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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

 

 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح

ha (dengan titk di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 

 ص

 

Sad 

 

ṣ es (dengan titik di bawah) 

 

 ض

 

Dad 

 

ḍ 
de (dengan titik di 

bawah) 

 

 ط
 
Ta 

 
ṭ 

te (dengan titik di 
bawah) 

 
 ظ

 

Za 

 

ẓ 
zet (dengan titk di 

bawah) 

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Fa F Ef ف



 

x 
 

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah , Apostof ء

 Ya Y Ye ي

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

tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (’) 

2. Vokal 

 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungggal bahasa 

Arab. yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tanda Nama HurufLatin Nam
a 

 fatḥah A A ا

 Kasrah I I ا

 ḍammah U U ا

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

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

 fatḥah an yā‟ Ai a dan i ى

 fatḥah dan وَ  ى
wau 

Au a dan u 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harkat dan 

Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 

 ا…I…ى..ا|...
fatḥahdan alif atau 

yā‟ 
Ā a dan garis di atas 

 kasrahanyā‟ I i dan garis di atas ى

 ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas وى

 

4. TaMarbutah 

 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup 

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

Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinyaadalah [h].Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ 

marbūṭahdiikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan 

kedua kata itu terpisah, maka tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf 
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ى) ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ى  ّ ),maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 

6. Kata Sandang 

 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال 

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 
 

Aturan translasi huruf hamzah menjadi opostrop (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun,bila hamzah terletak 

diawal kata,ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupaalif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 

secarautuh. 

9. Lafẓ al-Jalālah(هللا) 

 

Kata “Allah” yang didahului partake huruf jarr dan huruf lainnya atau 
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berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Adapun  tā’  marbūṭahdi  akhir  kata  yang  disandarkan  kepadalafẓal-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari 

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, danDR). 
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ABSTRAK 

Nama :   Sri Wahyuni Syam 

Nim :   10200116016 

Judul : Peranan Kementerian Hukum dan HAM dalam  Mencegah 

terjadinya Pelanggaran HAM aparat Sipir di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar (Perspektif Hukum Tata 

Negara Islam) 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana peranan Kementrian Hukum 

dan HAM dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh Aparat sipir 

perspektif Hukum Tata Negara Islam. Dari pokok permasalahan ini maka  ditarik 

sub masalah yaitu: 1) Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan 

aparat Sipir diLembaga Permasyarakatan Kelas 1 Makassar?, 2) Bagaimana 

bentuk sanksi yang diberikan terhadap sipir yang melakukan pelanggaran HAM ?.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research 

kualitatif dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis 

dan Teologi Normatif (Syar’i). Sedangkan metode pengumpulan data 

menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara yang 

pada sipir dan juga beberapa warga binaan yang ada dilingkungan lapas Kelas 1 

Makassar. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui library research 

maupun literatur-literatur seperti buku, jurnal dan lain-lain yang relevan dengan 

penelitian ini. Analisi datang yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Upaya pencegahan yang 

dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Ham agar tidak terjadi pelanggaran 

adalah proses pembinaan yang baik didalam lapas, yaitu saling memanusiakan, 

menghargai satu sama lain dan juga melindungan hak hak warga binaan. 

Pembinaan yang dilakukan adalah membina kepribadian dan juga membina 

kemandirian warga binaan. Proses pembinaan juga menjadi hal yang penting 

dalam pemasyarakatan agar bisa membentuk kepribadian para warga binaan 

pemasyarakatan menjadi lebih baik. 2) Pegawai pemasyarakatan yang melanggar 

akan menjalani sidang atas pelanggaran kode etik yang apabila terbukti terjadi 

pelanggaran maka akan diberikan sanksi moral dan juga sanksi administrasi. 

Dalam hal pelanggaran ham selain pemberian sanksi moral dan sanksi 

administrasi maka juga akan diberikan hukuman pidana penjara. Pemberian sanksi 

kepada para pelaku bertujuan untuk memberikan pembalasan atas perbuatannya, 

pendidikan dan pengajaran serta untuk mencegah terjadinya atau terulang kembali 

pelanggaran yang sama. 

Implikasi penelitian ini adalah Pembinaan diberikan tidak hanya kepada 

warga binaan namun pembinaan kepada para petugas pemasyarakatan, agar 

memahami tujuan dari pembinaan yang diberikan kepada para warga binaan. Para 
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pegawai pemasyarakatan juga diberikan pemahaman tentang kode etik yang 

berlaku bagi para pegawai pemasyarakatan itu sendiri.. Perlunya meningkatkan 

kesadaran diri bagi para petugas pemasyaratan tentang Hak Asasi Manusia baik 

hak maupun tanggung jawab sebagai pelaksana pembinaan dilingkungan 

Lembaga pemasyarakatan. 

Kata kunci: pelanggaran HAM, pegawai pemasyarakatan (sipir) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjunjung 

tinggi Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia 

karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara.1Secara 

prinsip terdapat tiga kewajiban negara, yaitu: Kewajiban untuk memenuhi 

(Obligation to Fulfill), dalam hal hak asasi manusia kewajiban ini mengacu pada 

kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan 

kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajiban masyarakat 

dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Kedua, Kewajiban untuk 

melindungi (Obligation to Protect), kewajiban ini mensyaratkan tindakan aktif 

negara, dimana negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak 

asasi manusia oleh individu pribadi dan atau korporasi. Ketiga, Kewajiban untuk 

menghormati (Obligation to Respect), kewajiban ini mengacu pada kewajiban 

negara untuk tidak campur tangan, dimana campur tangan yang menggunakan 

mekanisme limitasi atau klausul reservasi. Yang mana campur tangan yang tidak 

sah merupakan pelanggaran HAM.2 

Namun dalam kenyataanya ada kewajiban yang terkadang terabaikan 

seperti penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara. 

                                                             
1
B.N Marbun, Kamus Hukum Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), h.29. 

2
Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional  

(Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 69-71. 
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Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) ini terkadang dilakukan oleh para 

penguasa ataupun penegak hukum untuk kepentingan tertentu, baik kepentingan 

sendiri, orang lain atau korporasi, biasanya dalam penyalahgunaan kekuasaan 

bersifat negatif hanya mencari keuntungan pribadi atau golongan diatas kekuasaan 

tersebut. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum 

yang adil mencakup sekurang-kurangnya yaitu Perlindungan dari tindakan 

sewenang-wenang dari pejabat negara, Pengadilan yang berhak menentukan salah 

tidaknya tersangka atau terdakwa, Sidang pengadilan harus terbuka untuk umum 

(tidak boleh bersifat rahasia), dan tersangka dan terdakwa harus diberikan 

jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.3 

Maraknya pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yang tidak kunjung 

selesai menyebabkan banyak pihak meragukan penegakan HAM diIndonesia. 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui 

ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia, telah 

menugaskan kepada lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur 

pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman 

mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat.4 

Akhir-akhir ini banyak diberitakan bahwa banyak  terjadinya pelanggaran 

yang dilakukan oleh oknum penegak hukum khususnya di lembaga 

pemasyarakatan. Lembaga ini merupakan lembaga yang merupakan tempat untuk 

                                                             
3
Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas 

Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Bandung: 

Alumni, 2003), h.32. 
4
Samuel Imanuel Tumewu, Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran HAM yang dilakukan 

Petugas Lapas kepada Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, Jurnal Lex Crimen Vol. 6 No. 4, 2017, h. 88. 
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membina para nara pidana yang telah melakukan tindakan kriminal. Akan tetapi 

dalam pelaksanaannya sering kali terjadi pelanggaran oleh penjaga tahanan (sipir) 

seperti halnya melakukan kekerasan terhadap narapidana. Konsep pemasyarakatan 

ini merupakan pengganti sistem pemenjaraan kolonial yang diberlakukan pada 

masa kolonial belanda. Pada konfrensi kepenjaraan pertama nusakambangan 

tahun 1951 ditegaskan bahwa kewajiban dari pemenjaraan adalah untuk memberi 

hukuman pada para pelanggar hukum juga memberi pendidikan dan berusaha 

untuk mengembalikan mereka sebagai masyarakat yang lebih baik.5 

Sistem pemasyarakat mulai diperkanalkan diIndonesia pada 1962-1964, 

Mentri Kehakiman Indonesia merumuskan filsafat pemesyarakatan bahwa tugas 

kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman hilang kemerdekaan namun 

juga mengembalikan orang yang di jatuhi hukuman kedalam masyarakat.6 

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga institusi tekhnik di jajaran 

kementrian hukum dan HAM. Lembaga ini menjadi wadah memasyarakatkan 

kembali setiap orang yang telah melakukan kejahatan. Lembaga ini berwenang 

dalam membina narapidana baik yang mempunyai kasus ringan ataupun yang 

mempunyai kasus yang berat. Lembaga pemasyarakan diharapkan dapat membina 

para nara pidana yang sesuai dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 1995  pasal 1 

ayat 1 tentang pemasyarakatan : 

“Sistem pemasyarakatan adalah  suatu tatanan mengenai arah dan batas 

serta secara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan 

                                                             
5
Iqrak Sulhin, Diskontinuitas Penelogi Punitif sebuah Analisis Genealogis terhadap 

Pemenjaraan (Jakarta: PT PRENADAMEDIA GROUP, 2016), h. 104. 
6
Iqrak Sulhin, Diskontinuitas Penelogi Punitif sebuah Analisis Genealogis terhadap 

Pemenjaraan,  h. 104. 
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pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, 

dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan 

pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat,dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan 

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 

bertanggungjawab.”7 

Mekanisme yang berpengaruh terhadap eksistensi narapidana adalah 

didalam dan setelah bebas dari penjara. Mekanisme ini disebut adalah budaya 

penjara dan bukan proses pembinaan, menurut Foucault pembinaan adalah mulai 

bekerjanya strategi pendisiplinan seperti pengawasan, normalisasi, dan penilaian. 

