. 7 Tahun 2014 adalah 
petunjuk teknis formil yang mengisi kekosongan hukum akibat dinyatakan 
tidak memiliki kekuatan hukumnya Pasal 268 ayat (3) KUHAP.  

Dari segi konsep yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi di 
Indonesia dan juga yang telah diberlakukan di beberapa negara, apabila 
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk membatalkan 
norma/pasal/ketentuan pada suatu Undang-Undang yang dianggap 
inkonstitusinal maka kebatalan yang sama berlaku untuk seluruh 
norma/pasal/ketentuan yang sama/serupa yang ada pada undang-undang 
lainnya. Putusan No. 34/PUU-IX/2013 hanya sebuah pintu masuk untuk 
membatalkan norma bahwa “peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu 
kali” memang tersurat hanya untuk pasal 268 ayat (3) KUHAP, namun 
perspektif yang hendak dibangun oleh Mahkamah Konstitusi adalah bahwa 
sepanjang norma dalam undang-undang lain mengatur hal yang sama/serupa 
maka norma tersebut turut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. 
Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes, mengikat publik memang 
yang bermohon atas kebatalan suatu norma adalah wakil dari publik namun 
putusannya mengikat publik. Secara tidak langsung norma mengenai 
“peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali” baik di KUHAP 
maupun di Undang-Undang lainnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan 
hukum. Perspektif inilah yang diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi 
menjadi common sense sesama lembaga peradilan. 



60 

 

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2013 ini 
Mahkamah Konstitusi berperan sebagai negative legislature . Mahkamah 
Konstitusi hanya sebatas membatalkan norma yang dimohonkan pada 
peraturan perundang-undangan a quo. Meskipun dapat saja Mahkamah 
Konstitusi melakukan peran sebagai positive legislature namun hal ini tidak 
dilakukan karena dikhawatirkan  bahwa tidak seluruh peraturan perundang-
undangan yang ada dapat diantisipasi oleh Mahkamah Konstitusi. Dan 
tentunya pilihan menjadi negative atau positive legislature  ada di tangan majelis 
hakim itu sendiri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan setelah 
melakukan penelaahan terhadap norma yang diuji.  

Bagi Mahkamah Konstitusi adanya kekosongan hukum dan chaos 
akibat putusan tersebut adalah biasa karena pro dan kontra  selalu berjalan 
seiring. Menanggapi hal ini telah dilakukan beberapa pertemuan yang salah 
satunya dipelopori oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum 
dan Keamanan. Pada pertemuan Rapat Koordinasi yang diselenggarakan 
oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang 
turut dihadiri oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung disepakati 
akan segera disusun peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan 
Pemerintah (PP). Ada tiga poin yang disepakati bersama dalam pertemuan 
tersebut mengatur secara minim mengenai pengajuan permohonan 
peninjauan kembali yang disesuaikan dengan Putusan No. 34/PUU-
IX/2013. Berikut adalah poin-poin yang disepakati mengenai pengajuan 
permohonan peninjauan kembali yang disesuaikan dengan Putusan No. 
34/PUU-IX/2013 tersebut : 

1. Bagi terpidana mati yang ditolak permohonan grasinya oleh 
presiden maka eksekusi akan dilaksanakan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

2. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-
IX/2013 masih diperlukan Peraturan Pelaksana dalam bentuk 
Peraturan Pemerintah (PP) secepatnya tentang pengajuan 
permohonan peninjauan kembali menyangkut pengertian novum, 
pembatasan waktu, dan tata cara pengajuan peninjauan  kembali. 

3. Sebelum ada ketentuan pelaksanaan pada poin 2, Terpidana belum 
dapat mengajukan peninjauan kembali berikutnya sesuai dengan 
undang-undang sebaimana telah berubah dengan adanya Putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2013. 
Dengan demikian, setiap pihak terkait baiknya menunggu 

ditetapkannya peraturan pelaksana yang telah disepakati bersama sambil 
terus memberikan kontribusi untuk menyusun ketentuan-ketentuan terhadap 
batas-batas atau definisi-definisi mengenai novum, pembatasan waktu, dan 
tata cara pengajuan peninjauan  kembali, untuk proses pengajuan peninjauan 
kembali di masa yang akan datang. 
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BAB V 
LANDASAN YURIDIS DAN FILOSOFIS  

LEMBAGA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA  
 

A. LANDASAN YURIDIS DAN FILOSOFIS LEMBAGA 
PENINJAUAN KEMBALI  
Pengaturan lembaga Peninjauan Kembali (Herziening) pertama kali 

terdapat dalam Reglement op de Strafvordering  (RSv) Stb. No.47 jo 57 Tahun 
1847, khususnya dalam Pasal 356 s/d Pasal 360 RSv, dimana ketentuan ini 
hanya berlaku pada peradilan bagi golongan Eropa (Raad van Justitie), 
sedangkan untuk pengadilan bagi golongan Bumi Putera (Landraad ) tidak 
berlaku. 

Menurut Pasal 356 RSv, Peninjauan Kembali dapat diajukan 
terhadap putusan pemidanaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum 
tetap (inkracht van gewijsde),  berdasarkan hal hal sebagai berikut : 
a) Jika dua atau lebih terdakwa telah dijatuhi pidana yang sama dalam 

beberapa putusan pengadilan yang ternyata bertentangan antara satu 
dengan yang lain, sedangkan bukti bukti menunjukkan bahwa mereka 
itu telah tidak melakukan tindak pidana tersebut.  

b) Jika seorang terdakwa telah dipidana karena dinyatakan terbukti 
melakukan suatau pembunuhan terhadap seseorang, sedangkan 
kemudian ternyata bahwa orang tersebut masih hidup.  

c) Jika seseorang setelah dijatuhi pidana oleh pengadilan, kemudian 
diketahui bahwa seorang atau beberapa saksi ternyata telah memberikan 
keterangan dibawah sumpah secara palsu, sedangkan keterangan 
keterangan yang telah mereka berikan itu merupakan alat bukti yang 
sifatnya menentukan bagi dipidananya orang yang telah dijatuhi pidana 
itu. 

Setelah kemerdekaan, pengaturan peninjauan kembali terdapat 
dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :  

Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali hanya apabila 
terdapat hal hal atau keadaan yang ditentukan dengan Undang-Undang. 
Kemudian di dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang 
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung 
diatur lembaga peninjauan kembali, Pasal mana menegaskan bahwa terhadap 
putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang.  

Terhadap pengaturan tentang peninjauan kembali tersebut belum 
ada peraturan pelaksanaanya, oleh karena itu untuk mengisi kekosongan 
hukum tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 1969. 
Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 1969 menyebutkan alasan alasan yang dapat 
digunakan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagai berikut :  
a. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan 

hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 
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b. Apabila dalam putusan itu terdapat keterangan keterangan itu dianggap 
terbukti, akan tetapi ternyata satu sama lain saling bertentangan.  

c. Apabila terdapat keadaan keadaan baru, sehingga menimbulkan 
pertimbangan yang mendalam. 

d. Apabila keadaan keadaan itu diketahui pada waktu sidang yang masih 
berlangsung putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung 
pembebasan terpidana, melepaskan dari segala tuntutan atas dasar 
bahwa perbuatan yang dituduhkan itu tidak merupakan tindak pidana, 
tidak dapat diterimanya perkara yang diajukan oleh jaksa kepada 
pengadilan atau penetapan ketentuan ketentuan pidana yang lebih 
ringan. 

e. Apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang dituduhkan telah 
dinyatakan sebagai terbukti akan tetapi tanpa ketentuan bahwa 
pernyataan terbukti itu diikuti oleh suatu pemidanaan.  
Pasal  7  Perma  No.  1  Tahun  1969,  menegaskan  bahwa 

permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan maupun 
menghentikan pelaksanaannya. Permohonan peninjauan kembali hanya 
dapat dilakukan satu kali saja. Selanjutnya tentang peninjauan kembali 
perkara pidana ini diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No.14 Tahun 
1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut  : 

Apabila terdapat hal hal atau keadaan yang ditentukan dengan Undang-
Undang, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah 
Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak pihak yang 
berkepentingan. Terhadap Pasal 21 No. 14 Tahun 1970 tersebut, 
dikarenakan belum ada peraturan pelaksanaannya, Mahkamah Agung 
telah menerbitkan Perma No. 1 Tahun 1980 tentang peninjauan 
kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.  
 
Bab 11 Perma No.1 Tahun 1980, mengatur tentang lembaga peninjauan 
kembali perkara pidana yaitu di dalam Pasal-Pasal : 

 
Pasal 9 : 
1) Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang 

mengandung pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang 
tetap atas dasar alasan : 

a) Apabila dalam putusan putusan yang berlainan terdapat keadaan 
keadaan yang dapat dinyatakan terbukti, akan tetapi ternyata 
satu sama lain bertentangan. 

b) Apabila  terdapat  suatu  keadaan,  sehingga  menimbulkan 
persangkaan yang kuat bahwa apabila keadaan itu diketahui pada 
waktu sidang masih berlangsung putusan yang akan dijatuhkan 
akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, 
pelepasan dari tuntutan hukum, atas dasar bahwa perbuatan 
yang di tuduhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak 
diterimanya tuntutan jaksa untuk menyerahkan perkara ke 
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persidangan pengadilan atau penerapan ketentuan-ketentuan 
pidana yang lebih ringan. 

2) Atas dasar alasan alasan yang sama Mahkamah Agung dapat meninjau 
kembali suatu putusan pidana yang menyatakan suatu perbuatan yang 
dituduhkan sebagai terbukti, akan tetapi tanpa ketentuan bahwa 
pernyataan terbukti itu diikuti oleh suatu pemidanaan.  

 
Pasal 10 Perma No. 1 Tahun 1980, menentukan :  

Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, 
oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan. 
Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lembaga 
peninjauan kembali perkara pidana diatur dalam Pasal 263 sampai 
dengan Pasal 269 KUHAP, sebagai berikut :  

 
Pasal 263 : 
(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, 
terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan 
kembali kepada Mahkamah Agung. 

(2) Pemintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar 
a) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, 

bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih 
berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat 
diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana 
yang lebih ringan. 

b) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu 
telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan 
putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah 
bertentangan satu dengan yang lain. 

c) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat  (2) 
terhadap suatu putusan pengadilan yang telah meperoleh kekuatan 
hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila 
dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah 
dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. 

 
Pasal 264 : 

(1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera 
pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama 
dengan menyebutkan secara jelas alasannya. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku 
juga bagi permintaan peninjauan kembali.  

(3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka 
waktu. 
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(4) Dalam hal permohon peninjauan kembali adalah terpidana yang 
kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima 
permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia 
mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan 
surat permintaan peninjauan kembali.  

(5) Ketua pengadilan segera mengirim surat permintaan peninjauan 
kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung disertai 
suatu catatan penjelasan. 

 
Pasal 265 : 
(1) Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang 
tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali 
itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut 
memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2).  

(2) Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pemohon dan 
jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya. 

(3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang 
ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan 
berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang 
ditandatangani oleh hakim dan panitera. 

(4) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali 
yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan 
berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat 
pengantarnya disampaikan kepada pemohon Jaksa.  

(5) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah 
putusan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus 
dilampiri berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan 
disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.  

 
Pasal 266 : 
(1) Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung 
menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat 
diterima dengan disertai dasar alasannya. 

(2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat  bahwa permintaan 
peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, 

Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali 
dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan 
kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.  

b. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, 
Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan 
peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat 
berupa : 
1. Putusan bebas 
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2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum. 
3. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum. 
4. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih 

ringan. 
(3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak 

boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. 
 
Pasal 267 : 

(1) Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali 
beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan 
tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan 
permintaan peninjauan kembali. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat(2), ayat (3), 
ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi putusan Mahkamah Agung 
mengenai peninjauan kembali. 

 
Pasal 268 : 
(1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak 

menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan 
tersebut. 

(2) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh 
Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, 
mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut 
diserahkan kepada kehendak ahli warisnya. 

(3) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat 
dilakukan satu kali saja. 

 
Pasal 269 : 

Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 
268 berlaku bagi acara permintaan peninjauan kembali  terhadap 
putusan pengadiln dalam lingkungan peradilan militer.  
Lembaga peninjauan kembali ini selanjutnya mendapat pengaturan di 
berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

- Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 
 
Pasal 76 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 : 

Dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali putusan perkara 
pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara 
peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

 
Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun1985 jo Undang-Undang 
No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 : Permohonan 
peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali saja. Undang-Undang 
No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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Pasal 23 ayat (1) : 

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap, pihak pihak yang bersngkutan dapat mengajukan peninjauan 
kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan 
tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.  
Penjelasan Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 
“hal atau keadaan tertentu ini antara lain adalah ditemukannya bukti 
baru (novum) dan/atau adanya kekhilafan / kekeliruan hakim dalam 
menerapkan hukumnya”. 

 
Pasal 23 ayat (2) : 

Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan 
kembali. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
 

Pasal 24 ayat (1) : 
Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap, pihak pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan 
kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan 
tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Terhadap putusan 
peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.  

 
Menurut penjelasan terhadap Pasal 24 ayat (1) yang dimaksud 

dengan “hal atau keadaan tertentu” antara lain adalah ditemukannya bukti 
baru (novum) dan atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam 
menerapkan hukumnya. 

Lembaga peninjauan kembali dalam perkara pidana dilandasi 
filosofi pengembalian hak dan keadilan penduduk yang telah dirampas 
negara secara tidak sah melalui vonis hakim, dimana tidak ada lagi upaya 
hukum biasa. Negara bertanggung jawab untuk mengembalikan keadilan dan 
hak hak penduduk yang dirampas Negara memberikan hak pada terpidana 
atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang 
telah mempunyai kekuatan tetap. Pemberian hak untuk mengajukan upaya 
hukum peninjauan kembali ini terhadap terpidana atau ahli warisnya se bagai 
bentuk pertanggungjawaban negara. Dasar filosofi inilah yang melandasi 
dan menjiwai hukum acara peninjauan kembali dalam Reglement op de 
Straafvoordering (Rsv) Stb. No. 40 jo 57 Tahun 1847, pada Pasal 356 sd 360 
Rsv yang kemudian diadopsi ke dalam PERMA No. 1 Tahun 1969 maupun 
PERMA No. 1 Tahun 1980, selanjutnya ke dalam KUHAP.  

Salah satu ciri dari negara hukum adalah pengakuan terhadap hak 
asasi manusia, sebagai suatu negara hukum ( rechstaat) sebagaimana 
ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, negara 
menjunjung tinggi pengakuan terhadap hak asasi manusia. Asas perlakuan 
yang sama di muka hukum dan tidak membeda-bedakan perlakuan (equality 
before the law, tanpa diskriminasi) merupakan hak dasar bagi setiap orang,  
tersangka, terdakwa ataupun terpidana dalam proses peradilan pidana tidak 
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boleh diperlakukan sewenang-wenang. Hal itu sejalan dengan ketentuan 
dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil ser ta 
perlakuan yang sama dihadapan hukum.  

Pasal 28 ayat 2 UUD 1945, juga menentukan bahwa setiap orang 
bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan 
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 
diskriminatif tersebut. Sejalan dengan Pasal Pasal tersebut diatas, Pasal 5 
ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 menentukan, bahwa Pengadilan mengadili 
menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas praduga tidak 
bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 , tentang 
Kekuasaan Kehakiman maupun penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP, 
menentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut 
di depan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya 
putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 

Sistem pemeriksaan peradilan pidana yang berpegang pada asas asas 
tersebut diatas merupakan sistem pemeriksaan Accusatoir, dimana tersangka, 
terdakwa dipandang sebagai subyek, dimana tersangka, terdakwa harus 
diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat, oleh 
karena itu hak haknya yang telah dijamin oleh konstitusi harus diberikan 
kepadanya untuk membela kepentingannya. 

Asas-asas yang diakui secara universal ini menjadi asas utama 
perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil ( due process of 
law), dimana hal ini mencakup adanya perlindungan terhadap tindakan 
sewenang-wenang dari pejabat negara, pengadilan yang berhak menentukan 
salah tidaknya terdakwa, sidang pengadilan harus bersifat terbuka untuk 
umum, dan kepada tersangka, terdakwa harus diberikan jaminan untuk 
dapat membela kepentingan dirinya. Lembaga peradilan bukan saja 
prosesnya harus dilakukan secara jujur, bersih dan tidak memihak, akan 
tetapi juga harus dilandasi prinsip prinsip yang sifatnya terbuka, korektif 
dan rekorektif. Prinsip prinsip tersebut sebagai antisipasi terhadap putusan 
putusan pengadilan yang dirasa kurang adil dan kurang tepat.  

Lembaga peninjauan kembali yang menurut KUHAP merupakan 
upaya hukum luar biasa, merupakan upaya hukum yang bersifat rekorektif 
terhadap putusan pengadilan yang telah mempnyai kekuatan hukum tetap. 
Peninjauan kembali sebagai sarana rekorektif terhadap putusan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap diharapkan dapat benar benar 
menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi tanpa meninggalkan asas 
keadilan maupun asas kepastian hukum. Lembaga peninjauan kembali ini 
diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya sebagai penyeimbang 
terhadap hak penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum luar biasa 
berupa kasasi demi kepentingan hukum.  

Undang-Undang memberikan hak kepada terpidana atau ahli 
warisnya karena upaya hukum peninjauan kembali bertujuan untuk 
melindungi kepentingan terpidana. Di sisi lain Undang-Undang memberi 
kesempatan kepada Jaksa Agung untuk mengajukan upaya hukum kasasi 
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demi kepentingan hukum untuk membela kepentingan umum, seandainya 
penuntut umum berpendapat bahwa suatu putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap merugikan kepentingan umum atau berte ntangan 
dengan penegakkan hukum kebenaran dan keadilan. Hak untuk mengajukan 
pemintaan peninjauan kembali adalah merupakan hak timbal balik yang 
diberikan kepada terpidana untuk menyelaraskan keseimbangan hak 
mengajukan permintaan kasasi demi kepentingan hukum yang diberikan 
Undang-Undang kepada penuntut umum melalui Jaksa Agung. Dengan 
demikian melaui upaya hukum luar biasa sisi kepentingan terpidana dan 
kepentingan umum telah terpenuhi secara berimbang. 113 

Sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Pasal 268 ayat (3) 
KUHAP, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 
1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 
Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, secara eksplisit mengatur bahwa 
permintaan upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) 
kali.  

 
B. PRAKTEK PELAKSANAAN PERMINTAAN UPAYA 

HUKUM PENINJAUAN KEMBALI  
Ketentuan ketentuan yang mengatur tentang upaya hukum luar 

biasa peninjauan kembali seperti KUHAP, Undang-Undang tentang 
Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Mahkamah Agung telah secara 
jelas mengatur tentang kepada siapakah hak untuk mengajukan upaya 
hukum peninjauan kembali diberikan, dan berapa kali upaya hukum ini 
dapat diajukan. Namun demikian di dalam praktek telah terjadi penafsiran 
hukum secara progresif terhadap ketentuan ketentuan tersebut. 70 Pengajuan 
peninjauan kembali bukan saja dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya, 
tetapi diajukan pula oleh penuntut umum seperti dalam perkara Muchtar 
Pakpahan (Putusan No. 55/PK/Pid/1996), Perkara Soetiyawati (Putusan 
No. 15/PK/2006), Perkara Pollycarpus (Putusan No. 109/PK/Pid/2007), 
Perkara Joko S Tjandra (Putusan No. 12/PK/Pid.Sus/2009). Terhadap 
permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh penuntut umum ini, 
Mahkamah Agung memutuskan menerima permohonan peninjauan kembali 
yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 

Adapun tentang berapa kalikah upaya peninjauan kembali dapat 
diajukan, tampaknya telah pula terjadi pergeseran dari ketentuan ketentuan 
dalam KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-
Undang Mahkamah Agung yang hanya membolehkan upaya peninjauan 
kembali hanya satu kali. Hal mana dapat ditemukan dalam perkara Joko S 
Tjandra, dimana baik permintaan upaya hukum dari Joko S Tjandra selaku 
terpidana dan jaksa penuntut umum, keduanya oleh Mahkamah Agung 
diterima. 

 

 

113 Yahya Harahap, op cit., hal. 595. 
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C. TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH 
KONSTITUSI NO.34/PUU-XI/2013 TENTANG 
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DAN SURAT 
EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO.7 TAHUN 2014 
TENTANG UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI  
Antasari Azhar, Ida Laksmiwaty dan Ajeng Oktarifka Antasariputri, 

sebagai Pemohon telah mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi 
atas Pasal 268 ayat (3) KUHAP, Pasal mana menentukan bahwa permintaan 
peninjauan kembali atas satu putusan hanya dapat dilakukan satu kali. Uji 
materil dilakukan terhadap Pasal-Pasal dalam UUD 1945, Pasal-Pasal mana 
yang menjadi penguji 
a. Pasal 1 ayat (3) ; Negara Indonesia adalah negara hukum. 
b. Pasal 24 ayat (1) ; Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan. 

c. Pasal 28 A UUD 1945; Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 
mempertahankan hidup dan kehidupannya. 

d. Pasal 28 C ayat (1) ; Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan 
budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan 
umat manusia. 

e. Pasal 28 D ayat (1) ; Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 
sama di hadapan hukum. 

Atas permohonan uji materil dari pemohon tersebut, Mahkamah 
Konstitusi telah menjatuhkan putusannya dengan putusan No. 34/PUU -
XI/2013, dengan mengabulkan permohonan para pemohon dan menyatakan 
bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, serta menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak  
mempunyai  kekuatan  mengikat.   

Dalam  pertimbangannya Mahkamah Konstitusi pada pokoknya 
berpendapat sebagai berikut; Bahwa upaya hukum luar biasa peninjauan 
kembali secara historis-filosofis  merupakan  upaya  hukum  yang  lahir  
demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah Konstitusi 
upaya hukum peninjauan kembali berbeda dengan banding atau Kasasi  
sebagai  upaya  hukum  biasa.  Upaya  hukum  biasa  harus dikaitkan dengan 
prinsip kepastian hukum, karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan 
menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya  hukum  biasa,  justru  
akan  menimbulkan  ketidakpastian hukum  yang  tentu  akan  melahirkan  
ketidakadilan  dan  proses hukum  yang  tidak  selesai.  Dengan  demikian,  
ketentuan  yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa 
disamping terkait dengan kebenaran materil yang hendak dicapai, juga 
terkait pada  persyaratan  formal  yaitu  terkait  dengan  tenggang  waku 
tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara  
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formal  pula.  Adapun  upaya  hukum  luar  biasa  bertujuan u ntuk 
menemukan keadilan dan kebenaran materil. Keadilan tidak dapat  dibatasi  
oleh  waktu  atau  ketentuan  formalitas  yang membatasi bahwa upaya 
hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya  dapat  diajukan  satu  kali,  
karena  mungkin  saja  setelah diajukannya  peninjauan  kembali  dan  
diputus,  ada  keadaan  baru (novum)  yang  substansial  baru  diketemukan  
yang  pada  saat peninjauan   kembali   sebelumnya   belum   ditemukan. 

Adapun penilaian  mengenai  sesuatu  itu  novum  atau  bukan  
novum merupakan   kewenangan   Mahkamah   Agung   yang   memiliki 
kewenangan  mengadili  pada  tingkat  peninjauan  kembali.  Syarat dapat 
ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materil atau substansial 
dan syarat yang sangat mendasar adalah terkait dengan  kebenaran  dan  
keadilan  dalam  proses  peradilan  pidana sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan “ Permintaan peninjauan 
kembali dilakukan atas dasar: 
a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa 

jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, 
hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala 
tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima 
atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih 
ringan. B....dst”. 

 
Karakter kebenaran mengenai peristiwa yang menjadi dasar dalam 

putusan perkara pidana adalah kebenaran materil berdasarkan pada bukti 
yang dengan bukti bukti tersebut meyakinkan hakim, yaitu kebenaran yang 
secara rasional tidak terdapat lagi keraguan di dalamnya karena didasarkan 
pada bukti yang sah dan meyakinkan. Dalam perkara pidana bukti yang 
dapat diajukan hanya ditentukan batas minimalnya, tidak maksimalnya. 
Dengan demikian, untuk memperoleh keyakinan dimaksud hukum harus 
memberikan kemungkinan bagi hakim untuk membuka kesempatan 
diajukannya bukti yang lain sampai dicapainya keyakinan dimaksud. Sejalan 
dengan karakter kebenaran tersebut diatas, karena secara umum, KUHAP 
bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, 
terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang 
sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 
maka dalam mempertimbangkan peninjauan kembali sebagai upaya hukum 
luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam rangka yang demikian, 
yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan. Upaya 
pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, 
namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena 
keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih 
mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum. 

Kebenaran materil mengandung semangat keadilan sedangkan 
norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang 
mengabaikan asas keadilan. Upaya hukum untuk  menemukan kebenaran 
materil dengan tujuan untuk memenuhi epastian hukum telah selesai dengan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap dan 



71 

 

menempatkan status hukum terdakwa menjadi terpidana. Hal tersebut 
dipertegas dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan 
“permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan 
maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”.  

Bahwa Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 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 yang demokratis.  

Bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas Litis finiri oportet 
yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut  Mahkamah, hal itu 
berkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara 
pidana asas tersebut tidak secara Rigid dapat diterapkan, karena dengan 
hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala 
ditemukan adanya keadaan baru (novum). Hal itu justru bertentangan dengan 
asas keadilan yang begitu dijunjung tnggi oleh kekuasaan kehakiman 
Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan (vide Pasal 24 ayat (1) 
UUD 1945) serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum.  

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam 
putusannya atas permohonan uji materil terhadap Pasal 268 ayat (3) 
KUHAP tesebut diatas dapat dirangkum secara singkat sebagai berikut:  

1. Mahkamah Konstitusi berependapat bahwa upaya hukum luar biasa 
peninjauan kembali secara historis dan filosofis merupakan upaya 
hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Hal itu 
berbeda dengan upaya hukum biasa yang berupa banding atau 
kasasi yang harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum.  

2. Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan 
kebenaran materil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau 
ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum luar biasa 
peninjauan kembali yang di dalam KUHAP hanya dapat diajukan 
satu kali. Mungkin saja setelah diajukan peninjauan kembali dan 
diputus ada keadaan baru (novum) yang substansial yang baru 
ditemukan. 

3. Mahkamah Konstitusi mengakui adanya asas “Litis Finiri Oportet”, 
bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Hal itu  berkaitan dengan 
kepastian hukum. Namun asas tersebut tidak harus diterapkan 
secara kaku. Dengan hanya boleh mengajukan peninjauan kembali 
sekali, padahal ditemukan adanya keadaan baru (novum), ketentuan 
tersebut bertentangan dengan asas keadilan yang dijunjung tinggi 
Kekuasaan Kehakiman Indonesia. 

4. Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut di at as 
mengungkapkan hak hidup dan kebebasan merupakan salah satu 
hak fundamental bagi manusia. Karena itu upaya hukum peninjauan 
kembali haruslah dipandang dalam kerangka demikian, yaitu untuk 
menegakkan hukum dan keadilan. Upaya pencapaian kepastian 
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hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, tetapi upaya 
pencapaian keadilan tidak demikian. Terkait dengan kepastian 
hukum hal itu sudah selesai ketika ada putusan pengadilan yang 
berkekuatan  hukum tetap. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 268 
ayat (1) KUHAP yang mengatur peninjauan kembali tidak 
menangguhkan/menghentikan pelaksanaan putusan.  
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 itu berbeda 

dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-VIII/2010, dimana 
dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Herry 
Widjaya, Direktur PT. Harangganjang yang meminta perubahan Pasal 268 
ayat (3) KUHAP, Pasal 24 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat 
(1) UU No. 3 Tahun 2009, yang seluruhnya mengatur peninjauan kembali 
hanya sekali. Ketika itu Mahkamah Konstitusi menolak pendapat yang 
menyatakan peninjauan kembali sebaiknya tidak perlu dibatasi terutama jika 
ada novum.  