Namun beberapa pendapat berpikir penjara memiliki dampak tertentu bagi 

narapidana. Kultur penjara yang keras dimana kekuatan fisik dan uang sangat 

menentukan kemampuan seseorang untuk bertahan hidup, menuntuk kemempuan 

adaptasi yang cenderung bertentangan dengan peraturan yang diberlakukan 

didalam tahanan atau penjara dan bersifat menyimpang. 8 

Ciri pemenjaraan adalah pengaturan waktu kegiatan yang dapat 

menuntunnya untuk disiplin. Bentuk ini dilakukan dalam bentuk harian yang 

dimulai sampai berakhirnya kegiatan. Kegiatan yang dilakukan oleh narapidana 

dewasa dibedakan dengan narapidana anak, kegiatan napi dewasa biasanya 

bekerja, latihan bekerja, atau bimbingan keagamaan dan psikologi. Sementara 

napi anak memiliki kegiatan utama yaitu pendidikan. 9 

                                                             
7
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 12Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

8
Iqrak Sulhin, Diskontinuitas Penelogi Punitif sebuah Analisis Genealogis terhadap 

Pemenjaraan,  h. 140. 
9
Iqrak Sulhin, Diskontinuitas Penelogi Punitif sebuah Analisis Genealogis terhadap 

Pemenjaraan,  h. 109. 
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Pelanggaran yang sering kali dilakukan oleh para penguasa ataupun 

penegak hukum yang dapat mencoreng nama baik lembaga negara dan berdampak 

oleh ketidakpercayaan masyarakat. Kantor wilayah kementrian hukum dan HAM 

merupakan lembaga yang membawahi lembaga pemasyarakatan (lapas) dan 

rumah tahanan (rutan). Oleh karena itu kemenkumham harus mengetahui apasaja 

yang terjadi dengan lapas maupun rutan. Dengan itu segala pelanggaran yang 

dilakukan oleh penjaga tahanan (sipir) harus diketahui oleh kanwil. Sipir yang 

merupakan salah satu bagian dari kementrian hukum dan HAM dapat 

mempengaruhi citra lembaga.  

Akibat dari banyaknya pelanggaran ini mengakibatkan masyarakat kurang 

mempercayai pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari adanya lapas 

ini adalah untuk membina para tahanan agar menjadi manusia yang lebih baik 

ketika telah keluar dari lambaga pemasyarakatan. Jika dalam proses pembinaan ini 

berjalan kurang baik juga yang membina tidak memberikan contoh yang baik 

maka tujuan ini tidak akan tercapai. 

Di dalam Islam bahkan di dalam Al-Qur’an sangat menekankan tentang 

haqq setiap manusia. Islam memandang bahwa Hak asasi Manusia adalah hak 

yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Islam tidak hanya menjadikan ini 

sebagai kewajiban suatu negara, melainkan negara juga mewajibkan pemerintahan 

pemerintah untuk ikut berperang demi melindungi hak-hak setiap orang. Negara 

menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari pihak individu. 

Meskipun dalam islam tidak secara khusus memiliki piagam akan tetapi al-Quran 
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memperhatikan hak-hak yang diabaikan. Ada banyak nash yang memusatkan 

perhatian pada hak-hak seseorang. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Agar penelitian ini tetap terarah maka perlu menetapkan fokus penelitian 

dan deskripsi fokus. Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus tersebut adalah: 

1. Fokus Penelitian 

Adapun fokus dalam penelitian adalah: 

a. Peranan Kementerian Hukum dan HAM 

b. Penanganan Pelanggaran HAM aparat Sipir 

c. Hukum tata negara Islam 

2. Deskripsi Fokus 

a. Peranan Kementerian Hukum dan HAM 

Pernanan bisa diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan atau 

dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat, kedudukan ini diharapkan 

sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang bisa dikatakan wewenang untuk 

berbuat atau sebagai beban dan tugas.10 Secara sosiologis peranan adalah aspek 

dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang 

yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan 

kewajiban sesuai dengan kedudukannya.11 

                                                             
10

R.Sutyo Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Tanggerang: Karisma Publishing 

Group, 2009), h.348. 
11

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h.242 
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b. Penanganan Pelanggaran HAM aparat Sipir 

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau 

kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja atau 

kelalaian, 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.12 

Penjaga lapas (sipir) merupakan seseorang yang diberikan tugas dengan 

tanggungjawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana di penjara. 

Petugas tersebut bertanggungjawab untuk pemeliharaan, pembinaan, dan 

pengendalian sesorang yang telah ditangkap dan sedang menunggu pengadilan 

ketika dijebloskan maupun yang telah didakwa melakukan tindak kejahatan dan 

dijatuhi hukuman dalam masa tertentu.13 

c. Hukum Tata Negara Islam 

Hukum tata negara Islam merupakan aturan tentang organisasi negara Islam 

yang berdasarkan al-Qur’an dan hadits sebagai landasan dalam menjalankan 

organisasi negara. Islam sangat menghargai hak asasi manusia, dimana pada masa 

Rasulullah terbit piagam madinah yang disusun oleh Rasulullah sebagai bentuk 

perjanjian antara umat Islam dengan semua suku dan kaum-kaum penting di 

Yastrib (Madinah). Piagam Madinah ini mentapkan sejumlah hak-hak dan 

                                                             
12

Republik Indonesia, Undang-Undang  RI Nomor 39 tahun 1999 Pasal 1 ayat (6) Hak 

Asasi Manusia. 
13

Sipir, https://id.m.wikipedia.org/wiki/sipir, (diakses jumat 25 Desember 2020). 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/sipir
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kewajiban bagi kaum muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan 

Madinah. 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Hak Asasi Manusia 

 

Menurut Soentandyo Wignjosoebroto 

mendefenisikan hak asasi manusia 

sebagai hak-hak yang mendasar 

(fundamental) yang diakui secara 

universal sebagai hak-hak yang melekat 

pada manusia karena hakikatnya dan 

kodratnya sebagai manusia.14 Hak-hak ini 

disebut universal karena hak-hak ini  

dinyatakan sebagai bagian dari 

kemanusiaan setiap manusia apapun 

warna kulitnya, jenis kelamin, usia, 

budaya, agama, ataupun kepercayaan. 

2. Sipir Sipir merupakan seseorang yang 

diberikan tugas dengan tanggungjawab 

pengawasan, keamanan, dan keselamatan 

narapidana di penjara. Sipir 

bertanggungjawab untuk pemliharaan, 

                                                             
14

Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan 

Nasional (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 8. 
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pembinaan, dan pengendalian seseoramg 

yang telah ditangkap dan sedang 

menunggu putusan pengadilan ketika 

dijebloskan maupun yang telah didakwa 

melakukan tindak kejahatan dan dijatuhi 

hukuman dalam masa tertentu.15 

3. Hukum Tata Negara 

Islam  

Tata negara Islam merupakan aturan 

tentang organisasi negara Islam yang 

berdasarkan Al-Quran dan Hadits sebagai 

landasan dalam menjalankan organisasi 

negara 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dikemukakan pokok 

masalah “Bagaimana Peranan Kementrian Hukum dan HAM dalam Mencegah 

terjadinya Pelanggaran HAM oleh Aparat Penjaga Tahanan (sipir) Perspektif 

Hukum Tata Negara Islam ?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka 

dirumuskan sub masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Upaya pencegahan yang dilakukan Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan aparat 

Sipir diLembaga Permasyarakatan Kelas 1 Makassar? 

                                                             
15

Nurhida, “Peran Sipir Penjara dalam Penanggulangan narkoba diLapas Kajhu”, Skripsi 

(Banda Aceh: Fak.Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018), h.10. 
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2. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan terhadap sipir yang 

melakukan pelanggaran HAM ?  

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

1. Ferdian Renaldi, pertanggungjawaban pidana petugas lapas yang 

terlibat peredaran narkotika dilembaga pemasyarakan, dalam penelitian 

ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban petugas lapas 

ketika terlibat dengan peredaran narkoba. Petugas lapas yang terlibat 

dengan perdaran narkoba kebanyakan faktornya adalah masalah 

ekonomi dan buruknya mental para penjaga lapas. Upaya kementrian 

hukum dan HAM dalam menghadapi hal ini adalah dengan  

meningkatkan kualitas penjaga lapas. Salah satu upaya peningkatan 

kualitas tersebut adalah melalui program-program revolusi mental yaitu 

dengan mengubah cara berpikir petugas lapas juga dengan 

meningkatkan pendidikan keagamaan. Namun dalam penelitian ini tidak 

menjelaskan sanksi bagi penjaga lapas yang melakukan peredaran 

narkoba juga bagaimana pertanggungjawaban kementrian hukum dan 

HAM sebagai lembaga yang membawahi. 

2. Samuel Imanuel Tumewu, kajian hukum mengenai pelanggaran HAM 

yang dilakukan petugas lapas kepada narapidana menurut Undang-

undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam 

penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaturan hukum bagi 

petugas lapas yang melakukan pelanggaran terkhusus pelanggaran HAM 

kepada narapidana. Pengaturan tentang pelanggaran HAM ini diatur 
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dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia dan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan 

Hak Asasi Manusia serta mengaitkannya dengan Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana 

tersebut. Penelitian ini juga membahas tentang faktor pendukung dan 

faktor penghambat penerapan hukum terhadap petugas lapas. Dimana 

faktor pendukung yaitu meningkatkan kinerja komnas sebagai lembaga 

pengawas dan faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran sebagai 

petugas pemasyarakatan. Namun penelitian ini tidak membahas tentang 

bagaimana kementrian hukum dan HAM sebagai lembaga yang 

menaunginya dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh 

penjaga lapas. 

3. Akbar Datunsolang, perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana 

dalam sistem pemasyarakatan, dalam penelitian ini membahas 

bagaimana sistem pemsyarakatan lebih memperhatikan pola pembinaan 

terhadap tahanan. Pembinaan dianggap suatu permasalahan yang perlu 

mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan kriminal dengan tetap 

mengingat bahwa upaya paksa dalam rutan adalah salah satu sarana 

politik kriminal dalam keterampilan tentang bagaimana modus operandi 

maupun keberanian tukar pengalaman dengan teman satu selnya. 

Penilitan ini lebih memperhatikan bagaimana pola pembinaan terhadap 

tahanan juga upaya yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang 

terkadang menggunakan upaya paksa terhadap narapidana. Namun pada 
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penelitian ini hanya menkhususkan pada perlindungannya saja tanpa 

membahas tentang upaya upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi 

pelanggaran HAM. 

4. Irman Abdurrahman, dkk, Potret Buram HAM Amerika Serikat Pirates 

of Human Rights, buku ini membahas tentang perlakuan dan 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat, 

keprihatinan terhadap keluhan keluhan korban dari berbagai negara. 

Perilaku hak asasi manusia pemerintah Amarika serikat dan warga 

negara laiinya dari seluruh dunia. Salah satu pembahasan dalam buku ini 

adalah pelanggaran hak asasi manusia di penjara-penjara, beberpa 

pelanggaran yang dilakukan diantaranya adalah kekerasan seksual, 

penggunaan kekuatan. Penggunaan kekuatan ini tidak hanya dilakukan 

terhadap  tahanan dewasa melainkan juga dilakukan terhadap tahanan 

anak-anak. Namun pada buku ini tidak dijelaskan secara jelas langkah-

langkah Komite Hak Asasi Manusia PBB sebagai badan representatif 

dari Internasional Convenant on Civil and Political Rights. 

5. Penny Naluria Utami, Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan, penelitian ini membahas tentang model pembinaan 

bagi narapidana agar tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri bisa di 

capai. Di mana tujuan pemasyarakatan yaitu untuk memberi bekal 

kepada narapidana dalam menghadapi kehidupan setelah menjalani 

masa hukuman, sehingga ketika mereka keluar dari lembaga 

pemasyarakatan mereka sudah siap berbaur dengan masyarakat. Namun 
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pada penelitian ini peneliti tidak memperhatikan bagaimana penjaga 

tahanan yang juga sebagai salah satu aspek penting dalam 

memasyarakatkan kembali para narapidana. 

6. Aisyah, Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur’an, penelitian ini membahas 

tentang hak asasi manusia dalam Al-Quran namun setelah menelusuri 

bahwa didalam Al-Qur’an hanya terdapat kata haq yang bermakna 

kepemilikan dan tuntutan. Makna inilah yang menghubungkan dengan 

HAM, yaitu HAM adalah sesuatu yang menjadi milik seseorang yang 

tidak dapat diganggu dan seseorang bisa menuntuk hak yang seharusnya 

menjadi haknya. Penelitian ini juga membahas tentang prinsip prinsip 

HAM dalam Al-Qur’an. Prinsip HAM dalam Al-Qor’an dipahami 

sebagai pesan universal. Namun dalam penelitin ini belum menjelaskan 

tentang bagaimana negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan 

perlindungan hak seseorang yang telah jelas diberikan kepada setiap 

manusia. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan : 

a. Untuk  mengetahui Upaya pencegahan yang dilakukan Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan aparat Sipir 

diLembaga Permasyarakatan Kelas 1 Makassar. 

b. Untuk mengetahui bentuk sanksi yang diberikan terhadap sipir yang 

melakukan pelanggaran HAM. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan pembaca 

tentang bagaimana upaya Kementrian Hukum dan HAM dalam menangani 

pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Aparat Sipir. 

b. Kegunaan praktis, penelitian ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua 

orang bahwa pemerintah yang utamanya Kemekumham mampu 

menertibkan pihak seperti penjaga tahanan yang melanggar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Hak Asasi Manusia 

1. Pengertian Hak Asasi Manusia 

Di Indonesia hak asasi manusia didefenisikan secara limitatif dan dalam 

beberapa hal yang justru menimbulkan kontradiksi dan mengaburkan makna yang 

sesungguhnya. Menurut Soentandyo Wignjosoebroto mendefenisikan hak asasi 

manusia sebagai hak-hak yang mendasar (fundamental) yang diakui secara 

universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikatnya dan 

kodratnya sebagai manusia.16 Hak-hak ini disebut universal karena hak-hak ini  

dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap manusia apapun warna 

kulitnya, jenis kelamin, usia, budaya, agama, ataupun kepercayaan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, hak asasi manusia dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada 

hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi 

oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia.17 

Menurut Manfred Nowak hak asasi manusia ada empat yaitu universal 

(universality), tak terbagi (indivisibility), saling bergantung (interdependent), 

                                                             
16

Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan 

Nasional (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 8. 
17

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) tentang 

Hak Asasi Manusia. 
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saling terkait (interrelated). Sedangkan Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip 

lain yaitu kesataraan (equality) dan non diskriminasi (non-discrimination).18  

DUHAM pada tahun 1948 menjelaskan bahwa  HAM adalah hak-hak dasar yang 

melekat dalam diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah 

dari Tuhan yang Maha Esa, meliputi hak untuk berkeluarga, hak berkomunikasi, 

hak keamanan dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan 

atau dirampas oleh siapapun. Manusia juga mempunyai hak dan tanggungjawab 

yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.19Dari 

beberapa pengartian itulah bisa disimpulkan bahwa hak asasi manusia yaitu hak 

yang dianugrahkan Tuhan kepada setiap manusia yang tidak dapat diganggu gugat 

dan harus dilindungi oleh setiap orang, negara dan pemerintah. 

Menurut Aristoteles, negera hukum sangat terkait dengan perlindungan 

HAM, menurutnya suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan 

konstitussi dan berkedaulatan hukum. Ada tida unsur dari pemerintahan 

berkonstitusi yaitu pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum, 

pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan 

umum bukan hukum yang dibuat sewenang-wenang yang menyampaikan 

konvensi dan konstitusi, dan pemerintah berkonstitusi adalah pemerintah yang 

dilaksanakan atas kehendak rakyat dan bukan paksaan ataupun tekanan.20 

Indonesia sebagai negara hukum telah mewujudkan dengan adanya undang 

undang 39 tahun 1999 tentang HAM dan juga undang-undang 26 tahun 2000 

tentang pengadilan HAM sebagai bentuk perlindungan HAM bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

2. Sejarah perkembangan pemikiran HAM 

a. Sejarah perkembangan pemikiran HAM Internasional 

                                                             
18

Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan 

Nasional, h. 25. 
19

Darwan prinst, Sosialisasi dan Desiminasi Penegakan Hak Asasi Manusia (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2001), h. 182. 
20

Fadli Andi Natsif, Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum 

Indonesia, Al-Risalah, vol. 19 No. 1 Mei 2019, h. 154. 
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Perumusan gagasan hak asasi manusai terdapat tonggak-tonggak penting 

yang menjadi kerangka awal dari pemikiran HAM internasional ini dimana 

perumusan yang dianggap paling dini dalam sejarah barat yaitu munculnya 

perjanjian agung (magna charta) di Inggris pada 15 juni 1215, perjanjian ini berisi 

bahwa hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan 

kebebasan pribadi seorangpun dari rakyatnya. Gagasan selanjutnya yang dianggap 

menjadi tonggak perumusan kerangkia konstitusi yaitu keluarnya Bill of Rights 

pada 1628 dan lahirnya Deklarasi Kemerdekaan (The Declaration of 

Independence) Amerika Serikat pada 6 juli 1776. Munculnya Deklarasi Hak-Hak 

Asasi Manusia dan Warga Negara (Declaration of the Rights of Man and the 

Citizen) di Prancis pada 4 agustus 1978 juga menjadi kerangka perumusan 

gagasan HAM.21 

Pada peradaban modern sejarah perkembangan HAM selalu dikaitkan 

dengan terjadinya perang dunia. Sebelum perang dunia II perkembangan hak asasi 

manusia dalam hukum internasional terdapat tonggak-tonggak penting yang 

dihasilkan yaitu  

1) Doktrin perlindungan terhadap Orang Asing, doktrin ini mengajarkan 

bahwa orang-orang asing berhak mengajukan tuntutan terhadap negara 

tuan rumah di mana ia diperlukan secara sewenang-wenang oleh aparat 

pemerintah negara tersebut, dan negara tersebut tidak mengambil 

tindakan apapun atas pelanggaran itu. 

                                                             
21

Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan 

Nasional, h. 12-13. 
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2) Doktrin intervensi kemanusiaan, doktrin ini menegaskan bahwa suatu 

negara dapat mengintervensi secara militer untuk melindungi 

penduduk atau sebagian penduduknya yang berada dinegara lain jika 

penguasa negara tersebut memperlakukan mereka secara semena-

mena. 

3) Penghapusan perbudakan, pada tahun 1926 liga bangsa-bangsa 

mengesahkan konvensi penghapusan dan perdagangan budak dan juga 

melarang praktik perbudakan diwilayah bekas koloni Jerman dan Turki 

yang berada dibawah sistem mandat (Mandates System) liga bangsa-

bangsa pada akhir perang Dunia I. 

4) Pembentukan Palang Merah Internasional, perkembangan pemikiran 

tentang HAM semakin berkembang dengan pembentukan Komite 

Palang Merah Internasional pada tahun 1863. Organisasi ini bertujuan 

untuk melindungi korban perang dan perlakuan pada tawanang perang 

yang terdapat dalam konvensi Jenewa. 

5) Pembentukan liga Bangsa-Bangsa, pembentukan liga Bangsa-Bangsa 

ini bertujuan untuk memajukan kerja sama internasional, mencapai 

perdamaian dan keamanan internasional. Negara anggotanya 

diwajibkan untuk berupaya kearah sasaran kemanusiaan. 