Mahkamah Konstitusi menyatakan apabila permohonan peninjauan 
kembali sebagai upaya hukum luar biasa tidak dibatasi, akan terjadi 
ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan 
kembali dapat dilakukan. Keadaan demikian akan menimbulkan 
ketidakpastian hukum yang adil kapan suatu perkara akan berakhir yang 
justru bertentangan dengan UUD 1945 yang harus memberikan pengakuan, 
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang. 71 
Putusan No. 16/PUU-VIII/2010 ini dirujuk dalam perkara No. 10/PUU-
IX/2011 yang diajukan Liem Marita alias Aling, terpidana seumur hidup 
dalam perkara narkotika. Permohonan Aling dinyatakan ne bis in idem atau 
pernah diajukan dengan alasan hukum yang sama dan sudah ditolak.  

Pada tanggal 31 Desember 2014, Ketua Mahkamah Agung RI 
mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014 
yang menyatakan, peninjauan kembal i perkara pidana hanya boleh diajukan 
satu kali. SEMA tersebut memang dimaksudkan untuk memberikan 
kepastian hukum tentang pengajuan upaya hukum peninjauan kembali, 
menyusul putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 
Maret 2014 tersebut diatas. Adapun isi SEMA No. 7 Tahun 2014 pada 
pokoknya sebagai berikut : 

a) Bahwa  untuk  terwujudnya  kepastian  hukum  permohonan 
peninjauan  kembali Mahkamah  Agung  perlu  memberikan 
petunjuk sebagai berikut : 

b) Bahwa pengaturan upaya hukum peninjauan kembali, selain 
diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang normanya telah 
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU- XI/2013 tanggal 
5 Maret 2014, juga diatur dalam beberapa Undang-Undang, 
yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 
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c) Bahwa dengan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana oleh putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, tidak 
serta merta menghapus norma hukum yang mengatur 
permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 24 
ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 
5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 
No. 3 Tahun 2009 tersebut. 

d) Berdasarkan hal tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat 
bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana 
dibatasi hanya 1 (satu) kali. 

e) Permohonan penijauan kembali yang diajukan lebih dari 1 
(satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam Surat Edaran 
Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan 
Peninjauan Kembali yaitu apabila ada suatu obyek perkara 
terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang 
bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata 
maupun perkara pidana. 

f) Permohonan  peninjauan  kembali  yang  tidak  sesuai  dengan 
ketentuan tersebut di atas agar dengan penetapan ketua 
pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat 
diterima dan berkas perkaranya t idak perlu dikirim ke 
Mahkamah Agung sebagaimana telah diatur dalam Surat 
Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2009. 

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan 
permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali, putusan mana 
didasarkan pada prinsip keadilan, disisi lain Mahkamah Agung 
mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 yang 
mendasarkan pada prinsip kepastian hukum menyatakan bahwa pengajuan 
peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali, menimbulkan polemik 
dalam masyarakat.  

Sebagian masyarakat menyetujui bahwa pengajuan peninjauan 
kembali boleh lebih dari satu kali untuk memperoleh keadilan, sementara 
sebagian masyarakat lain berpendapat harus ada kepastian hukum dalam 
pengajuan peninjauan kembali dengan membatasinya hanya  satu kali saja. 
Sementara Mahkamah Konstitusi mengkritik atas terbitnya SEMA No. 7 
Tahun 2014 tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi dalam jumpa pers 
catatan akhir tahun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa lembaga 
negara yang tidak melaksanakan putusannya sebagai suatu langkah 
pembangkangan (disobedient) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, dan 
hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi sebab Mahkamah 
Konstitusi merupakan “The sole interpreter of contitution (Penafsir tertinggi 
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Konstitusi)”, jad i tidak bisa lembaga lembaga negara yang ada itu 
menafsirkan sendiri konstitusi sesuai kewenangannya.    

Disamping itu terhadap putusan Mahkamah Konstitusi berlaku asas 
Erga Omnes, yaitu bahwa setiap Putusan Mahkamah Konstitusi yang 
dijatuhkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, mengikat 
semua komponen bangsa yang harus melaksanakannya. Yang dibatalkan 
oleh Mahkamah Konstitusi adalah hanya Pasal 268 ayat (3) KUHAP, 
sementara aturan tentang pengajuan peninjauan kembali juga ada di dalam 
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan 
Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2014 berdasarkan 
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah 
Agung tersebut yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.  

Dalam hal ini dilihat dari perspektif normatif tidak ada jalan keluar, 
karena Mahkamah Konstitusi tidak punya acuan, namun perspektif yang 
ingin dibangun Mahkamah Konstitusi jika Mahkamah Konstitusi 
memutuskan untuk membatalkan satu atau beberapa Pasal dari suatu 
ketentuan Undang-Undang, maka ini juga berlaku bagi Undang-Undang lain 
yang mengatur norma yang sama. Ini hanya pintu masuk untuk 
membatalkan suatu norma, meskipun tidak ada dasar untuk menyatakan hal 
tersebut, hanya berdasarkan semangat dengan pertimbangan bahwa putusan 
Mahkamah Agung itu sifatnya mengikat semua orang karena masuk ke 
ranah hukum publik.  

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2014 dan SEMA 
No. 7 Tahun 2014, telah menimbulkan polemik baik dari kalangan 
masyarakat umum pencari keadilan akademis i dan praktisi di bidang hukum, 
karena dari sisi perspektif filosofis, maka dari keduanya telah diperhadapkan 
antara asas keadilan di satu sisi dengan asas kepastian hukum di sisi lain. 
Berdasarkan kepastian hukum, perkara yang berkepanjangan atau tiada 
akhirnya (peninjauan kembali yang bisa berkali kali tanpa batas) bisa 
menyebabkan keadilan tersandera hingga dapat merugikan pencari keadilan 
itu sendiri. Namun di sisi lain keberadaan novum yang bisa muncul atau 
diajukan pada masa masa tertentu perlu diakomodir demi kebenaran materiil 
yang berlandaskan atas keadilan sehingga “kran” peninjauan kembali harus 
dibuka kembali meskipun telah diajukan peninjauan kembali sebelumnya.  

Pemerintah melalui Kemenham mengambil langkah strategis untuk 
mengatasi polemik hukum tentang pengajuan upaya hukum peninjauan 
kembali perkara pidana dengan mengkoordinasikan beberapa lembaga dan 
kementrian terkait, diantaranya Kementrian Koordinator Politik, Hukum 
dan Keamanan, Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Komisi Pemberantasan 
Korupsi, Badan Reserse Kriminal Polri, Mahkamah Konstitusi dan 
Mahkamah Agung untuk membahas polemik tersebut, pada tanggal 9 
Januari 2015. Beberapa kesepakatan yang diputuskan adalah :  

a) Sebagai jalan tengah polemik tersebut akan dibuat peraturan 
pelaksana yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi 
soal peninjauan kembali itu melalui Peraturan Pemerintah (PP). 
Dengan adanya keputusan bersama ini pelaksanaan eksekusi 
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mati tetap bisa dilakukan. Namun eksekusi ini hanya berlaku 
untuk terpidana mati yang pengajuan grasinya ditolak presiden.  

b) Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-
XI/2013, masih diperlukan peraturan pelaksanaan, dalam hal 
ini Peraturan Pemerintah secepatnya tentang pengajuan 
permohonan peninjauan kembali menyangkut pengertian 
novum, pembatasan waktu pengajuan, dan tata cara pengajuan 
peninjauan kembali. 

Sebelum adanya peraturan pelaksana (PP) terpidana tidak dapat 
mengajukan peninjauan kembali berikutnya sesuai dengan Undang-Undang 
yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi, dengan demikian dapat 
dikatakan pengajuan peninjauan kembali berkali kali tidak bisa dijalankan 
hingga terbitnya PP. Oleh karenanya masih berlaku yang diatur dalam 
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah 
Agung. 

Gabungan masyarakat sipil yang terdiri dari Institute For Criminal 
Justice Reform (ICJR), Elsam, Impartial, HRWG, LBH masyarakat dan 
Setara institute, mengajukan uji materil atas SEMA No. 7 Tahun 2014 ke 
Mahkamah Agung, dengan alasan alasan sebagai berikut :  

1) SEMA NO. 7 Tahun 2014 tentang Pembatasan Peninjauan Kembali 
menghalangi akses terpidana dan ahli warisnya untuk mendapatkan 
keadilan. 

2) Kewajiban penemuan kebenaran materil dalam hukum pidana tidak 
seharusnya dibatasi persyaratan yang bersifat formil atau 
administratif seperti pembatasan jumlah permohonan peninjauan 
kembali. Dengan diterbitkannya SEMA No. 7 Tahun 2014, 
Mahkamah Agung menciptakan ketidakpastian hukum karena 
bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-
XI/2013. 
Pertimbangan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa 

pembatasan permohonan peninjauan kembali dilakukan agar terciptanya 
kepastian hukum, terutama mengenai kepastian eksekusi putusan apabila 
permohonan peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali. Alasan 
ini jelas tidak berdasar, karena secara jelas KUHAP menegaskan bahwa 
pengajuan peninjauan kembali tidak menunda eksekusi dan jika eksekusi 
putusan telah dilakukan permohonan peninjauan kembali juga masi h dapat 
diajukan oleh ahli waris terpidana, sehingga alasan peninjauan kembali yang 
tanpa batas akan menunda eksekusi adalah alasan yang tidak berdasarkan 
hukum. 

SEMA No. 7 Tahun 2014 bertentangan dengan persyaratan formil 
suatu Undang-Undang. Pada hakekatnya surat edaran merupakan instrumen 
administratif yang keberlakuannya bersifat internal institusi Mahkamah 
Agung itu sendiri, namun ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 7 Tahun 
2014 tersebut mengikat seluruh masyarakat Indonesia dan membatasi hak 
asasi manusia untuk mendapatkan proses persidangan yang adil pasca 
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 



76 

 

BAB VI   
KEDUDUKAN HUKUM PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI 

OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM  
 
A. PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA 

PENUNTUT UMUM DALAM PERATURAN PERUNDANG 
- UNDANGAN  
Pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum diatur 

dalam peraturan perundang-undangan baik secara eksplisit maupun secara 
implisit. Peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur hak 
dari Jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali dapat ditemukan dalam 
beberapa peraturan perundang-undangan diantara-nya: 

 Reglement Op De Strafvordering (RSv)-Stb.Nomor 40 jo. 
57 tahun 1847: 

Pasal 357 : upaya PK dapat diajukan dengan suatu permohonan ke  
Mahkamah Agung oleh Jaksa Agung (door den procureur general) atau seorang 
terpidana yang dijatuhi pidana dengan putusan yang telah tetap dengan melalui kuasa 
khusus untuk keperluan tersebut. 
  Dalam ketentuan ini telah jelas dan secara tegas dunyatakan bahwa 
Jaksa Agung memiliki hak untuk mengajukan peninjauan kembali  Peraturan 
Mahkamah Agung No.1 Tahun 1969 

Pasal 4 ayat (1) : Permohonan peninjauan kembali suatu putusan  pidana 
yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap harus diajukan oleh 
terpidana atau pihak yang berkepentingan atau oleh Jaksa Agung. 

  Dalam ketentuan ini telah diatur bahwa Jaksa Agung berwenang 
meminta peninjauan kembali.  Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 
1980 Tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh 
Kekuatan Hukum Yang Tetap. 

Pasal 10ayat (1) : Permohonan Peninjauan Kembali suatu putusan  pidana 
yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh 
Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan.  

Dalam ketentuan ini telah jelas dan secara tegas dunyatakan bahwa Jaksa 
Agung memiliki hak untuk mengajukan peninjauan kembali.  Undang-
Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 248 (3) :  

Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) terhadap 
suatu putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan h ukum tetap, 
Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam 
putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti 
tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.  

  Dalam ketentuan ini telah jelas dan secara tegas dinyatakan bahwa 
Oditur berwenang meminta peninjauan kembali.  Adapun secara implisit 
(yang memungkin dapat ditafsirkan), hak dari Jaksa untuk mengajukan 
peninjauan kembali dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang -
undangan diantaranya: Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 

Pasal 21 : “Apabila terdapat hal -hal atau keadaan-keadaan yang 
ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang 
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telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan 
peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata 
dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.” 

Adapun penjelasan Pasal 21 tersebut berbunyi “Pasal ini mengatur 
tentang peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum yang tetap. Permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata 
diajukan oleh pihak yang berkepentingan, termasuk di dalamnya juga para ahli waris 
dari pihak-pihak yang berperkara dan dalam perkara pidana oleh terhukum atau ahli 
warisnya. Syarat-syarat peninjauan kembali akan ditetapkan dalam Hukum Acara.”  

Pasal ini ditafsirkan oleh majelis hakim peninjauan kembali di 
beberapa perkara bahwa pihak-pihak yang berkepentingan ini dalam hal perkara 
pidana selain terpidana atau ahli warisnya, tentunya di pihak lain adalah 
jaksa penuntut umum. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. 
Pasal 263 ayat (3) : Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat 
(2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum  tetap 
dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu 
perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh 
suatu pemidanaan. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II.C.3. Problematika Pasal 263 
ayat (3) KUHAP, pasal ini memungkinkan untuk ditafsirkan (oleh sebagaian 
pakar hukum pidana maupun praktisi hukum pidana dalam hal ini hakim) 
bahwa tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya akan menggunakan pasal 
263 ayat (3) KUHAP ini untuk mengajukan peninjauan kembali, oleh 
karenanya terdapat penafsiran bahwa norma inilah yang menjadi hak dari 
jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali.  