Perang Dunia II memberikan pengalaman buruk bagi dunia internasional. 

Untuk menghindari terjadinya kembali pengalaman yang sama maka masyarakat 

internasional membangun konsensus baru yang lahir dalam bentuk norma, 

doktrin, dan kelembagaan baru dalam hukum internasional yang tertuang dalam 
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hukum hak asasi manusia internasional. Yaitu pembentukan Perserikatan Bangsa-

Bangsa dan hukum Hak Asasi Manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa ini dibentuk 

pada tahun 1945 sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-

Bangsa ini didirikan bertujuan untuk menjaga kedamaian dan keamanan 

internasional, untuk mencapai kerja sama internasional, mempromosikan dan 

memajukan penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. 

Sedangkan hukum hak asasi manusia internasional mengatur hak-hak individu 

dan hubungannya dengan pemerintah mereka. Setelah disahkannya Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), individu ditempatkan sebagai 

pemegang hak (right-holders) yang dijamin secara internasional. Konseptualisasi 

hukum HAM ini ditandai dengan lahirnya “Internasional Bill of Human Rights”, 

istilah ini merujuk pada instrumen pokok HAM internasional yang dirancang PBB 

yaitu: 

1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of 

Human Rights); 

2) Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau KIHSP 

(Internasional Convenant on Civil ang Pol1itical Rights or ICCPR); 

3) Koovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

atau KIHESB (Internasional Convenant Economic, Social, and 

Culture Rights or ICESCR). 

b. Sejarah perkembangan pemikiran HAM Nasional 

1) Masa Orde Lama 
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Hak asasi manusia telah lama berkembang tepatnya sejak awal 

kemerdekaan, masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945, para pendiri bangsa 

berinisiatif memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia hanya saja tidak berhasil 

dikarenakan belum adanya kesepahaman. Pada awal kemerdekaan Soekarno 

menolak pencantuman hak asasi manusia di dalam konstitusi dikarenakan 

kekhawatiran akan merebaknya paham liberalisme dan individualisme. Sedangkan 

Moh Hatta dan Muh Yamin bersikeras untuk mencantumkan pasal hak asasi 

manusia karena dikhawatirkan penguasa akan menjadi otoriter karena kekuasaan 

yang terlalu luas. Namun setelah perdebatan yang panjang maka disetujui 

menggunakan konsep hak warga negara. 22 

2) Masa Orde Baru 

Masa awal orde baru, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 

(MPRS) berhasil merancang dokumen yang diberi nama “Piagam Hak-Hak 

Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara”. Namun eksistensi dari 

piagam tersebut tidak berlangsung lama karena piagam tersebut dianggap tidak 

dibutuhkan karena pengaturan tentang hak asasi manusia telah diatur oleh 

peraturan perundang-undangan. 

3) Pasca Reformasi 

Perkembangan hak asasi manusia pada masa reformasi ditandai dengan 

disahkannya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia 

yang ditetapkan dalam sidang istimewa MPR pada tanggal 13 November 1998. 
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Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan 

Nasional, h. 18-19. 
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Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 menugaskan kepada lembaga-lembaga 

tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, 

dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh 

masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan 

mediasi tentang hak asasi manusia dilakukan oleh suatu Komisi Nasional Hak 

Asasi Manusia yang ditetapkan dengan undang-undang.23 

3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM 

Menurut Lamintang, pada umumnya orang baru mengetahui bahwa 

tindakan yang dilakukan merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum 

sehingga dapat dihukum apabila tindakan tesebut dinyatakan dilarang dalam 

undang-undang.24 Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan 

seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun 

tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hak hukum, mengurangi, 

menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau 

kelompok 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.25 

Sifat pelanggaran HAM ada dua yaitu pelanggaran HAM berat dan 

pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran ham berat yaitu pelanggaran yang dapat 

                                                             
23

Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan 

Nasional, h. 21-22. 
24

Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2011), h. 210. 
25

Republik Indonesia, Undang-Undang  RI Nomor 39 tahun 1999 Pasal 1 ayat (6) Hak 

Asasi Manusia. 
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membahayakan atau mengancam nyawa orang lain. Pelanggaran ham juga secara 

umum pelanggaran atau kekerasan secara sistematis, serius, dan skala massif yang 

dilakukan oleh aparat negara terhadap norma-norma yang berhubungan dengan 

HAM seperti aparteid, diskriminasi rasial, pembunuhan, perbudakan, 

pembunuhan massal, kekerasan atau penyiksaan berhubungan dengan agama 

(persekusi). Pelanggaran HAM berat juga susah untuk dipulihkan atau di 

perbaiki.26 Pelanggaran ham berat meliputi: 

a. Kejahatan genosida, Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang 

dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan 

seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok 

agama. 

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah 

salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang 

meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut 

ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.27 

Sedangkan pelanggaran HAM ringan yaitu pelanggaran HAM yang ringan 

yang tidak sampai mengancam keselamatan jiwa seseorang. Dan pelanggaran ini 

dapat dikategorikan berbahaya jika berlangsung lama seperti pencemaran 

lingkungan secara sengaja dan penggunaan bahan makanan yang berbahaya.  

 

                                                             
26

Fadli Andi Natsif, Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaan Hak 

Asasi Manusia Berat, Jurisprudentie, vol. 3 No. 2 Desember 2016, h. 85-86. 
27

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 Pasal 8-9 tentang 

pengadilan HAM. 
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B. Tinjauan Umum tentang Kementerian Hukum dan HAM 

1. Sejarah Kementerian Hukum dan HAM 

Kementrian hukum dan HAM adalah kementrian dalam pemerintahan 

Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementrian 

hukum dan HAM berada dibawah dan bertanggungjawab kepada presiden. 

Kementrian hukum HAM dipimpin oleh seorang mentri.  

Kemenkumham sudah beberapa kali berganti nama yang awalnya adalah 

Depertemen Kehakiman pada tahun 1945-1999 kemudian menjadi Depertemen 

Hukum dan perundang-undangan pada tahun 1999-2001 selanjutnya berubah lagi 

menjadi Depertemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2001-2004, 

kemudian pada tahun 2004 berubah menjadi Depertemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia sampai 2009 yang kemudian berubah lagi menjadi Kementrian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia sampai sekarang.28 Kementrian Hukum dan HAM ini 

pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen 

Kehakiman. Mentri yang pertama kali menjabat sebagai mentri kehakiman adalah 

Soepomo. Pada zaman Belanda kementrian hukum dan HAM ini disebut 

Departemen Van Justitie yang berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad 

No 576. Penetapan Departemen Kehakiman sebagai struktur negara menurut 

UUD dibahas dalam sidang PPKI tahun 1945. Dalam UUD disebutkan wilayah 

kekuasaan Departemen Kehakiman yaitu pengadilan, penjara, kejaksaan dan yang 

lainnya, dalam sidang ini pula dibahas mengenai tugas pokok Departemen 

                                                             
28

Kementerian Hukum dan HAM, https://www.kemenkumham.go.id/profil/sejarah, (di 

akses sabtu 04 januari 2020). 

https://www.kemenkumham.go.id/profil/sejarah
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Kehakiman walaupun masih mengacu pada peraturan Herdeland Yudie Staatblad 

no. 576. 

2. Kantor Wilayah  Kementrian Hukum dan HAM 

Kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM RI merupakan instansi 

vertikal kementrian hukum dan Ham Republik Indonesia yang berkedudukandi 

setiap provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Mentri 

Hukum dan HAM RI. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan HAM 

dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM.29 

Menurut Peraturan Mentri Hukum dan HAM Nomor M-01.PR.07.10 

Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementrian 

Hukum dan HAM Republik Indonesia, terdiri dari beberapa divisi, yaitu: 

a. Divisi Administrasi yang bertugas membantu kepala Kantor Wilayah dalam 

melaksanakan pembinaan teknis diwilayah berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sesuai dengan kebijakanyang ditetapkan oleh 

Sekretaris Jendral. Divisi Administrasi berfungsi: 

1) Koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan tekhnis, rencana dan 

program serta laporan; 

2) Pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan; 

3) Pengelolaan urusan kepegawaian hubungan masyarakat, tata usaha dan 

rumah tangga dilingkungan kantor wilayah. 

                                                             
29

Eka Rendytia Faisal, Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah dalam melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Orang 

Asing diIndonesia Studi dikantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Skripsi 

(Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013), h. 21-22. 
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b. Divisi Pemasyarakatan bertugas membantu kepala kantor wilayah dalam 

melaksanakan sebagian tugas kantor wilayah dibidang pemasyarakatan 

berdasarkan kebijakan tekhnis yang ditetapkan oleh direktur Jendral 

pemasyarakatan. Divisi ini berfungsi: 

1) Pembinaan dan bimbingan tekhnis dibidang pemasyarakatan; 

2) Pengkoordinasian pelaksanaan tekhnis dibidang pemasyarakatan; 

3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tekhnis dibidang 

pemasyarakatan. 

c. Divisi keimigrasian bertugas membantu kepala kantor wilayah dalam bidang 

keimigrasian berdasarkan kebijakan oleh Direktur Jendral Imigrasi. Divisi ini 

melaksanakan fungsi 

1) Perancangan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengamanan tekhnis 

oprasional dibidang imigrasi; 

2) Pengaturan, bimbingan, dan pengamanan tekhnis pelaksanaan tugas 

dibidang lalu lintas keimirasian izin tinggal dan status keimigrasian; 

3) Pengaturan, bimbingan dan pengamanan tekhnis pelaksanaan tugas di 

bidang penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi; 

4) Pengaturan, bimbingan dan pengamanan tekhnis dibidang sistem 

informasi keimigrasian; 

5) Pengaturan, bimbingan, dan pengamanan tekhnis dibidang intelijen 

keimigrasian dan tempat pemeriksaan imigrasi. 
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d. Divisi pelayanan Hukum dan HAM bertugas membantu kepala kantor 

wilayah dibidang pelayanan hukum dan HAM berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Divisi ini menjalankan fungsi: 