 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman. Pasal 23 : (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan 
kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang 
ditentukan dalam undang-undang. (2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak 
dapat dilakukan peninjauan kembali.” Adapun penjelasan Pasal 23 Ayat (1) 
“Yang dimaksud dengan ”hal atau keadaan tertentu” dalam ketentuan ini antara lain 
adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya kekhilafan/kekeliruan 
hakim dalam menerapkan hukumnya.”  

Pasal ini ditafsirkan oleh majelis hakim peninjauan kembali di 
beberapa perkara bahwa pihak-pihak yang bersangkutan  ini dalam hal perkara 
pidana selain terpidana atau ahli warisnya, tentunya di pihak lain adalah 
jaksa penuntut umum. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 :  

“(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah  memperoleh kekuatan hukum 
tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada 
Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam 
undang-undang.  

(2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan 
peninjauan kembali. 
Adapun penjelasan Pasal 24 Ayat (1)“Yang dimaksud dengan ”hal atau keadaan 
tertentu” antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya 
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kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya”.Pasal ini 
ditafsirkan oleh majelis hakim peninjauan kembali di beberapa perkara 
bahwa pihak-pihak yang bersangkutan ini dalam hal perkara pidana selain 
terpidana atau ahli warisnya, tentunya di pihak lain adalah jaksa penuntut 
umum. 

Uraian mengenai beberapa peraturan perundang-undangan di atas 
telah menimbulkan polemik dalam hal pembacaan ataupun penafsir annya 
hingga dimungkinkan terjadi konflik antar norma terkait kewenangan jaksa 
penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Hal ini menandakan 
bahwa Tidak mudah untuk membaca undang-undang, karena tidak hanya 
sekedar bunyi kata-kata saja, tetapi harus mencari arti, makna atau 
tujuannya.  

Suatu undang-undang secara keseluruhan mengandung ratusan ribu 
kalimat, dimana pikiran yang ada di belakang kalimat-kalimat ini bertujuan 
untuk memenuhi banyak kebutuhan yang justru saling bertentangan. Oleh 
karena itu, membaca undang-undang tidak cukup dengan membaca pasal-
pasalnya saja, tetapi harus pula dibaca konsiderannya. Jika hukum dikatakan 
sebagai suatu sistem, maka untuk memahami suatu undang -undang sering 
harus dibaca pasal-pasal lain dalam suatu peraturan perundang-undangan 
yang lain.114 Oleh karena itu identifikasi aturan hukum sangat penting 
dilakukan.  

Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan 
hukum, yaitu kekosongan hukum ( leemten in het recht), konflik antar norma 
hukum (antinomi hukum) dan norma yang kabur (vage normen) atau norma 
tidak jelas.116Dalam menghadapi  antinomi hukum (konflik antar norma 
hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), 
yaitu: 

a) Lex posterior derogat legi priori, yaitu peraturan perundang-undangan 
yang ada kemudian mengalahkan peraturan perundang-undangan yang 
ada terdahulu; 

b) Lex specialis derogat legi generali, yaitu peraturan perundang-undangan 
yang khusus mengalahkan peraturan perundang-undangan yang 
umum; 

c) Lex superiori derogat legi inferiori, yaitu peraturan perundang-undangan 
yang labih tinggi mengalahkan peraturan perundang-undangan yang 
lebih rendah.115 

  Pada saat menerapkan asas-asas tersebut, ditemukan beberapa 
masalah, yaitu: 

a) Adakah hukum positif yang mengatur tentang hal itu; 
b) Adakah ketentuan hukum positif yang justru melemahkan asas -

asas itu; 116 
Apakah suatu aturan hukum itu batal demi hukum apabila asas tersebut 
diterapkan. Menurut P.W. Brower, dalam menghadapi konflik antar norma 

 

 
115 Ahmad Rifa’i, Op Cit, Hlm.90. 
116 Jazim Hamidi, Op Cit, Hlm.90. 
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hukum, dapat dilakukan beberapa langkah praktif penyelesaian konflik 
tersebut, yaitu:117 

 Pengingkaran (disavowal): langkah ini seringkali merupakan suatu 
paradoks dengan mempertahankan bahwa tidak ada konflik norma. 
Seringkali konflik itu terjadi berkenaan dengan asas lex spesialis dalam 
konflik pragmatis atau dalam konflik logika interpretasi sebagai pragmatis. 
Suatu contoh yang lazim, yaitu membedakan wilayah hukum seperti antara 
hukum privat dan hukum publik dengan berargumentasi bahwa 2 (dua) 
bidang hukum tersebut diterapkan secara terpisah meskipun dirasakan 
bahwa antara kedua ketentuan tersebut terdapat konflik norma.  

 Penafsiran ulang (reinterpretasi): dalam kaitan penerapan 3 asas 
preferensi hukum harus dibedakan yang pertama adalah reinterpretasi, yaitu 
dengan mengikuti asas-asas preferensi, menginterpretasikan kembali norma 
yang utama dengan cara yang lebih fleksibel.  Pembatalan ( invalidation): ada 2 
(dua) macam, yaitu abstrak normal dan praktikal. Pembatalan abstrak 
normal dilakukan misalnya oleh suatu lembaga khusus, kalau di Indonesia 
pembatalan peraturan pemerintah (PP) ke bawah dilaksanakan oleh 
Mahkamah Agung. Adapun pembatalan praktikal yaitu tidak menerapkan 
norma tersebut di dalam kasus  konkret. Di Indonesia, dalam praktek 
pengadilan, dikenal dengan mengenyampingkan. Contoh dalam kasus 
Majalah Tempo, hakim mengenyampingkan Peraturan Menteri Penerangan 
oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang Pers. 

Pemulihan (remedy): mempertimbangkan pemulihan dapat 
membatalkan suatu ketentuan. Misalnya dalam hal satu norma yang unggul 
dalam arti overrulednorm . Berkaitan dengan aspek ekonomi, maka sebagai 
ganti membatalkan norma yang kalah, dengan cara memberikan kompensasi.  

Adanya pembacaan ataupun penafsiran yang berbeda terkait 
kedudukan suatu norma hingga menimbulkan konflik antar norma juga 
terjadi dalam hal adanya kewenangan jaksa penuntut umum dalam 
mengajukan peninjauan kembali. Konflik antar norma ini terkait penafsiran 
pasal 263 KUHAP dibandingkan dengan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 
No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman atau Pasal 24 Ayat (1) 
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Apakah yang berlaku pasal 263 KUHAP sebagai lex spesialis, yang harus 
diutamakan daripada pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 
Tentang Kekuasaan Kehakiman atau Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang No. 
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan lex 
generalisnya? Ataukah pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 
Tentang Kekuasaan Kehakiman atau Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang 
No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan lex posteriori 
yang harus diutamakan daripada pasal 263 KUHAP lex priori. 

Terkait dengan dasar argumentasi dari penggunaan asas lex posteriori 
derogat legi priori yang digunakan oleh para hakim majelis  peninjauan kembali 
untuk menerima pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum 

 

117 Philipus M. Hadjon dan Titiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada 
University Press, Yogyakarta, 2005, Hlm.31-32. 
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(misalnya dalam perkara Pollycarpus), diperkuat oleh keterangan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam sidang judicial reviewpasal 23 ayat (1) Undang-
Undang No.4 Tahun 2004  Tentang Kekuasaan Kehakiman di Mahkamah 
Konstitusi. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut menegaskan 
bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman memberikan jaminan perlindungan dan kepastian 
hukum bagi para pihak yang kemungkinan menjadi korban sebagai akibat 
kekeliruan dalam penerapan hukum karena belum diajukannya bukti yang 
seharusnya diajukan pada saat persidangan atau karena terjadinya 
kekhilafan/kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya, sehingga setiap 
warga negara Indonesia tanpa dikecualikan akan mendapatkan hak 
memperoleh keadilan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali, 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: 

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan  
dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam 
perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses 
peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang 
menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk 
memperoleh putusan yang adil dan benar“.  
Oleh karenanya dalam rangka  memperoleh putusan yang adil dan 

benar tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman setiap warga negara Indonesia diberikan hak dan 
perlindungan hukum yang sama untuk melakukan upaya hukum sesuai 
dengan hukum acara untuk menuju pada kebenaran dan keadilan itu sendiri. 
Oleh karena itu jika ada hal atau keadaan tertentu antara lain ditemukan 
adanya bukti baru (novum), atau adanya kekhilafan/kekeliruan hakim dalam 
menerapkan hukum (judex juris) terhadap putusan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, maka setiap warga negara Indonesia dapat 
mengajukan upaya hukum baru berupa peninjauan kembali terhadap putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 118 

Dengan demikian apabila dalam hal terdapat 2 (dua) undang-undang 
mengatur hal yang sama (peninjauan kembali) yaitu Pasal 263 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan 
Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, berdasarkan asas hukum maka undang-undang yang terbaru 
mengesampingkan peraturan yang terdahulu ( lex posteriori derogat lex priori), 
sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman yang berlaku. Di samping itu ketentuan Pasal 47 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, 
bahwa ”Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan 
kehakiman masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk 
yang baru berdasarkan undang-undang ini”. Dengan demikian, dalam kasus 
terdapatnya perbedaan antara ketentuan dalam hukum acara pidana dan 

 

118 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008, Hlm 23-24. 
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dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, maka ketentuan 
dalam Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
KUHAP dapat dikesampingkan. Argumen tersebut sesuai dengan asas -asas 
perundang-undangan sebagaimana ditulis oleh Purnadi Purbacaraka, SH dan 
Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA, dalam bukunya “Perundang-undangan dan 
Yurisprudensi”, yang menyatakan: “Undang-undang yang berlaku belakangan 
membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (lex posteriore derogate lex 
priori). Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah, bahwa undang -undang lain (yang 
lebih dahulu berlaku) dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika ada 
undang-undang baru (yang berlakunya belakangan) yang mengatur pula hal tertentu 
tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan 
undang-undang lama tersebut (pencabutan undang -undang secara diam-diam)”.119 

Terkait penerapan asas lex posteriori derogat lex priori tersebut maka 
berdasarkan Risalah Proses Pembahasan 5 (lima) Rancangan Undang-
Undang Bidang Hukum (integrated justice system) tanggal 20 September 2003 
mengenai frasa ”pihak yang berkepentingan” (dalam Undang -Undang 
Nomor 4 Tahun 2004 menggunakan frasa ”pihak-pihak yang bersangkutan) 
muncul karena adanya preseden122 dikabulkannya Peninjauan Kembali yang 
diajukan oleh Jaksa untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Selain 
preseden tersebut maka sesuai maksud dan tujuan pembuat Undang-Undang 
dalam mencantumkan frasa tersebut, terdapat suatu pemikiran bahwa yang 
berkepentingan dalam suatu putusan Hakim sangat luas tidak hanya masalah 
pihak terpidana atau ahli warisnya tetapi menyangkut masalah demi 
kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, siapapun dalam hal ini masyarakat 
luas termasuk jaksa yang mewakili 

Dalam kasus Muchtar Pakpahan, dimana Jaksa mengajukan 
peninjauan kembali dan akhirnya diterima oleh Mahkamah Agung. 
Peninjauan Kembali kasus Muchtar Pakpahan yang diajukan Kepala 
Kejaksaan Negeri Medan Havid Abdul Latif ke Mahkamah Agung (MA) 
dilakukan sejak keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 
K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995, yakni yang membebas -murnikan 
Pakpahan dari tuntutan hukum. Kejaksaan menilai ada kekhilafan atau 
kekeliruan nyata majelis hakim agung dalam memutus kasus Pakpahan 
tersebut yaitu dalam kasus tindak pidana yang sama, salah satu terdakwa 
dipidana (Amosi Telaumbanua) sedangkan yang lain tidak.  

Dalam kasus ini ketidakadilan terjadi terutama karena terdakwa 
yang dipidana adalah bawahan dari orang yang dibebaskan dari tuntutan 
hukum. Perkara Peninjauan Kembali (PK) yang dipimpin Ketua Majelis 
Soerjono SH dengan anggota Sarwata, SH dan Palti Raja Siregar, SH 
diajukan oleh Kejaksaan Agung. Putusan PK menjatuhkan hukuman penjara 
bagi terpidana Dr. Muchtar Pakpahan SH., MH 4 (empat) tahun penjara. 
Sebelumnya Majelis Kasasi yang dipimpin Adi Andojo Sutjipto, SH., dengan 
anggota Karlinah Palmini Achmad Subroto, SH., dan Tomy Bustomi, SH., 
telah membebaskan terpidana. Putusan Kasasi sekaligus mengoreksi dan 
memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi 

 

119Ibid, Hlm.24-25  
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Medan yang menghukum Muchtar Pakpahan 4 (empat) tahun penjara dan 
diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan. Dengan putusan 
Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung menetapkan kembali 
pidana sebagaimana dijatuhkan Pengadilan Negeri dan diperkuat oleh 
Pengadilan Tinggi. Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
16/PUU-VI/2008 Hlm.27.  

Sementara itu, dari perspektif lain, penggunaan asas lex posteriori 
derogat lex priori dalam menyikapi konflik antar norma pada pasal 23 ayat (1) 
Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman atau 
Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman dengan pasal 263 KUHAP ini tidak dibenarkan. Karena 
seharusnya yang digunakan adalah asas lex specialis derogat legi generali, 
sebagaimana pendapat dari Gayus Lumbuun yang  menyatakan bahwa secara 
normatif dan legal positivistik, hukum positif yang tertuang dalam KUHAP 
merupakan lex specialis bagi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 (lex 
generalis). KUHAP hanya mengakui hak terpidana dan ahli warisnya untuk 
mengajukan PK. Bersandar kepada pemikiran yang legalistik ini, maka 
pemikiran untuk memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk 
mengajukan PK harus dituangkan dengan tegas dalam suatu Undang-
Undang.120 

Hal ini senada dengan pendapat Etty Utju Ruhayati,125 yang 
menyatakan bahwa Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
bahwa pihak yang yang berwenang mengajukan peninjauan kembali adalah 
tersangka, terdakwa, atau terpidana. Pasal 263 ayat (1)  

Hukum Acara Pidana berbunyi, “Terhadap putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas 
dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli waris dapat mengajukan 
permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Sesuai asas-
asas hukum bahwa permohonan peninjauan kembali perkara pidana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
Hukum Acara Pidana telah menentukan dengan jelas siapa-siapa pihak yang 
dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Penentuan pihak-pihak 
yang dapat mengajukan peninjauan kembali dimaksudkan untuk menjamin 
adanya kepastian hukum. Seharusnya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasan Kehakiman menyebutkan secara 
rinci, siapa-siapa pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali, karena 
dalam ruang lingkup hukum pidana yang secara legalitas harus ditentukan di 
dalam undang-undang. Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah dengan tegas 

 

120 T. Gayus Lumbuun, Peninjauan Kembali Putusan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum, 
Makalah Presentasi Dalam Rangka Penelitian tentang Peninjauan Kembali Putusan Pidana 
oleh Jaksa Penuntut Umum: Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Penerapannya dalam 
Putusan Pengadilan. Diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan 
Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disampaikan dalam diskusi pada 
hari/tanggal, Rabu-Kamis, 15-17 Februari 2012 di Palembang Sumatera Selatan. Hlm.11 
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menentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan peninjauan 
kembali.  

Menurut pendapat Prof. Andi Hamzah, Prof. Sahetapy, dan Prof. 
Marjono menyatakan, bahwa asas legalitas dalam hukum pidana tidak boleh 
dilupakan, karena hal itu untuk menjamin adanya kepastian hukum. 
Dikaitkan dengan konstitusi bahwa UUD 1945 te lah mengatur dengan tegas 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Oleh 
karena itu ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, karena Pasal 263 ayat (1) KUHAP 
telah dengan jelas dan rinci menyebutkan siapa-siapa pihak yang dapat 
mengajukan peninjauan kembali.  

Menilai suatu undang-undang tidak dapat dilakukan dengan 
membandingkan undang-undang yang baru (Undang-Undang Nomor Tahun 
2004) mengesampingkan undang-undang yang lama (Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981), karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
dibuat oleh pembentuk undang-undang ada filosofisnya, yaitu undang-
undang dibuat untuk memberikan jaminan perlindungan kepastian 
hukumnya. Lagi pula asas undang-undang baru mengesampingkan undang-
undang yang lama bukan merupakan satu-satunya asas hukum, karena 
disampingkan itu ada juga asas undang-undang khusus mengesampingkan 
undang-undang umum (lex specialis derogat legi generali). Bahwa Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan hukum acara perkara pidana, 
sehingga proses peninjauan kembali perkara pidana harus mengacu pada 
Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.  

Selanjutnya Etty Utju Ruhayati juga berpendapat bahwa Pasal 23 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bertentangan secara 
langsung dengan UUD 1945, kalimat pihak yang bersangkutan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tidak 
menjamin adanya kepastian hukum. Peninjauan kembali yang diatur dalam 
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bersifat umum, yaitu berlaku untuk 
perkara perdata dan pidana. Jika peninjauan kembali tersebut perkara 
pidana, maka harus mengacu pada hukum acara pidana yang dalam Pasal 263 
ayat (1) telah menentukan secara tegas siapa-siapa pihak saja yang dapat 
mengajukan peninjauan kembali.  

Pasal 263 secara universal berlaku di negara yang menganut Anglo 
Saxon, di mana hukum acara merupakan keseimbangan untuk menjamin 
kepastian hukum yang secara universal perlindungan terhadap hak 
perseorangan maupun terhadap individu. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak menyebutkan 
dengan jelas siapa yang dimaksud pihak yang bersangkutan, ketentuan 
demikian berlaku sehingga tidak menjamin adanya kepastian hukum. 

Adami Chazawi juga sependapat dengan pendapat bahwa 
seharusnya asas lex specialis derogat legi generali-lah yang dipakai. Sebagaiamana 
pendapat beliau sebagai berikut: Mahkamah Agung menggali dengan 
menafsirkan (pasal 263 ayat (1) KUHAP) dengan maksud untuk menemukan 
hukum (jaksa sebagai pihak yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali) 
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dengan mendasarkan pada frasa “pihak-pihak” dalam pasal 24 ayat (1) 
Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yakni dengan menggunakan cara 
berpikir atau logika yang terbalik. Mengapa demikian? Berdasarkan 
kedudukan, fungsi dan hubungan antara ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang -
undang No. 48 Tahun 2009 (khususnya frasa “pihak-pihak yang 
bersangkutan”) dengan pasal 263 ayat (1) KUHAP (khususnya frasa 
“terpidana atau ahli warisnya”).  

Siapapun juga mengetahui bahwa pasal 24 ayat (1) Undang-undang 
No.48 Tahun 2009 merupakan salah satu lex generalis. Sementara pasal 263 
ayat (1) KUHAP merupakan salah satu lex specialis-nya, disamping lex specialis 
yang lainnya. Mahkamah Agung ternyata telah menempatkan fungsi, 
kedudukan dan hubungan kedua sumber hukum tersebut secara terbalik. 
Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang seharusnya ditempatkan sebagai lex 
specialis, ternyata oleh Mahkamah Agung ditempatkan sebagai lex generalis. 
Untuk mengetahui siapa “p ihak-pihak yang bersangkutan” yang dimaksud 
pasal 24 ayat (1) (lex generalis) dalam perkara pidana (lex specialis), seharusnya 
menghubungkannya/mendasarkannya pada pasal 263 ayat (1) KUHAP. 
Namun Mahkamah Agung melakukan penafsiran dengan cara terbalik.  

Menafsirkan suatu lex specialis (pasal 263 ayat (1) KUHAP) 
khususnya kata “terpidana” atau “ahli warisnya” berdasarkan lex generalis 
(pasal 24 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009). Bahwa pihak-pihak 
yang berperkara pidana adalah terdakwa dan jaksa. Oleh karena itu, 
pengajuan permohonan peninjauan kembali oleh jaksa/penuntut umum 
tidak bertentangan dengan undang-undang. Cara dan model menafsirkan 
yang digunakan Mahkamah Agung ini sudah di luar cara-cara yang wajar dan 
umum yang dikenal dalam doktrin hukum dan sungguh sulit diterima akal 
atau logika umum.  

Selain adanya konflik antar norma yang memberi legitimasi jaksa 
untuk mengajukan peninjauan kembali terkait dengan penafsiran  pasal 263 
KUHAP dibandingkan dengan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.4 
Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman atau Pasal 24 Ayat (1) Undang -
Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, juga terdapat 
konflik antar norma yang terkait dengan penafsiran pasal 263 ayat (3) 
KUHAP dengan pasal 248 ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 
Tentang Hukum Acara Peradilan Militer. Secara eksplisit terdapat kesamaan 
bunyi teks antara pasal 263 ayat (3) KUHAP dengan pasal 248 ayat (3) 
Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan 
Militer. Pasal 263 ayat (3) KUHAP berbunyi “Atas dasar alasan yang sama 
sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali 
apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan 
terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.” Dan pasal 248 ayat (3) 
Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan 
Militer berbunyi “atas dasar alasan yang sebagaimana dimaksud ayat (2) terhadap  
suatu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, Oditur 
dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu 
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perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu 
pemidanaan”. 

Menurut H.M.A Kuffal, Apabila perumusan pasal 248 ayat (3) 
Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan 
Militer ini dibaca secara cermat maka dapat diketahui bahwa perumusan 
tersebut secara keseluruhannya hampir sama atau 99% mirip dengan 
perumusan pasal 263 KUHAP. Dalam perumusan tersebut yang berbeda 
hanyalah mengenai penyebutan pihak yang dapat mengajukan PK disebutkan 
secara tersurat “Oditur”, sedangkan dalam perumusan pasal 263 ayat (3) 
KUHAP pihak penuntut umum tidak disebutkan secara tersurat.128 Dengan 
demikian maka sebenarnya yang dimaksud oleh pasal 263 ayat (3) KUHAP 
adalah jaksa penuntut umum. 

Namun pendapat ini mendapat sanggahan, sebagaimana pendapat 
Adami Chazawi129 pasal 248 ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 
Tentang Hukum Acara Peradilan Militer tidak bisa disejajarkan dengan pasal 
263 ayat (3) KUHAP, karena Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang 
Hukum Acara Peradilan Militer merupakan hukum acara pidana khusus 
untuk militer, sedangkan KUHAP hukum acara pidana untuk sipil. Dengan 
demikian tidak bisa digunakan penafsiran bahwa kewenangan oditur 
sebagaimana dimaksud Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Hukum 
Acara Peradilan Militer adalah sama dengan kewenangan jaksa penuntut 
umum yang dimaksud KUHAP. 

Terkait polemik konflik antar norma yang terkait dengan penafsiran 
pasal 263 ayat (3) KUHAP dengan pasal 248 ayat (3)  Undang-Undang No.31 
Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan Militer, Yahya Harahap 
berpendapat bahwa Ditinjau dari perspektif legislatif purpose tersimpul 
keinginan DPR pada saat menyusun dan merumuskan pasal 263 KUHAP 
untuk menutup permintaan peninjauan kembali oleh penuntut umum 
terhadap “putusan pemidanaan”, terutama terhadap “putusan bebas”. Akan 
tetapi sikap dan pendirian ini tidak konsisten dipertahankan dalam Undang -
Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan Militer 
sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 248 yaitu sepanjang mengenai pasal 
248 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara 
Peradilan Militer persis sama redaksi, rumusan dan substansi dengan 
ketentuan pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yang menegaskan bahwa 
peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan, 
yang dapat mengajukan peninjauan kembali hanya terpidana atau ahli 
warisnya dan alasan peninjauan kembali sangat limitatif yang terdiri dari a, b 
dan c (pasal 248 ayat (2) sama dengan pasal 263 ayat (2) KUHAP). Namun 
pasal 248 ayat (3) Undang-undang Peradilan Militer dimaksud mengandung 
perbedaan dengan ketentuan pasal 263 ayat (3) KUHAP, dengan penjelasan 
sebagai berikut: pada pasal 263 ayat (3) KUHAP, tidak disebut kebolehan 
penuntut umum mengajukan peninjauan kembali apabila dalam putusan 
suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak 
diikuti oleh suatu pemidanaan.  

Sebaliknya pasal 248 ayat  Peradilan Militer memberi hak kepada 
oditur mengajukan peninjauan kembali dalam kasus demikian. Jika 
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ketentuan pasal 248 ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang 
Hukum Acara Peradilan Militer dihadapkan penerapannya dengan 263 ayat 
(3) KUHAP, timbul pertanyaan yang perlu mendapat perhatian, antara 
lain:130 

1) Sisi Diskriminatif 
Antara kedua ketentuan itu, terkandung sifat “diskriminasi”, karena 

antara yang satu dengan yang lain mengesampingkan asa equal before the 
law dan equal treatment (perlakuan yang sama). Perkara pidana yang 
diselesaikan di lingkungan Peradilan Militer. Oditur dapat mengajukan 
peninjauan kembali terhadap putusan bebas dan lepas dari tuntutan. 
Sebaliknya perkara pidana yang diproses di lingkungan Peradilan Umum. 
Penuntut Umum tidak diberi hak mengajukan peninjauan kembali, baik 
terhadap putusan pemidanaan, apalagi putusan bebas. Sisi deskriminasi ini 
tidak layak dibiarkan dalam negara hukum yang menjunjung tinggi asas equal 
befare the law dan sekaligus bertentangan dengan pandangan Dem okrasi 
dan Pancasila. 

2) Sisi Asas Lex Posterior Derogat Prior 
Ada asas universal yang disebut Lex Posterior Derogat Prior. 

Artinya ketentuan hukum yang baru mengesampingkan ketentuan hukum 
yang lama. Kalau asas ini dihubungkan dengan persoalan peninjauan kem bali 
terhadap putusan bebas dikaitkan dengan ketentuan pasal 248 Undang-
Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan Militer dan 
pasal 263 KUHAP, apakah dapat dibenarkan pasal 263 KUHAP sebagai 
ketentuan lama (prior), telah disingkirkan oleh pasal  248 Undang-Undang 
No.31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan Militer (undang-undang 
baru = posterior)? Tampaknya asas Lex Posterior Derogat Prior tidak dapat 
diterapkan dalam masalah ini atas alasan yaitu KUHAP merupakan lex 
generalis terutama diperlukan sebagai hukum acara Peradilan Umum bagi 
kelompok penduduk sipil, sebaliknya Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 
Tentang Hukum Acara Peradilan Militer merupakan lex specialis yang 
diterapkan sebagai hukum acara di lingkungan peradilan militer bagi 
kelompok personel ABRI (TNI).  

Sehubungan dengan alasan ini, sifat deskriminatif melekat pada 
pasal 248 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara 
Peradilan Militer dianggap tidak relevan sesuai dengan keberadaannya 
sebagai lex specialis dalam arti memberi ketentuan yang lebih spesifik 
mengenai pengajuan peninjauan kembali kepada oditur debanding dengan 
hak yang diberikan pasal 263 KUHAP kepada penuntut umum. 
Dari Sudut Penafsiran Analogis 

Apakah penerapan pasal 263 KUHAP dapat “dianalogikan” dengan 
ketentuan pasal 248 ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang 
Hukum Acara Peradilan Militer, dengan menganalogikan oditur dengan 
penuntut umum? Pendekatan ini pun tidak dapat diterapkan sesuai doktrin 
yang “melarang penggunaan metode analogis” dalam sistem peradilan 
pidana (criminal justice system). Namun demikian bila didalami, ternyata 
ketentuan pasal 248 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Hukum 
Acara Peradilan Militer dapat digunakan sebagai acuan dalam menerapkan 
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pasal 263 KUHAP, oleh karena pasal 248 ayat (3) Undang-Undang No.31 
Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan Militer merupakan terobosan 
yang secara tegas memberi hak kepada oditur mengajukan peninjauan 
kembali terhadap putusan bebas tidak murni semakin memberikan peluang 
kepada penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap 
putusan bebas tidak murni di lingkungan peradilan umum. 