1) Pembinaan dan bimbingan dibidang hukum; 

2) Pengkoordinasian pelayanan dibidang hukum; 

3) Pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya; 

4) Pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran dibidang hak kekayaan 

intelektual; 

5) Pelaksanaan litigasi dan sosialisasi dibidang hak Kekayaan intelektual; 

6) Pelaksanaan pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak 

asasi manusia; 

7) Pengembangan budaya hukum, pemberian informasi hukum, penyuluhan 

hukum dan desiminasi hak asasi manusia; 

8) Pengkoordinasian program legislasi daerah; 

9) Pelaksanaan pengkoordinasian jaringan dokumentasi dan informasi 

hukum; 

10) Pengawasan pelaksanaan tekhnis dibidang hukum.30 

Pasal 56 ayat (2) Peraturan Mentri Hukum dan HAM Nomor M-

01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 

Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, unit pelaksana tekhnis terdiri 

dari : 

                                                             
30

Eka Rendytia Faisal, Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah dalam melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Orang 

Asing diIndonesia Studi dikantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Skripsi 

(Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013), h. 22-23. 
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a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 

b. Rumah Tahanan Negara (Rutan) 

c. Cabang Rumah Tahanan Negara (CabRutan) 

d. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) 

e. Balai Pemasyarakatan (Bapas) 

f. Kantor Imigrasi 

g. Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) 

h. Balai Harta Peninggalan (BHP).31 

3. Tugas dan Fungsi Kementrian Hukum dan HAM 

Kementrian hukum dan ham bertugas menyelenggarakan tugas pemerintah 

dibidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara.32 Dalam melaksanakan tugas ini 

Kemenkumham menjalankan fungsi: 

a.  Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang peraturan 

perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, 

keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia; 

b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi ddilingkungan kementrian 

hukum dan hak asasi manusia; 

                                                             
31

Republik Indonesia, Undang-undang RI Pasal 56 ayat (2) Peraturan Mentri Hukum dan 

HAM Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 

Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 
32

Republik Indonesia, Undang-undang RI No 44 tahun 2015 Pasal 2 tentang Kementrian 

Hukum dan HAM. 
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c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

kementrian hukum dan ham; 

d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan kementrian hukum dan 

ham; 

e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

kementrian hukum dan ham di daerah; 

f. Pelaksanaan pembinaan hukum nesional; 

g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang hukum dan ham; 

h. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang hukum dan ham; 

i. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; 

j. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; 

k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat subtantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan kementrian hukum dan ham.33 

C. Tinjauan Umum tentang Aparat Sipir 

1. Sipir 

Aparat lembaga pemasyarakatan atau sipir adalah pegawai negeri sipil yang 

bertugas di lembaga pemasyarakatan. Sipir bertanggungjawab atas pengawasan, 

pembinaan pemeliharaan, pembinaan dan pengendalian seseorang yang telah 

ditangkap dan sedang menunggu putusan pengadilan ketika dimasukkan kepenjara 

maupun didakwa dantelah terbukti tidak melakukan tindakan kejahatan atau 

                                                             
33

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015 Pasal 3 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
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pelanggaran hukum dan atau dijatuhi hukuman dalam masa tertentu.34 Petugas 

pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang 

melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga 

binaan pemasyarakatan. Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh 

mentri hukum dan HAM sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. 

Petugas lembaga pemasyarakatan merupakan pegawai negeri sipil yang menurut 

Kamus umum Bahasa Indonesia W.J.S Poerwadaminta, pegawai negeri adalah 

orang yang bekerja pada pemerintahan atau negara.35 Petugas Rutan adalah 

petugas pemasyarakatan yang diberi tugas untuk melakukan perwatan tahanan di 

Rutan/cabang Rutan.36 

Petugas pemasyarakatan adalah salah satu sarana pendukung pembinaan. 

Kewajiban petugas yang ada dilapas maupun yang ada dirutan adalah bagaimana 

para narapidana ini bisa kembali kemasyarakat. Petugas juga merupakan faktor 

pendukung dalam mempengaruhi pemenuhan hak. Keputusan Mentri Kehakiman 

RI (sekarang Kementrian Hukum dan HAM) Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 

tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan, tugas dari lembaga 

pemasyarakatan adalah memberikan pembinaan kepada narapidana atau anak 

                                                             
34

Surya Eka P Nanto, Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah 

Penyelundupan Narkotika didalam Lembaga Pemasyarakatan studi kasus Lembaga 

pemasyarakatan kelas IIA Gorontalo tahun 2012 s/d 2015, Skripsi (Makassar: Fakultas Hukum 

Uiversitas Hasanuddin Makassar, 2015), h. 39. 
35

Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian  (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 

18. 
36

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah  No. 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan 

tata cara pelaksanaan wewenang tugas dan tanggungjawab perawatan tahanan. 
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didik pemasyarakatan.37 Adapun petugas yang memiliki mental yang baik dan 

sehat harus memiliki lima aspek, yaitu: 

a. Berpikir realistis; 

b. Mempunyai kesadaran diri; 

c. Mampu membina hubungan sosial dengan orang lain; 

d. Mempunyai visi dan misi yang jelas; 

e. Mampu mengendalikan emosi. 

Petugas pemasyarakatan harus memiliki pengetahuan tentang seluk beluk 

sistem pemasyarakatan dan terus meningkatkan kemampuan untuk menghadapi 

segalah tingkah laku para narapidana.  

Prinsip dasar yang di junjung tinggi oleh pegawai pemasyarakatan  yang di 

atur dalam Peraturan Mentri Hukum dan HAM  nomor M.HH-16.KP.05.02 tahun 

2011 tentang pegawai pemasyarakatan, yang dituangkan dalam  bab II pasal 2 

yaitu: 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945; 

c. Menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia; 

d. Menghormati harkat dan martabat manusia; 

e. Memiliki rasa kemanusiaan, kebenaran dan keadilan; 

                                                             
37

Yunia Zulfa Kahesti, Pemenuh an Hak Anak di Bidang Pendidikan pada lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master 

Law Journal) vol. 7 No.3 September 2018, h. 355. 
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f. Kejujuran dalam sikap, ucapan dan tindakan; 

g. Keikhlasan dalam berkarya; dan 

h. Berintegritas dalam setiap aktifitas.38 

Etika dalam melakukan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan terhadap 

warga binaan pemasayarakatan juga di atur dalam Peraturan Mentri Hukum dan 

HAM  nomor M.HH-16.KP.05.02 tahun 2011 tentang pegawai pemasyarakatan, 

yang dituangkan dalam  bab III bagian keempat pasal 7 yaitu:  

a. Menghormati harkat dan martabat warga binaan pemasyarakatan, meliputi: 

1) Menghormati hak warga binaan pemasyarakatan 

2) Menjauhkan diri dari segala bentuk tindakan kekerasan dan pelecehan 

3) Menghormati dan menjaga kerahasiaan warga binaan pemasyarakatan 

4) Selalu ramah dan sopan dalam berinteraksi dengan warga binaan 

pemasyarakatan 

b. Mengayomi warga binaan pemasyarakatan, meliputi 

1) Memberikan rasa aman dan tentram terhadap warga binaan 

pemasyarakatan 

2) Menindaklanjuti setiap saran, keluhan atau pengaduan yang disampaikan 

warga  binaan pemasyarakatan secara tepat dan cepat 

3) Tidak diskriminatif terhadap warga binaan pemasyarakatan atas dasar 

suku, agama, ras atau lainnya yang dapat menimbulkan situasi yang tidak 

kondusif 
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4) Memenuhi hak warga binaan pemasyarakatan tanpa mengharapkan 

balasan/pamrih 

c. Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan tanggon dalam 

berkepribadian, meliputi; 

1) Teliti, cermat, dan cepat dalam  menilai sesuatu 

2) Mampu  mengambil tidakan secara tegas terhadap setiap bentuk perilaku 

yang melanggar tata tertib/aturan 

3) Tidak melakukan hal yang bertentangan dengan moral dan hukum 

4) Menguasai keahlian dalam melaksanakan tugas 

5) Kesanggupan untuk menegakkan keadilan dan kejujuran  

6) Menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian 

d. Bijaksana dalam bersikap, meliputi 

1) Menggunakan akal budi, pengalaman , dan pengetahuan secara cermat 

dan teliti apabila menghadapi kesulitan, tantangan dan hambatan dalam 

melaksanakan tugas 

2) Memberikan perhatian khusus terhadap warga binaan pemasyarakatan 

yang mempunyai kebutuhan khusus, seperti anak-anak, wanita, lanjut 

usia, atau penderita penyakit permanen 

3) Mempunyai keinginan mengembangkan kapasitas diri untuk mendukung 

pelaksanaan tugas 

4) Mempunyai kemampuan mengendalikan perkataan, sikap, dan perbuatan 

sehingga menumbuhkan sikap hormat warga binaan pemasyarakatan 
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5) Mampu  menmpatkan dirinya secara tepat dihadapan warga binaan 

pemasyarakatan baik sebagai petugas, teman, saudara, maupun orang tua 

tanpa kehilangan wibawa. 

2. Tugas dan Kewenangan Sipir 

Pasal 4 ayat (1) UU No.58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara 

pelaksanaan wewenang, tugas dan Tanggungjawab perawatan Tahanan, Petugas 

Lapas maupun Rutan bertugas untuk : 

a. Melaksanakan program perawatan; 

b. Menjaga agar tahanan tidak melarikan diri; 

c. Membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan pemerikasaan 

dipengadilan.39 

Dalam pasal 3 UU No. 58 tahun 1999, petugas yang melakukan perawatan 

tahanan berwenang: 

a. Melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan, dan pengeluaran tahanan; 

b. Mengatur tata tertib dan pengamanan RUTAN/ Cabang RUTAN; 

c. Melakukan pelayanan dan pengawasan; 

d. Menjatuhkan dan memberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang 

melanggar peraturan tata tertib.40 
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Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor M.HH-

16.KP.05.02 tahun 2011 tentang pegawai pemasyarakatan Bab VI tentang sanksi 

yaitu  

“Pasal 25: 

(1) Pegawai pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran kode etik 

dikenakan sanksi moral 

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dibuat secara 

tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian 

(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. Pernyataan secara tertutup; atau 

b. Pernyataan secara terbuka. 

(4) Dalam hal pegawai pemasyarakatan dikenai sanksi moral sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan kode etik yang dilanggar oleh 

pegawai pemasyarakatan tersebut 

Pasal 26 

Pegawai pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran kode etik selain 

dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3), 

dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” 

3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 



 
 

35 
 

 
 

Lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan tempat untuk melakukan 

pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. 

Sebelum dikenal sebagai lapas di Indonesia tempat tersebut dikenal dengan istilah 

penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah 

Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia.41 

Lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana berfungsi 

memperbaiki terpidana (the function of correction) agar terpidana kembali 

menjalani kehidupan normal dan produktif (return to a normal and productive life) 

di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya. 42 Lembaga 

pemasyarakatan merupakan institusi terkahir dalam sistem peradilan pidana 

yangberperan dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana. Menurut 

Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat 

menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang tejadi sehingga 

masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan bersalah dipidana, dan 

mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lahi 

mengulangi kejahatannya.43 

D. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam 

Agama Islam adalah satu-satunya agama yang melindungi Hak Asasi 

Manusia secara komprehensif. Islam tidak hanya mengenal hak-hak manusia 
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namun juga hak kepada sang pencipta. Hak Allah yaitu bahwa Allah swt harus 

disembah secara khusus dan exclusive (wahdahu) dan tidak ada sekutu dan 

kesirikan baginya.44 Wewenang atau kekuasaan untuk memerintah menurut Islam 

adalah suatu kepercayaan atau amanah dan merupakan hak asasi bagi semua 

orang. Umat Islam diperintahkan untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan 

Allah swt. Konsep amanah merupakan konsep pertanggungjawaban kepada 

meraka yang telah mengangkatnnya. Agama Islam tidak mengenal adanya 

halangan-halangan geografis, bahasa, warna kulit, juga tidak memandang ras, dan 

bangsa.  

Pada masa Rasulullah  saw terdapat dokumen yang disebut dengan piagam 

Madinah atau Konstitusi Madinah, piagam Madinah merupakan sebuah dokumen 

yang disusun oleh Nabi Muhammad saw yang merupakan suatu perjanjian formal 

antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yastrib 

(Madinah) pada tahun 622. Dokumen tersebut bertujuan untuk mengehentikan 

pertentangan antara Bani ‘Aus dan Bani Khasraj di Madinah. Dokumen tersebut 

menetepkan sejumlah hak-hak dan kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, 

dan Komunitas pagan Madinah. 

Islam memberikan banyak perhatian tentang mulianya posisi kemanusiaan 

dan manusia itu sendiri sebagaimana dalam firman Allah dalam QS āl-Isrā/17: 70:  
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Terjemahan: 

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”45 

 Ayat tersebut mngidentifikasi bahwa manusia memiliki kelebihan dari 

pada makhluk ciptaan Allah yang lain. Manusia diciptakan dengan dilengkapi 

akal sehingga kedudukannya lebih terhormat dibandingkan dengan makhluk lain. 

Namun semua manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai makhluk, yang 

membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain hanyalah 

ketakwaannya terhadap Allah swt. 

 Ketakwaan kepada Allah diimplementasikan dengan melaksanakan segala 

perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Allah memerintahkan kepada 

manusia agar berbuat amar ma’ruf nahi mungkar tidak hanya kepada sesama 

manusia namun juga kepada makhluk lain. Hal ini lah yang mengindikasikan 

bahwa Islam adalah agama yang rahmatan li al-‘alamin.46 

Sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin, Islam mengakui dan 

menghormati hak-hak personal individual manusia sebagai nikmat karunis yang 

dianugrahkan oleh Allah swt. juga mengakui dan menghormati hak-hak 
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kolektivitas sebagai hak publik dalam rangka menata kehidupan dimuka bumi 

dengan konsep habl min Allah wa habl min al-nas.47 

Perlunya mengedepankan aspek kemanusiaan tersebut didorong oleh 

kesadaran akan asas-asas mengenai kemanusiaan. Menurut Ali Syariati asas-asas 

penting kemanusiaan yaitu: 

1. Manusia adalah makhluk alami yang memiliki substansi yang mandiri. 

2. Manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas yang artinya 

terdapat dua sifat ilahiah yang tampak dan menjadi ciri dalam diri 

manusia. 

3. Manusia adalah makhluk sadar, dalam arti bahwa manusia sanggup 

memahami realitas alam luar dengan kekuatan berfikarnya. 

4. Manusia adalah makhluk idealis dan kreatif. 

5. Manusia adalah makhluk bermoral, beradab, dan berbudaya.48 

Beberapa ketentuan perlindungan HAM dalam Islam sebagai berikut: 

a. Hak hidup, hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia merupakan hak 

yang pertama kali dianugrahkan.  

b. Hak milik, Islam menganugrahkan jaminan keamanan terhadap pemilik harta 

benda bagi setiap manusia. 

c. Perlindungan kehormatan, negara Islam harus melindungi kehormatan warga 

negaranya tanpa diskriminasi apapun. Kaum muslim dilarang menyerang 
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kehormatan orang lain dengan cara apapun dan haru menjaga kehormatan 

orang lain. 

d. Keamanan dan kesucian kehidupan pribadi, keleluasaan hidup pribadi adalah 

salah satu hak yang diakui dalam Islam. Islam melarang ikut campur tangan 

dan melanggar batas atas kehidupan pribadi seseorang. 

e. Perlindungan dari hukuman penjara yang sewenang-wenang, Islam mengakui 

hak individu seseorang dan tidak dapat ditahan atau dipenjarakan atas tindka 

kejahatan atau pelanggaran yang tidak diperbuatnya. 

f. Hak keadilan hukum, hak ini ditegaskan dalam QS ān-Nisā/4: 135:  

                     

                         

                          

          

Terjemahan: 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 
sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, 
Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu 
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu 
kerjakan.”49 

Hak asasi manusia yang digagas PBB berkaitan dengan kepentingan 

terhadap pelaku tindak pidana (crime) yang melahirkan konsep kriminologi yaitu 
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ilmu yang mempelajari tentang perhatian terhadap pelaku tindak pidana. Bilamana 

ada pelaku tindak pidana senantiasa mempertimbangkan adanya penetapan sanksi 

pidana yang melanggar hak asasi manusia, sehingga diupayakan agar tidak terjadi 

pelanggaran hak asasi manusia dalam penetapan sanksi pidana. Secara prinsip, 

dalam Islam dikenal konsep Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yang mengacu 

pada al-dlaruriyat al-khamsah atau yang disebut juga dengan al-huquq al-

insaniyah fi al-Islam (hak-hak asasi manusia dalam Islam). Menurut Imam Asy-

Syathibi, konsep ini mengandung lima pokok yang harus dijaga setiap individu 

yaitu:50 

1. Menjaga agama (hifzd al-din) 

Islam menjaga hak dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Islam juga 

menjaga tempat tempat peribadatan baik milik muslim ataupun non muslim. 

Menjaga kehormatan syiar mereka bahkan Islam memperbolehkan berperang 

karena untuk menjaga kebebasan beribadah. 

2. Menjaga jiwa (hifzd al-nafz) 

Memelihara (menjaga) jiwa dan diri manusia (nyawa). Islam 

mensyari’atkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan 

pernikahan dan melanjutkan keturunan. Agar dapat menjaga dan menjamin 

kehidupan manusia, Islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian 

dan lain-lain. 

3. Menjaga akal (hifzd al-aql) 
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41 
 

 
 

Akal adalah sebuah nikmat yang agung. Allah swt memberinya agar 

membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, karena itu Allah swt 

mensyari’atkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal 

untuk mendapatkan ilmu. Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu 

yang dapat merusak atau melemahkan akal. Maka dari itu, sebuah hukuman akan 

didapatkan bagi yang memakan sesuatu yang dapat menghilangkan akal. 

4. Menjaga harta ( hifzd al-mal) 

Harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Maka dari itu 

syari’at mewajibkan agar menghasilkan harta, dan berusaha untuk mendapatkan 

harta. Syari’at juga memperbolehkan melakukan muamalah di antara manusia 

dengan cara jual-beli, sewa, dan lain-lain untuk mengatur cara memanfaatkan 

harta. Agar dapat menjaganya, maka diharamkan dan dihukumnya mencuri. 

Diharamkannya menipu dan mengkhianat. Begitu juga lainnya agar dapat 

mencegah dari tercelanya pentasarufan dan bahaya terhadap diri dan lainnya. 

5. Menjaga keturunan (hifzd al-nasl) 

Memelihara dan menjaga keturunan adalah hal yang sangat dijaga didalam 

Islam. Karena itu syari’at tetap melestarikan pernikahan dan menganjurkannya. 

Agar dapat menjaganya, Islam mengharamkan zina dan menegakkan hukuman 

bagi pelakunya. Ini adalah karena mencegah dari bercampurnya nasab dan 

menjaga kemuliaannya manusia. 

Konsep KAM dimaksudkan untuk melindungi korban tindak pidana 

(victim) yang memunculkan viktimologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang 
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perhatian korban tindak pidana. Islam mengedepankan  kewajiban asasi manusia 

dari pada hak asasi manusia. 