 
B. PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA 

PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF 
KEPASTIAN HUKUM 
Pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 

prakteknya terdapat putusan Mahkamah Agung yang tidak menerima 
pengajuan tersebut (misalnya putusan perkara Mulyar bin Samsi No. 84 
PK/Pid/2006). Artinya bahwa secara formil tidak memenuhi syarat. Salah 
satu dasar alasan tidak dapat diterimanya permohonan tersebut karena pasal 
263 ayat (1) KUHAP berbunyi :” Terhadap putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan 
peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”, telah menentukan secara 
limitatif tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan 
peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.  

Pihak yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah terpidana atau 
ahli warisnya, sementara Jaksa Penuntut Umum tidak disebutkan. Sehingga 
apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan kembali terhadap 
putusan yang berkekuatan hukum tetap yang membebaskan dan lepas dari 
segala tuntutan hukum, maka ditinjau dari perspektif kepastian hukum 
dinilai telah melanggar hukum acara yang ada dalam KUHAP. 

Pelanggaran terhadap hukum acara pidana akan berakibat pada 
tercerabutnya kepastian hukum. Sebagaimana diketahui bahwa sendi dasar 
negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Dengan kata lain 
ketergangguan terhadap asas kepastian hukum akan berdampak pada 
eksistensi dari unsur-unsur negara hukum Indonesia. Paul Scholten 121 
mengemukakan unsur-unsur Negara hukum yakni: (a) ada hak warga Negara 
yang mengandung aspek, hak individu pada prinsipnya hal terse but hanyalah 
ketentuan undang-undang, berupa peraturan yang berlaku umum. (b) adanya 
tiga kekuasaan yang harus dipisahkan satu sama lain, yaitu kekuasaan 
pembentuk undang-undang, kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan 
kekuasaan mengadili. 

Sementara itu, Sudargo Gautama mengemukakan lebih rinci 
mengenai ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni : 

a) Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, 
maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, 
tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai 

 

121 Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 
Hlm.23. 
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hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap 
penguasa; 

b) Asas Legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan 
hukum yang telah diadakan terlebih dahulu dan harus ditaati 
juga oleh pemerintah atau aparaturnya; 

c) Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi itu betul-betul 
terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan 
yang membuat peraturan perundangan-undangan melaksana-
kan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada 
dalam satu tangan. 

Uraian unsur-unsur negara hukum tersebut di atas, dapat dimaknai 
secara sederhana bahwa hukum dibentuk bukan hanya untuk kepentingan 
penguasa, tetapi untuk kepentingan perlindungan rakyat  dari kesewenang-
wenangan penguasa/negara. Tidak dibenarkan negara bertindak menerobos 
hukum yang telah dibentuknya. Misalnya menghukum warga negaranya 
tanpa ada aturan tentang perbuatan yang dilanggar tersebut dalam suatu 
perundang-undangan terlebih dahulu sebagaimana asas legalitas dalam 
KUHP. 

Asas legalitas dalam KUHP Indonesia bertolak dari ide/nilai dasar 
kepastian hukum. Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP asas ini ditampung 
keberadaannya. Menurut Groenhuijsen, ada empat makna yang terkandung 
dalam pasal ini. Dua dari yang pertama ditujukan kepada pembuat undang -
undang (de wetgevende macht), dan dua yang lainnya merupakan pedoman bagi 
hakim. Pertama, bahwa pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan 
suatu ketentuan pidana yang berlaku mundur. Kedua, bahwa semua 
perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas -jelasnya. 
Ketiga, hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan 
pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, dan 
Keempat, terhadap peraturan hukum pidana di larang diterapkan analogi.  

Asas ini pada dasarnya mangandung asas perlindungan, yang secara 
historis merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa di 
zaman Ancien Regime serta jawaban atas kebutuhan fungsional terhadap 
kepastian hukum yang menjadi keharusan di dalam suatu negara hukum 
liberal pada waktu itu. Sekarangpun keterikatan negara-negara hukum 
modern terhadap asas inimencerminkan keadaan bahwa tidak ada suatu 
kekuasaan negara yang tanpa batas terhadap rakyatnya dan kekuasaan 
negarapun tunduk pada aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan. Tidak 
dapat dibenarkan aparat penegak hukum yang mewakili negara 
mengenyampingkan asas legalitas yang berporoskan kepastian hukum. 
Apalagi terkait dengan mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur 
dalam KUHAP. 

Hal ini sesuai dengan tujuan pengaturan tentang cara pelaksanaan 
peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada 
beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHAP,135 antara 
lain: 

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau 
erdakwa); 
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2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintah;  
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana; 
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;  
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan 

UUD 1945. 
Berdasarkan pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHAP 

tersebut, maka pelanggaran terhadap mekanisme KUHAP akan berakibat 
negatif bagi perlindungan atas harkat dan martabatmanusia, atau yang lebih 
dikenal dengan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 1 ayat 6  
menyebutkan: “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan 
seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja 
maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum 
mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia 
seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan 
tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian 
hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.  

Hal ini juga tertuang dalam TAP MPR No.XVII/MPR/1998 
tentang HAM yang menyatakan bahwa: ”Setiap orang berhak mendapat 
kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Asas Equality 
before the law sudah merupakan suatu keharusan yang harus  diaplikasikan oleh 
pemerintah dan aparat penegak hukumnya dalam mewujudkan peradilan 
yang fair (fair trial) . Undang-undang atau peraturan-peraturan yang menjadi 
dasar hukum dari segala sikap tindak di masyarakat seyogyanya harus di 
operasionalkan dengan optimal oleh aparat penegak hukum dengan baik, 
benar, tegas dan profesional, tanpa ada diskriminasi dan wajib 
mengedepankan hak asasi manusia.122 

Berdasarkan uraian di atas maka Peninjauan Kembali yang 
dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Mahkamah Agung 
yang membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum 
tersebut jelas telah melanggar HAM karena jelas bertentangan dengan 
filosofi tersebut dan menimbulkan ketidakpastian hukum.137 Secara logika 
dan keyakinan hukum mengenai keberadaan dari upaya istimewa Peninjaua n 
Kembali untuk melindungi hak asasi terpidana, serta menghindari intervensi 
politik dalam lembaga Peninjauan Kembali, maka Peninjauan Kembali 
merupakan upaya hukum yang hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli 
warisnya.123 Sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP. Jaksa 
Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali 
atas putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya 
apa yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan kesalahan 
dalam penerapan hukum acara, sehingga permohonan peninjauan kembali 

 

122 Secara spesifik pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang 
HAM yang menyebutkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan 
hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum yang sama di depan hukum” 
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yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat 
diterima.124 

Gayus Lumbuun berpendapat bahwa tidak ada dasar yang kuat, baik 
secara normatif maupun secara teoritis dan filosofis mengenai kewenangan 
Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali. Pemikiran tersebut 
didasarkan pada argumentasi sebagai berikut:125 

Sejalan dengan pendekatan struktural kelembagan yang telah 
dijelaskan sebelumnya, kami berpandangan bahwa Undang-Undang Tentang 
Kekuasaan Kehakiman merupakan lex generalis bagi jalanya proses peradilan. 
Sementara pada pihak lain ketentuan dalam KUHAP merupakan lex specialis. 
Berdasarkan hubungan yang demikian, maka lex generalis harus 
dikesampingkan apabila bertentangan dengan hukum yang bersifat lebih 
khusus ( lex specialis). Kalau dicermati lebih jauh masih terdapat ketentuan-
ketentuan khusus lainnya dalam KUHAP yang terkait dengan Peninjauan 
Kembali, yaitu tidak dibatasinya waktu permintaan PK dalam perkara pidana 
sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (3) KUHAP, tidak dapat 
melebihinya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Peninjauan Kembali 
daripada putusan semula, seperti yang diatur dalam pasal 266 ayat (3) 
KUHAP, dan berbagai ketentuan lainnya yang berlaku mengenai upaya 
hukum Peninjauan Kembali dalam suatu perkara pidana. Ketentuan ini, 
telah disimpangi oleh Mahkamah Agung ketika dalam amar putusan 
Peninjauan Kembali kasus Djoko Tjandra justru hukumannya lebih berat 
dari putusan sebelumnya. 

Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dapat 
mengakibatkan terpidana kehilangan hak asasinya. Hak terpidana dan rasa 
keadilan masyarakat bisa terbunuh. Sejak awal Peninjauan Kembali hanya 
ditujukan untuk terpidana atau keluarganya. Hukum tidak dibuat untuk 
membela negara tapi untuk melindungi rakyat dari Negara. Untuk 
mengajukan Peninjauan Kembali ada syarat-syarat, aturan, dan aspek formal 
yang harus dipenuhi. Jika Peninjauan Kembali diajukan oleh jaksa, berarti 
rakyat tidak terlindungi dan hukum sudah dicederai oleh Negara.  

Pengajuan Peninjauan Kembali merusak tatanan hukum Indonesia 
yang menghendaki perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasi 
manusia. Peninjauan Kembali yang dimohonkan jaksa selama ini menyalahi 
perundang-undangan. Redaksi KUHAP sama sekali tidak menyebutkan hal 
jaksa mengajukan Peninjauan Kembali. Menurut sejarahnya, Peninjauan 
Kembali justru diberikan sebagai upaya terakhir kepada terpidana atau ahli 
warisnya untuk mengubah. 

Pengajuan Peninjauan Kembali oleh jaksa tak sesuai dengan logika 
hukum. Peninjauan Kembali dimaksudkan sebagai peranti hukum untuk 
melindungi hak asasi terpidana. Selama ini upaya Peninjauan Kembali oleh 
jaksa justru kental dengan kepentingan politis. Nuansa politis amat kental 
pada pengajuan Peninjauan Kembali oleh jaksa yang pertama  kali diajukan 

 

124 Putusan No. 84 PK/Pid/2006.  
125 T. Gayus Lumbuun, Op Cit. Hlm.5-8. 
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tahun 1996 dalam kasus Muchtar Pakpahan. Sebelumnya, pendiri Serikat 
Buruh Sejahtera Indonesia itu sempat divonis bebas atas kasus unjuk rasa 
buruh di Medan. Saat itu jelas sekali, Peninjauan Kembali diajukan karena 
Presiden Soeharto tak puas dengan bebasnya Muchtar. Sebaiknya Mahkamah 
Agung sendiri tidak menjadi alat kekuasaan pihak -pihak tertentu yang 
kemudian akan berpengaruh terhadap masalah kemandirian pengadilan. 
Oleh karena itu, ke depan Mahkamah Agung tidak membiarkan jaksa 
mengajukan Peninjauan Kembali atas suatu perkara. 

Putusan Peninjauan Kembali Muchtar Pakpahan tidak memiliki 
alasan yang kuat untuk dijadikan jurisprudensi. Oleh karena itu, Hakim 
Indonesia pada dasarnya independen, dan tidak terikat pada yurisprudensi. 
Lagipula, suatu putusan yang keliru tidak mungkin dijadikan yurisprudensi. 
Latar belakang politik pada saat Mahkamah Agung telah mempengaruhi 
permohonan Peninjauan Kembali oleh jaksa dalam kasus Muchtar 
Pakpahan. Saat itu, hukum dikuasasi kepentingan politik penguasa.  Muchtar 
yang kala itu dituduh menjadi dalang demo buruh memang menjadi incaran 
penguasa. Maka segala kemungkinan digunakan untuk menyeret Muchtar 
Pakpahan ke meja hijau. 

Peninjauan Kembali dalam kasus Muchtar pakpahan dan kasus 
lainnya seperti Djoko Tjandra dan Syahril Sabirin dimana Peninjauan 
Kembali diajukan oleh jaksa – bisa saja merupakan kekeliruan peradilan 
(rechtelijke dwaling). Langkah jaksa semacam itu tak ubahnya menerobos atau 
menabrak aturan KUHAP. Langkah jaksa tersebut merupakan kesewenang -
wenangan hukum yang tidak patut diteruskan apalagi menjadi jurisprudensi. 
Mahkamah Agung harus berani mengakui kekeliruan peradilan.  

Adami Chazawi berpendapat bahwa Putusan pembebasan dan 
pelepasan dari tuntutan hukum yang sudah tetap, tidak dapat dilawan l agi 
dengan upaya hukum biasa maupun luar biasa oleh pihak manapun juga. 
Tidak dibenarkan negara mempersoalkan lagi tentang keadilan dalam 
putusan tersebut, karena prosesnya sudah berlalu. Logikanya sebagai 
berikut:126 

Bahwa dalam setiap norma hukum sudah berbobot keadilan, 
disamping kemanfaatan dan tentu saja sesuai logika. Maksud dibentuknya 
norma hukum ditujukan untuk keadilan dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, 
didalam setiap norma hukum sudah terdapat keadilan dan kemanfaatan. Jika 
hukumditerapkan dan kepastian hukum dicapai, maka keadilan dan 
kemanfaatan juga dengan sendirinya ikut serta ditegakkan. Tidak mungkin 
sebaliknya dengan mencari keadilan tanpa melalui norma hukum. Karena 
mencari keadilan harus melalui hukum, bukan dengan menafsirkan norma 
secara bebas yang merusak ( interpretatio est perversio). 
  Kepastian hukum adalah konkret-lebih terukur, karena itu menjadi 
tujuan utama penegakan hukum. Sementara keadilan abstrak-relatif dan 
tidak bisa diukur, karenanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari  

 

126 Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan 
Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Jakarta, Sinar Grafika, 2010 Hlm. 44. 
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kepastian hukum, bukan semata-mata menjadi tujuan satu-satunya yang 
lepas atau disingkirkan jauh-jauh dari kepastian hukum. 
  Negara membawa terdakwa ke sidang pengadilan untuk 
menegakkan hukum yang sekaligus didalamnya keadilan. Selama proses 
peradilan berjalan, pada saat itu saja negara berhak mencari keadilan dengan 
melalui norma-norma hukum yang didakwakan. Pada saatnya proses itu akan 
berakhir, yaitu ketika putusan menjadi tetap. Sementara proses Peninjauan 
Kembali tidak lagi mempersoalkan mencari keadilan dengan melalui 
penerapan norma-norma hukum seperti itu, karena proses tersebut sudah 
berlalu. Sebaliknya justru proses Peninjauan Kembali sebagai sarana untuk 
mengembalikan dan memulihkan hak-hak dan keadilan terpidana yang sudah 
dirampas negara tanpa hak melalui putusan pemidanaan, karena dalam suatu 
negara hukum tidak dibenarkan secara terus menerus tanpa batas negara 
melakukan penuntutan terhadap seseorang. 

 Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tidak dapat menerima 
Peninjauan Kembali dari Jaksa Penuntut Umum, ialah dalam perkara Sdr. 
Mulyar bin Samsi di Muara Teweh (2007) dan Johan Imago al Guan Kabir di 
Kalabahi - NTT (2010). Menurut Adami Chazawi terdapat beberapa hal 
yang dapat dimaknai yaitu:127 
1. Dua putusan Mahkamah Agung tersebut bisa menjadi rujukan dan 

yurisprudensi ke depan, sebabnya karena putusan tersebut 
mempertahankan konsistensi, sesuai dan berdasarkan hukum dan 
berulang. 

2. Putusan hakim adalah hukum. Dalam hal ini ada dua sumber hukum 
setingkat mengenai hal yang sama yang saling bertentangan. Maka 
berdasarkan asas penerobosan legalitas dan asas in dubio pro reo ialah 
harus menggunakan hukum yang paling menguntungkan terdakwa. Azas 
ini diwujudkan al. dalam norma Pasal 1 Ayat (2) KUHP. 

3. Sesuai dengan asas penerobosan legalitas dan in dubio pro reo tersebut 
maka Putusan Mahkamah Agung perkara Mulyar bin Samsi No. 84 
PK/Pid/2006 dan Johan Imago al Kabir (2010), dapat dijadikan dasar 
Mahkamah Agung untuk menolak setiap 

4. permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan Jaksa Penuntut 
Umum selanjutnya. 

5. Apabila terdakwa telah diputus bebas yang tetap, disadari kemudian 
terdapat kekeliruan dan dalam hal itu terdapat kerugian negara, maka 
pengembalian kerugian tidak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar 
hukum. Dapat dilakukan dengan melalui gugatan perdata. Selain negara 
tidak melanggar hukum, kewibawaan negara (Mahkamah Agung) dan 
kewibawaan hukum akan tetap terjaga, hak-hak terdakwa yang 
dibebaskan tetap dijujung tinggi dan dihargai. Suatu pencerminan suatu 
negara hukum, bukan praktik otoriter seperti jaman orde baru dahulu. 
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C. PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA 
PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF 
KEADILAN HUKUM 
Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas 

kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembe ntukan 
hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada 
hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang 
mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang 
telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat 
semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana 
pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai 
dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan 
hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman 
tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang 
akan selalu menonjol adalah problema “ law in action” bukan pada “law in the 
books”.  

Oleh karena itu pengadilan yang merupakan representasi utama 
wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya 
kepastian hukum, melainkan pula keadilan, kemanfaatan sosial dan 
pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya. Kegagalan lembaga 
peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum diatas telah mendorong 
meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan 
lembaga-lembaga hukum.128 Oleh karena itu, peradilan harus 
mengedepankan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu terwujudnya keadilan 
baik yang seirama ataupun yang belum diakomodir dengan undang-undang. 
Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang itu pada dasarnya bersifat 
konservatif sehingga apabila undang-undang itu tidak merepresentasikan 
keadilan yang notabenenya berkembang seiring dengan perkembangan 
masyarakat maka patut kiranya hakim sebagai garda depan keadilan, 
berkewajiban menciptakan atau membentuk hukum yang merepresentasikan 
keadilan melalui upaya penemuan hukum. 

Pada dasarnya KUHAP hanya mengatur kewajiban dan kewenangan 
aparat penegak hukum untuk menangani dan menyelesaikan perkaranya. 
Dan seandainya di kemudian hari. Meskipun sekarang ini KUHAP telah 
berusia dua puluh satu tahun, namun berlakunya Pasal 263 KUHAP yang 
mengatur tentang upaya hukum luar biasa yang dinamakan peninjauan 
kembali (PK) dalam pelaksanaannya masih menimbulkan kontroversial. 
Karena dalam kenyataannya masih ada beberapa pakar/praktisi/pengamat 
hukum yang berpendapat bahwa yang dapat mengajukan Peninjauan 
Kembali hanyalah terpidana atau ahli warisnya {pasal 263 ayat (1)}. 
Sedangkan penuntut umum yang justru bertindak untuk dan atas nama 
negara dan secara sekaligus mewakili korban kejahatan dianggap tidak 
berhak mengajukan Peninjauan Kembali.129 Pendapat tersebut selain terasa 

 

128 Ibid 
129 H.M.A Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, 

Malang, Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2002 Hlm. 100. 
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tidak adil juga tidak didasarkan pada penafsiran pasal 263 K UHAP secara 
utuh dan objektif. Berdasarkan bunyi pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHAP 
secara tersurat memang dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan 
Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Akan tetapi 
berdasarkan pasal 263 ayat (3) KUHAP ternyata selain terpidana/ahli 
warisnya masih ada pihak lain yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali 
yaitu terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap yang dalam diktumnya menyatakan bahwa “perbuatan yang 
didakwakan dinyatakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti suatu 
pemidanaan. Dengan perkataan lain dalam putusan tersebut terdakwanya 
tidak dijatuhi hukuman/pidana meskipun perbuatan yang didakwakan 
dinyatakan telah terbukti, yang berarti dalam putusan tersebut, terdakwa 
dijatuhi putusan “lepas dari segala tuntutan hukum” {pasal 191 ayat (2) 
KUHAP}. 

Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 
(3) KUHAP tersebut status terdakwa tidak berubah menjadi terpidana atau 
dengan perkataan lain putusan tersebut tidak menghasilkan terpidana. 
Kemudian timbul pertanyaan siapa pihak (subyek hukum) yang berhak 
mengajukan PK berdasarkan pasal 263 ayat (3) KUHAP? Dari perumusan 
pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa selain terpidana 
atau ahli warisnya ternyata masih ada pihak lain yang dapat mengajukan PK, 
meskipun pihak lain itu tidak dinyatakan secara tersurat (eksplisit). Oleh 
karena dalam proses peradilan perkara pidana hanya terdapat dua pihak yang 
saling berhadapan yaitu penuntut umum dan pihak terdakwa (dengan atau 
tanpa penasihat hukumnya), maka dapat dengan mudah disimpulkan bahwa 
pihak lain itu adalah pihak yang berhadapan dengan terdakwa, yaitu jaksa 
penuntut umum (JPU). Jadi apabila pasal 263 KUHAP yang terdiri dari tiga 
ayat tersebut dibaca secara utuh dan obyektif maka dapat menghasilkan 
kesimpulan yang sesuai dengan rasa keadilan dan hak asasi manusia, baik 
HAM yang dimiliki oleh terdakwa/terpidana maupun HAM yang melekat 
pada korban kejahatan yang dalam proses hukum diwakili oleh penuntut 
umum. 

Terhadap pendapat tersebut, Adami Chazawi130 tidak sependapat, 
oleh karena lembaga Peninjauan Kembali semata-mata ditujukan untuk 
memperbaiki putusan pemidanaan yang salah. Negara tidak dibenarkan 
mengajukan Peninjauan Kembali untuk sebaliknya menghukum terd akwa 
yang sudah dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang sudah 
tetap. Tidak dibenarkan negara untuk membongkar putusan pembebasan 
yang sudah tetap, dengan alasan mencari keadilan. Logika dan alasannya 
ialah sebagai berikut: 

Apabila negara merasa bahwa putusan pembebasan terdakwa 
sebelumnya keliru, ketidakmampuan negara membuktikan kesalahan 
terdakwa, merupakan kesalahan negara sendiri.  

 

 
130 Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan 

Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Jakarta, Sinar Grafika, 2010 Hlm.12-13. 



95 

 

Kemudian dengan maksud membetulkan kesalahan, negara melalui 
penuntut umum mengajukan PK, seolah-olah negara hendak menimpakan 
kekesalan dan ketidakmampuan membuktikan kesalahan terdakwa dahulu 
dengan cara membongkar perkara yang sudah diputus bebas dan mempunyai 
kekuatan hukum tetap. Praktik yang demikian mencerminkan negara 
kekuasaan. Penuntut umum yang menjalankan suatu hak (mengajukan PK) 
yang tidak dimilikinya, maka perbuatan itu batal demi hukum. Apabila dalam 
perkara yang terdakwanya telah dibebaskan tersebut diperkirakan ada 
kerugian (keuangan) negara, maka untuk mengembalikan kerugian semacam 
itu, dapat dilakukan dengan melalui gugatan perdata, dengan menggunakan 
dasar perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata atau 
wanprestasi, tergantung dari keadaan dan sifat perkaranya, bukan 
mengajukan PK yang menurut hukum justru melanggar hukum. Dengan 
demikian, mengajukan gugatan perdata merupakan satu -satunya yang 
terbaik, terhormat, dan dapat ditegakkan serta menjaga kewibawaan negara 
dan kewibawaan hukum. 

Lembaga PK berpijak pada keadilan dan hak-hak terpidana yang 
telah dilanggar oleh negara dengan mempidana terdakwa yang tidak 
bersalah. PK semata-mata untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak 
terpidana yang sudahdirampas negara. Lembaga PK tidak lagi ditujukan 
untuk mencari keadilan melalui pasal-pasal yang didakwakan penuntut 
umum. Kesempatan negara untuk mencari keadilan melalui pasal-pasal 
tindak pidana yang didakwakan ialah sejak penyidikan, penuntutan, 
persidangan pengadilan tingkat pertama, banding sampai kasasi. Pada saat 
putusan pembebasan mempunyai kekuatan hukum tetap, hak dan 
kesempatan negara tersebut terhenti total. Lembaga PK dibentuk tidak 
ditujukan untuk membongkar putusan pembebasan, tidak ditujukan untuk 
mempidana terdakwa yang sudah dibebaskan dengan putusan yang sudah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Latar belakang dan jiwa dibentuknya lembaga PK terdapat dalam 
ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP. Ketentuan tersebut merupakan asas 
pokok PK. Apa yang termuat di dalamnya itulah yang merupakan kehendak 
pembentuk undang-undang. Hakim tidak dibenarkan membuat tafsir dengan 
melanggar kehendak pembentuk undang-undang. 

Berdasarkan asas keseimbangan, negara telah diberi hak yang sama 
dan cukup untuk memperbaiki putusan pemidanaan salah yang telah tetap, 
dengan alasan untuk kepentingan umum/negara, yakni melalui upaya kasasi 
demi kepentingan hukum (pasal 259 KUHAP). Pembentuk undang-undang 
telah berbuat adil dengan memberikan hak kepada negara beserta  alasan-
alasannya untuk memperbaiki putusan hakim pidana yang sudah mempunyai 
kekuatan hukum tetap melalui kasasi demi kepentingan hukum.  

Asas PK yang semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli 
warisnya, merupakan nyawa/jiwa lembaga PK. Apabila jiwa/nyawa ini 
dicabut, maka lembaga PK pun mati, tanpa arti lagi.  Negara telah melanggar 
asas nebis in idem dalam pasal 76 KUHP. Sesungguhnya ketentuan pasal 76 
ini bertitik tolak pada 2 (dua) tujuan sebagai berikut:  
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Untuk menegakkan dan menjaga kepastian hukum, maka kekuasaan 
negara dibatasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap penduduk. 
Dalam hal ini, agar negara tidak tanpa batas dan berkali-kali melakukan 
penuntutan pidana terhadap orang yang diduga dan didakwa melakukan 
kejahatan. Asas ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara ( due proces 
of law). 

Asas ini dilandasi oleh dorongan dan kehendak negara untuk 
menegakkan kewibawaan negara sendiri dalam usaha negara memenuhi 
tuntutan perdamaian dan kepastian bagi individu. Tegaknya kewibawaan 
negara bukan diperoleh dari tindakan kesewenang-wenangan terhadap 
penduduk negara. Melainkan dari konsistensinya negara terhadap tatanan 
dan ketentuan yang dibuat oleh negara sendiri, dalam rangka mencapai 
kedamaian dan ketenteraman penduduk dan masyarakat.  

Berbeda dengan dengan pendapat Adami Chazawi sebagaimana 
diatas, H.M.A Kuffal berpendapat bahwa terhadap putusan bebas atau lepas 
dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada 
Mahkamah Agung. Karena menurut pasal 263 ayat (3) KUHAP secara 
tersirat mengatur bahwa penuntut umum dapat mengajukan PK dan untuk 
itu maka perlu diupayakan cara terobosan untuk menembus “tembok kertas” 
sebagaimana pernah dilakukan permintaan kasasi terhadap putusan bebas, 
berdasarkan alasan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.  