Dalam Islam, kemuliaan dan ketinggian derajat manusia bukan diukur dari 

harta dan jabatan, tetapi dari ketakwaaan dan keimanan manusia itu sendiri. 

Hukum Islam masuk ke dalam semua ranah baik orang yang bebas maupun yang 

terpidana. Hukum Islam telah memberikan hak-hak bagi narapidana, diantara hak-

hak narapidana dalam hukum pidana Islam yaitu:51 

1. Melakukan ibadah kepada Allah 

Allah swt. menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada-Nya. Di 

antara ibadah tersebut adalah shalat dan puasa. Orang merdeka dan terpidana 

dibebani hukum syariat dengan syarat-syarat yang berlaku. Oleh karena itu, 

narapidana dalam hukum Islam harus diberikan hak untuk beribadah kepada Allah 

seperti melakukan shalat dan puasa pada masa tahanan. 

2. Mendapatkan makanan dan minuman yang layak dan halal 

Allah swt. berfirman dalam QS āl-Insān/ 76:8 

                       

Terjemahan: 

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, 

anak yatim dan orang yang ditawan”52 

3. Mendapatkan pakaian yang bagus dan menutup aurat53 
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Tidak berhenti pada memberi makanan, kaum muslimin bahkan 

memuliakan tawanan dengan mengedepankan mereka dalam hal pakaian. Dalam 

kitab Shahih-nya, Imam al-Bukhari membuat judul suatu bab dengan bab al-

Kiswah lil Usara (pakaian untuk tawanan-tawanan). Beliau meriwayatkan 

bahwasanya Jabir bin Abdullah ra berkata, 

“ ا كَانَ يَ وْمَ   صلى الله عليه    وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَ وْبٌ فَ نَظَرَ النَّبِيُّ  باِلْعَبَّاسِ    أتُِيَ بأُِسَارَى وَأتُِيَ  بَدْرٍ  لَمَّ
يَ قْدُرُ عَلَيْهِ فَكَسَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم   نِ أبَُيٍّ عَبْدِ اللَّهِ بْ  لَهُ قَمِيصًا فَ وَجَدُوا قَمِيصَ  وسلم 

 إِيَّاهُ  
“Pada hari Perang Badar, orang-orang musyrik yang tertawan dibawa (ke 
hadapan Nabi). Saat itu Abbas bin Abdul Muthalib dibawa dalam keadaan 
tidak memiliki baju. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mencarikan 
sebuah baju panjang untuknya. Para sahabat mendapati baju panjang 
Abdullah bin Ubay cocok untuk badan Abbas bin Abdul Muthalib. Maka 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan baju panjang Abdullah bin 
Ubay kepada Abbas bin Abdul Muthalib untuk ia pakai.” (HR. al-Bukhari: 
Kitab al-Jihad wa as-Sair, Bab Kiswatul Usra (2846) dan al-Baihaqi dalam 
Sunan al-Kubra (18570)). 

4. Mendapatkan tempat yang layak dan mulia 

Pada masa Rasulullah, Lapas tidak seperti saat ini. Akan tetapi, Islam 

berbeda dengan bangsa Romawi, Persia dan Yunani. Islam memberikan temapat 

yang layak bagi para tawanan. Paling tidak ada dua tempat bagi para tahanan pada 

awal-awal Islam. Pertama, mesjid yaitu tempat paling mulia. Kedua, rumah-

rumah para sahabat. 

Alasan tahanan/tawanan di tempakan di mesjid adalah agar mereka terus 

menyaksikan akhlak dan ibadah kaum Muslim. Karena hal tersebut sangat urgensi 

dalam memberikan doktrin positif dan membuka persepsi buruk yang selama ini 
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tertanam dibenak dan pikiran tawanan terhadap Islam yang dibawa oleh Nabi 

Muhammad saw. oleh karena itu, keimanan sedikit demi sedikit masuk kepada 

hati mereka. Adapun penempatan di rumah para sahabat adalah sebagai pemuliaan 

untuk mereka. Karena bagaimanapun meraka adalah manusia yang harus dipenuhi 

hak-haknya.54 

5. Tidak ada penyiksaan dan diperlakukan dengan baik 

Islam hadir dibawa oleh seorang hamba mulia dan memiliki misi 

keakhlakan yang mulia (akhlak al-kuarimah). Oleh karena itu, dalam hukum Islam 

tidak ada satupun perintah untuk menyiksa sesama manusia baik merdeka, budak 

atau tahanan. Bahkan, terhadap hewan sekalipun diperintahkan manusia berbuat 

ihsan. Karenanya, pada masa Rasulullah saw. para tahanan diperlakukan dengan 

baik dan tidak ada penyiksaan.55 

Selain HAM terdapat juga KAM atau kewajiban asasi manusia. Seseorang 

dapat mendapatkan haknya ketika telah melakukan kewajibannya, KAM menjadi 

pembatas bagi HAM itu sendiri, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan 

tidak melanggar HAM orang lain. Islam berpandangan  bahwa hak asasi manusia 

bersifat teosentris yang artinya semua berpusat pada Tuhan. Ukuran kebenarannya 

adalah menurut Tuhan yang artinya Tuhan sangat dipentingkan. Menurut A.K. 

Brohi Islam berbeda dengan pendekatan Barat, strategi Islam sangat 

mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar 
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manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatri di 

dalam hati, pikiran dan jiwa penganut-penganutnya.56  

Pemikiran barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah 

yang menjadi tolak ukur segala sesuatu. Makna teosentris bagi orang Islam adalah 

manusia pertama-tama harus meyakini ajaran pokok Islam, barulah setelah itu 

melakukan perbuatan-perbuatan yang baik menurut isi keyakinan itu. Uraian 

inilah yang seakan-akan dalam Islam, manusia tidak mempunyai hak-hak asasi, 

seseorang dianggap hanya mempunyai kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas 

kepada Allah karena ia harus mematuhi hukumnya.  

Namun di dalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan 

kemerdekaannya menurut ajaran Islam. Manusia mengakui hak-hak dari manusia 

lain, karena hal ini merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan oleh hukum 

agama untuk mematuhi Allah swt. oleh karena itu, hak asasi manusia dalam Islam 

tidak semata-mata menekankan kepada hak asasi manusia saja, akan tetapi hak-

hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdi kepada Allah swt. 

sebagai penciptanya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan. 

Penelitian kualitatif lapangan, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara 

kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat di 

dalam masyarakat.57 penelitian kualitatif menyajikan secara langsung hakikatnya 

dalam hubungan antara peneliti dengan responden serta lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan bertahap 

pola-pola nilai dihadapi. Data yang dikumpulkan dari metode kualitatif berupa 

kata-kata, gambar, video, dan bukan angka-angka, karena metode penelitian 

kualitatif bersifat deskriptif.58 

2. Lokasi  

Penelitian ini akan dilaksanakan di lapas kelas 1 Makassar yang beralamat 

di Jl. Sultan Alauddin, Gunung Sari, Kec. Rappocini, kota Makassar, Sulawesi 

Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis, 

pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan 

menggunakan aturan-aturan hukum. Penelitian ini menekankan pada 

segi-segi yuridis, dengan melihat pada peraturan perundang-undangan 

dan penetapannya. 

2. Pendekatan Teologi Normatif (syar’i) yaitu pendekatan berdasarkan 

pada hukum Islam sesuai dengan apa yang ada didalam al-Qur’an dan 

hadits serta pendapat-pendapat para ulama. 
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Soejono soekanto, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: UII Press, 1984), h. 10. 
58
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C. Sumber Data 

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari: 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian 

lapangan, dengan cara interview yaitu berarti kegiatan langsung ke lapangan 

dengan melakukan wawancara dan tanya jawab pada sipir dan juga narapidana 

yang ada di lingkungan lapas Kelas 1 Makassar.  

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian 

kepustakaan untuk mencari bahan-bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu 

data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai menganalisa 

permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui library research, dengan 

menelaah peraturan perundang-undangan terkait, jurnal ilmiah, artikel, dokumen 

atau arsip, dan bahan lain dalam bentuk tertulis yang ada relevansinya dengan 

judul skripsi. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan 

data, yaitu: 

1. Wawancara adalah salah satu tekhnik pengumpulan data dengan 

mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut 

dilakukan dengan dialog (tanya jawab) secara lisan baik langsung 

maupun tidak langsung.59 Wawancara ini akan dilakukan di lapas kelas 

1 Makassar dan dalam penelitian ini jumlah populasi yakni keseluruhan 

aparat dan narapidana yang ada di lingkungan lapas kelas 1 Makassar. 

Kemudian mengambil beberapa sample dari keseluruhan yang berada di 
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lingkungan lapas kelas 1 Makaassar sebanyak 5% dari keseluruhan 

populasi yang ada. 

2. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara melihat dokumen- 

dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau 

data-data yang bersangkutan. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu 

peneliti sebagai instrumen harus “divalidasi” sejauh penelitian kualitatif siap 

melakukan penelitian yang selanjutnya turun dilapangan untuk meneliti. 

Adapun alat-alat instrumen disiapkan untuk meneliti adalah: 

1. Peneliti sendiri (human instrumen) yang melakukan wawancara tanpa 

perwakilan. 

2. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 

wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 

informan yang berupa daftar pertanyaan. 

3.  Alat tulis menulis seperti buku catatan dan alat tulis lainnya yang 

berfungsi untuk mencatat percakapan atau hal-ahal yang dianggap 

penting selama wawancara sebagai sumber data. 

4. Alat perekam, alat ini berfungsi untuk memotret juga merekam peneliti 

sedang melakukan pembicaraan dengan informannya. 

F. Tekhnik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan 

yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. 

Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Klasifikasi data adalah menggolongkan atau mengkategorikan atau 

mengkategorikan data yang dihasilkan oleh penelitian. 
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b. Reduksi data adalah memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana 

data tersebut dihasilkan dari penelitian 

c. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang untuk 

mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data dideskripsikan dalam 

menemukan jawaban pokok permasalahan. 