Dalam upaya pembentukan yurisprudensi yang membenarkan j aksa 
penuntut umum mengajukan PK terhadap putusan bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum, maka jaksa penuntut umum telah berupaya 
melakukan cara terobosan seperti yang terjadi dalam perkara terdakwa 
Muchtar Pakpahan yang oleh Pengadilan Negeri Medan d ijatuhi pidana 3 
tahun penjara dan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada tingkat 
Banding terdakwa dijatuhi pidana 4 tahun penjara. Meskipun pada 
pemeriksaan tingkat kasasi oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang 
diketuai oleh Adi Andojo Soetjipto dengan anggota majelis terdiri dari 
Tommy Boestomi dan Karlina Palmini Achmad Soebroto, Muchtar 
Pakpahan diputus bebas/dibebaskan dari dakwaan. Namun berdasarkan 
pengajuan permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum 
maka  Mahkamaah Agung dengan mejel is hakim agung yang diketuai oleh 
Soerjono dengan hakim anggota majelis terdiri dari Sarwata dan Palti Radja 
Siregar melalui putusannya tanggal 25 Oktober 1996 No.55PK/Pid/1996 
telah membatalkan putusan kasasi yang diketuai Adi Andojo Soetjipto dan 
sekaligus menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muchtar Pakpahan selama 4 
tahun penjara.  

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung 
No.55/Pk/Pid/1996 tersebut sungguh-sungguh merupakan peristiwa 
kejutan dalam sejarah penegakan hukum di persada negara hukum 
Indonesia. Karena putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dalam 
perkara terdakwa Muchtar Pakpahan tersebut telah menerobos “tembok 
kertas” dalam bentuk ketentuan pasal 263 ayat (3) KUHAP yang secara 
tersurat tidak menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat menga jukan 
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permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung pada masa 
mendatang demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum dan kebenaran. 131 

Diterimanya permintaan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut 
umum dapat dipahami juga dari perspektif keadilan yaitu keadilan restoratif. 
Sebagaimana dinyatakan oleh Eva Achjani Zulfa bahwa Sesungguhnya 
amatlah jauh untuk mengkaitkan konsep restorative justice dengan masalah 
peninjauan kembali. Dan tidak ada tempatnya bila kemudian dinyatakan 
bahwa peninjauan kembali merupakan bagian dari implementasi dari 
peninjauan kembali. Akan tetapi dalam satu hal, pada dasarnya untuk 
menegakkan hak-hak individu melalui mekanisme peradilan pidana tidak 
melulu berada dalam garis yang obyektif. Menjadi suatu gagasan yang baru 
pula dalam hal lembaga yang memperjuangkan hak-hak korban bilamana 
dalam suatu putusan pengadilan terdapat bagian dari putusan yang 
melalaikan atau mengabaikan korban.132  

Dalam pandangan tentang peninjauan kembali diatas, sesungguhnya 
dalam beberapa Peraturan Mahkamah Agung yang dibuat sebelum lahirnya 
KUHAP, menempatkan kewenangan jaksa agung untuk mengajukan 
peninjauan kembali sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan atas 
kepentingan terdakwa. Bila kemudian penggunaan sarana peninjauan 
kembali menjadi berbeda dari tujuan filosofis yang demikian, maka 
kewenangan jaksa agung atau rechtvinding Mahkamah Agung dalam mengisi 
kekosongan hukum sebagaimana dikemukakan diatas selayaknya ditinjau 
kembali. 

Pada dasarnya, filosofi restorative justice  yang membingkai para 
penegak hukum dalam penanganan suatu perkara pidana termasuk dalam hal 
penggunaan lembaga peninjauan kembali selayaknya mengacu kepada:  
Apakah ada hak-hak terdakwa yang tidak terpenuhi dalam mekanisme yang 
berjalan, atau Adakah hak-hak korban yang tidak atau kurang 
diperhitungkan dalam putusan yang djatuhkan sebelumnya.  

Berkaca dari dua parameter tersebut kiranya peninjauan kembali 
baik oleh jaksa maupun “pihak lain yang berkepentingan”, bisa jadi dapat 
diterima dalam kerangka penciptaan keadilan sosial dalam masyarakat dan 
bukannya menciptakan suatu ketidakpastian hukum.  Dalam perspektif yang 
demikian, lembaga peninjauan kembali oleh jaksa yang bukan lagi sebagai 
wakil dari pemerintah melainkan mediator antara korban dan pelaku menjadi 
terjembatani. Didalam hal inilah keadilan restorative diimplementasikan 
secara lebih feasible dalam praktek pengadilan. 

 

131 H.M.A Kuffal, Op Cit, Hlm.142. 
132 Eva Achjani Zulfa, Upaya Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagai 

Wujud Perlindungan Terhadap Hak Korban, Makalah Presentasi Dalam Rangka Penelitian tentang 
Peninjauan Kembali Putusan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum: Penelitian Asas, Teori, 
Norma, dan Praktek Penerapannya dalam Putusan Pengadilan. Diselenggarakan oleh Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
Disampaikan dalam diskusi pada hari/tanggal, Rabu-Kamis, 15-17 Februari 2012 di 
Palembang Sumatera Selatan. Hlm.12 
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Menyikapi permintaan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut 
umum tersebut dalam perspektif keadilan restoratif, maka secara substansial 
dapat diterima sebagai asas keseimbangan dan kesetaraan dihadapan hukum. 
Sebagaimana didasarkan pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 
secara tegas diamanatkan bahwa: segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan dari 
ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa setiap warga negara (setiap orang) 
selain mempunyai kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, mereka 
tanpa kecuali apakah berstatus sebagai tersangka/terdakwa ataukah 
berstatus sebagai korban kejahatan semuanya mempunyai kedudukan, harkat 
dan martabat serta hak asasi yang sama.  

Dengan perkataan lain yang memerlukan perlindungan hak -hak 
asasi tersebut bukan hanya manusia-manusia yang berstatus sebagai 
terdakwa/terpidana saja melainkan juga termasuk manusia yang kebetula n 
bernasib sial menjadi korban kejahatan.133155 Oleh karena itu hak asasi 
korban dalam proses peradilan pidana pada umumnya134156 dan secara 
khusus dalam hal upaya hukum peninjauan kembali patut diperhatikan. 
Dengan demikian, pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung dalam 
menerima permintaan peninjauan kembali dari jaksa penuntut umum sebagai 
bentuk pemenuhan asas keseimbangan, mendapatkan landasan atau 
pembenaran dari perspektif keadilan hukum.  Di dalam pertimbangan pada 
huruf a Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 
dinyatakan secara jelas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum 
berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi 
manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di 
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Akan tetapi dalam 
kenyataannya setelah dibaca perumusan materi pasal-pasal yang dituangkan 
dalam KUHAP dapat diketahui bahwa ketentuan yang mengatur tentang hak 
asasi manusia yang menjadi korban kejahatan kurang mendapat perhatian 
dari pembentuk Undang-undang. Karena ketentuan-ketentuan mengenai hak 
asasi manusia yang dituangkan dalam KUHAP pada umumnya hanya 
mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa serta hak-hak penasihat 
hukum (Bab VI Pasal 50 s/d 68 jo Bab VII Pasal 69 s/d 74). Sedangkan hak 
asasi korban kejahatan dalam KUHAP dapat dikatakan tidak ada atau tidak 
diatur secara jelas (secara tersurat), kecuali hak mengajukan laporan atau 
pengaduan kepada Penyelidik/Penyidik (Pasal 108 ayat (1) KUHAP) dan 
hak menggugat ganti kerugian melalui Praperadilan (Pasal 80 KUHAP) atau 
pemeriksaan gugatannya dapat digabungkan dengan pemeriksaan perkara 
pidana (Pasal 98 jo 99 KUHAP).  

 

133 H.M.A Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, 
Malang, Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2002 Hlm.141. 

134 Lihat dalam H.M.A Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Malang, 
Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2002 Hlm. 99. 
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D. PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA 

PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF 
KEMANFAATAN HUKUM 
Pada dasarnya rumusan undang-undang yang bersifat umum tidak 

pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum. Hakimlah yang 
berperan menghubungkan atau menyambungkan peristiwa hukum konkret 
dengan ketentuan hukum yang abstrak. Sudah menjadi pekerjaan sehari -hari 
hakim memberikan penafsiran atau konstruksi hukum suatu ketentuan 
hukum dengan peristiwa konkret.135 Dengan demikian terhadap suatu kasus 
dapat ditafsirkan secara berbeda oleh para hakim. Sebagaimana perbedaan 
mengenai dapat diterima atau tidak dapat diterimanya permintaan 
peninjauan kembali dari jaksa penuntut umum. 

Sebagaimana sebelumnya dijelaskan bahwa terdapat dua variasi 
putusan hakim dalam menyikapi permintaan peninjuaan kembali dari jaksa 
penuntut umum. Kedua variasi tersebut dapat ditinjau dari dua perspektif 
yang berbeda yaitu perspektif kepastian hukum dan keadilan hukum. Namun 
ternyata masih terdapat satu bentuk penafsiran hukum pada putusan majelis 
hakim peninjauan kembali terkait diterima atau tidak diterimanya 
permintaan peninjauan kembali dari jaksa penuntut umum, yang didasarkan 
pada perspektif kemanfaatan hukum. Sebagaimana dalam Perkara Roedyanto 
Putusan No. 57 PK/Pid/2009, majelis hakim peninjauan kembali 
memutuskan untuk tidak menerima permintaan peninjauan kembali dari 
jaksa penuntut umum disebabkan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat 
menunjukkan adanya Kepentingan Umum atau Kepentingan Ne gara yang 
harus dilindungi. Mejelis hakim peninjauan kembali dalam perkara ini 
berpendapat bahwa pada dasarnya permohonan peninjauan kembali hanya 
dapat diajukan oleh Terpidana atau oleh Ahli warisnya. Namun Mahkamah 
Agung berpendapat bahwa ketentuan tersebut dapat dilenturkan apabila ada 
hal yang dapat menyatakan bilamana bahwa permohonan peninjauan 
kembali Jaksa/Penuntut Umum tersebut untuk melindungi suatu 
Kepentingan Umum dan Kepentingan Negara yang lebih besar.  

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut maka dapat dikatakan 
bahwa Mahkamah Agung telah melakukan penciptaan hukum atau membuat 
hukumnya sendiri. Menguatkan praktek penafsiran hukum tersebut, hak 
jaksa mengajukan Peninjauan Kembali diperlukan sebagai upaya terakhir 
dalam penegakan hukum untuk melindungi kepentingan umum. Hak ini 
diperlukan dalam kasus yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa dan 
merugikan kepentingan umum, seperti korupsi. Dengan demikian, pemikiran 
yang mendukung adanya pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut 
Umum dibatasi pada kasus-kasus tertentu saja,136 yaitu berkenaan dengan 
kepentingan umum atau kepentingan negara. Dengan demikian dalam hal 

 

135 Bagir Manan, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, Hlm.209.  

136 T. Gayus Lumbuun,Op Cit. Hlm.5. 
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kasus yang tidak terkait dengan kepentingan umum atau kepentingan Negara 
maka dikesampingkan atau tidak diberikan landasan untuk dapat diterima 
permintaan peninjauan kembali dari jaksa penuntut umum. Pemilahan 
tersebut dititik beratkan pada daya guna atau manfaat dari suatu kasus. 
Sebagaimana dalam perspektif kemanfaatan hukum yang mempunyai 
pandangan bahwa hukum itu digunakan untuk sebanyak-banyaknya manfaat 
bagi sebanyak-banyaknya orang. 

Terdapat beberapa pengertian mengenai kepentingan umum 
diantaranya dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan 
kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau 
kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga 
diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 35 huruf c, yang dimaksud dengan 
"Kepentingan Umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau 
kepentingan masyarakat luas. 

Kepentingan masyarakat umum merupakan kepentingan negara 
yang dalam bidang penegakan hukum, Kejaksaan selaku lembaga pemerintah 
yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan mempunyai 
peran melakukan perlindungan kepentingan umum. Hak Jaksa Penuntut 
Umum dalam mengajukan permintaan Peninjauan Kembali adalah dalam 
kapasitasnya sebagai yang mewakili negara atau kepentingan umum dalam 
proses penyelesaian perkarapidana. Dengan demikian permintaan 
Peninjauan Kembali ini bukan karena kepentingan pribadi Jaksa atau 
Lembaga Kejaksaan, tetapi untuk kepentingan umum dan negara. Ad alah 
wajar apabila permintaan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau 
lepas dari segala tuntutan hukum oleh terpidana atau ahli warisnya 
dikecualikan karena putusan tersebut sudah menguntungkan bagi terpidana. 

Demi tegaknya hukum dan keadilan terhadap putusan pengadilan 
berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum adalah menjadi 
hak Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagai 
pihak yang berkepentingan sepanjang terdapat dasar atau alasan yang cukup 
sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP. Berdasarkan 
argumentasi hukum tersebut dihubungkan dengan permohonan peninjauan 
kembali, terlihat bahwa kepentingan bangsa dan negara maupun masyarakat 
luas lebih diprioritaskan, sehingga permohonan peninjauan kembali 
mempunyai sifat yang eksepsional telah memenuhi makna dari kepentingan 
umum dan makna kepentingan umum ini pula yang harus membatasi Jaksa 
Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam 
perkara pidana, karenanya tidak dapat serta merta seluruh perkara pidana 
Jaksa Penuntut umum dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali.  

Salah satu contoh kasus yang dimungkinkan jaksa penuntut umum 
dapat diterima pengajuan peninjauan kembalinya adalah kasus  korupsi. 
Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana korupsi dapat merusak sendi-
sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta 
membahayakan eksistensi negara.160 Persoalan korupsi bukan hanya 
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semata-mata untuk keadilan dan kepastian hukum, karena korupsi di 
Indonesia terjadi secara sistemat ik dan meluas sehingga tidak hanya 
merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan 
ekonomi masyarakat secara luas dan membawa dampak yang sangat luas 
bagi negara dan kehidupan masyarakat, diantaranya menghambat 
pembangunan ekonomi maupun pembangunan secara umum sehingga 
pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan cara luar 
biasa. Dengan demikian masalah korupsi tersebut merugikan kepentingan 
masyarakat seluruhnya atau dengan kata lain menyangkut kepentingan 
umum.161 Oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari jaksa 
penuntut umum yang terkait kasus korupsi tersebut dapat diterima oleh 
Mahkamah Agung demi kepentingan umum dan kepentingan negara yang 
lebih besar. 
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