2. Analisis Data  

Teknik analisi data bertujuan untuk mengurangi dan memecahkan masalah 

yang berdasarakan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis 

data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

mengumpulkan, memilah, mengklasifikasi, dan mencatat yang dihasilkan catatan 

lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam hal ini penulis memakai beberapa tekhnik dalam pengujian dan 

keabsahandata, yaitu: 

1. Perpanjangan keikutsertaan 

Kegiatan ini membutuhkan waktu yang panjan untuk tinggal dilapangan 

sampai pengumpulan data tercapai. 

2. Trigulasi 

Trigulasi adalah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang 

diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara 

mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan 

analisis data.  

3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi 

Teknik dilakukan yaitu dengan cara mengekspos hasil sementara yang 

diperoleh dalam bentuk diskusi dan hasil diskusi tersebut bisa dijadikan 

peerbandingan dengan penelitian yang dilakukan. 
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4. Auditing  

Peneliti akan menyediakan segala macam pencatatan yang diperlukan dan 

bahan-bahan peneliti yang tersedia dan merangkum semua data yang telah 

dilakukan melalui pengamatan, wawancara, rekaman, dan lain-lain. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lembaga Pemesyarakatan Kelas I Makassar merupakan salah satu unit 

pelaksana Tekhnis (UPT) pemasyarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja 

Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia  RI Sulawesi Selatan yang 

bertugas memberikan perwatan dan pembinaan terhadap warga binaan 

pemesyarakatan (WBP), baik yang bersifat teknis subnatif maupun administratif. 

Lembaga  Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada mulanya berlokasi di 

Jalan Ahmad Yani Makassr pada tahun 1975 akibat perluasan kota akhirnya 

pindah ke lokasi yang beru yakni di jalan Sultan Alauddin no. 191 Makassar. 

Kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar secara umum 

masih memenuhi persyaratan. Dilihat dari segi keamanan, tembok keliling, pagar 

besi dan kawat berduri dalam baik, pos-pos pengamanan seperti pos atas masih 

dalam kondisi baik. 

Lapas kelas I Makassar mempunyai Visi direktorat Jendral Pemasyarakatan 

yakni terwujudnya warga binaan pemasyarakatan yang mandiri dengan didukung 

oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudka tertib 

Pemasyarakatan. Untuk mewujudkan visi tersebut Lapas kelas I Makassar 

memiliki Misi yaitu: 
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1. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, 

narapidana, anak, dan klien pemasyarakatan 

2. Mengembangkan penglolaan pemasyarakatandan menerapkan standar 

pemasyarakatan berbasis IT 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat 

4. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja yang bersih dan 

bermartabat 

5. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan 

pemasyarakatan. 

Sasaran pembinaan dan pembibingan WBP di Lapas Kelas I Makassar itu 

sendiri yaitu meningkatkan kualitas WBP yang awalnya sebagian atau seluruhnya 

dalam kondisi kurang, seperti 

1. Kualitas ketakwaan terhadap yang Tuhan Yang Maha Esa 

2. Kualitas Intelektual 

3. Kualitas Sikap dan  perilaku 

4. Kualitas Profesional/keterampilan 

5. Kualitas kesehatan Jasmani dan Rohani 

Adapun pembagian  ruangan yeng terdapat didalam Lapas Kelas I 

Makassar antara lain: 

1. Ruangan Kepala lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 

2. Ruang Kantor bersantai 

3. Ruang Aula serbaguna 
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4. Ruangan kunjungan, pembinaan,dan keamanan 

5. Blok penghuni terdiri dari 9 blok (dengan daya tampung 740 orang) 

6. Tempat ibadah ( Mesjid, Gereja) 

7. Ruang Poliklinik 

8. Rumah Sakit 

9. Ruang keterampilan kerja 

10. Pos jaga atas 6 unit 

11. Ruang dapur dan gudang 

12. Lapangan dan sarana olahraga 

13. Rumah dinas pegawai 

Luas wilayah Lapas Kelas I Makassar yaitu 94.069 m
2
. Luas bangunan 

20,000 m
2
, dan bangunannya sudah mengalami beberapa renovasi yang terakhir 

pada tahun 2007 yaitu dengan penambahan gedung kantor bagian depan. Tanah 

pertanian untuk pembinaan seluas 15.000 m
2
.60 

B. Upaya pencegahan pelanggaran HAM oleh Sipir 

Banyaknya kasus yang sering melibatkan petugas pemasyarakataan seperti 

terjadinya penganiayaan terhadap warga binaan, atau pun bentuk kekerasan yang 

lainnya. Kasus yang melibatkan petugas pemasyarakatan ini membuat masyarakat 

luar resah dikarenakan banyak yang menilai bahwa proses pembinaan tidak sesuai 

dengan yang seharusnya. Lapas seharusnya membuat warga binaan sadar akan 
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kesalahan yang telah diperbuat dan membimbing para warga binaan menjadi lebih 

baik. 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau 

kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja 

atau kelalaian yang secara melawan hak hukum, mengurangi, menghalangi, 

membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok 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.  

Bentuk pelanggaran ham berat yaitu pelanggaran yang dapat 

membahayakan atau mengancam nyawa orang lain, sedangakan pelanggaran 

HAM ringan yaitu pelanggaran HAM yang ringan yang tidak sampai mengancam 

keselamatan jiwa seseorang. Dan pelanggaran ini dapat dikategorikan berbahaya 

jika berlangsung lama. Menurut Doni salah satu warga binaan dilapas kelas I 

Makassar, belum pernah terjadi adanya kekerasan atau pelanggaran yang 

dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan apalagi melanggar hak mereka, Selama 

dalam masa penahanan dia diperlakukan dengan baik juga hak-haknya terpenuhi, 

pegawai pemasyarakatan keras terhadap warga binaan apabila mereka melanggar 

peraturan yang ada.61Pegawai pemasyarakatan diLapas kelas 1 Makassar akan 

keras terhadap warga binaan apabila warga binaan kedapatan membawa hp, atau 

warga binaan melakukan keributan didalam lapas.   
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Pendisiplinan yang dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan terkadang 

melakukan tindakan fisik apabila warga binaan telah melakukan hal-hal yang 

sudah melewati batas wajar. Warga binaan yang melakukan hal-hal yang sudah 

melawati batas seperti melakukan bentrok antar warga binaan, berulangkali 

kedapatan mencuri, inilah yang membuat geram pegawai pemasyarakatan dan 

melakukan tindakan fisik seperti menampar. Namun tindakan seperti ini belum 

memenuhi unsur sehingga disebut dengan pelanggaran ham.62 

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh 

bergerak meninggalkan filosofi retributif (pembalasan), Deterrence (penjaraan), 

dan Resosialisasi. Dengan maksud untuk membuat derita sebagai bentuk 

pembalasan, tidak ditujuan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga 

mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. 

Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegerasi sosial yang berasumsi 

kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. 

Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau meyatukan 

kembali terpidana dengan masyarakat (reintegrasi). 

Menurut Mohammad Maulana, Kabid Pembinaan Lapas Kelas I Makassar, 

proses pembinaan dalam sisitem pemasyarakatan sangat penting karena 

pemasyarakatan adalah proses pembinaan yang melibatkan warga binaan 

pemasyarakatan, pertugas pemasyarakatan dan masyarakat yang dalam hal ini 

minimal keluarga dari warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan ini dalam rangka 

                                                             
62

Halim (35), Petugas Pemasyarakatam LapasKelas I Makassar, Wawancara, Makassar, 

23 Juli 2020. 



 
 

56 
 

 
 

memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang tercakup dalam 

proses pemasyarakatan.63 

Hubungan hidup yaitu bagaimana menjadi lebih baik dibandingkan 

sebelum melaksanakan masa pidananya dan setelah kembali ke masyarakat. 

Kehidupan yaitu menjaga hubungan baik ketika bersosialisasi dengan keluarg dan 

masyarakat nantinya, yang ketika masih melaksanakan pidananya mereka latihan 

bersosialisasi dengan sesama warga binaan, dan petugas dan dengan masyarakat 

yang berkunjung ke Lapas. Penghidupan yaitu bagaimana ketika setelah keluar 

dari Lapas dapat hidup produktif, mandir dan tidak merepotkan orang lain. 

Peroses pembinaan dalam rangka memulihkan proses hidup, kehidupan dan 

penghidupan ini, bertujuan; 

a. Agar warga binaan menyadari kesalahan 

b. Agar warga binaan tidak mengulangi perbuatannya 

c. Menjadi lebih baik setelah masa pidananya berakhir dan kembali ke 

masyarakat 

d. Menjadi manusia yang mandiri dan produktif. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dua pembinaan, yakni 

pembinaan kepribadian adn pembinaan kemandirian. Dengan adanya pembinaan 

ini diharapkan nara pidana dapat mandiri dan bekerja ketika masa pidananya telah 

berakhir karena telah dibekali selama berada di Lapas dengan pembinaan yang 

mencakup bidang mental dan keterampilan. Pembinaan yang diberikan kepada 
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narapidana khususnya pembinaan kemandirian juga sangat berguna bagi 

kehidupan selanjutnya.64 

Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 2 tentang pemasyarakatan 

menegaskan bahwa Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka 

membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, 

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana 

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan 

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar  sevagai warga yang baik dan 

bertanggung jawab.65 

Pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi 

terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat 

manusiawi, melalui perlindungan hak hak terpidana. Komitmen ini secara 

eksplesit ditegaskan dalam pasal 5 undang undang pemasyarakatan, bahwa sistem 

pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: pengayoman, 

persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan 

harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya 

penderitaan,dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan 

orang-orang tertentu. 

Lapas kelas 1 Makassar telah melakaukan berbagai hal agar terhindar dari 

adanya berbagai pelanggaran baik warga binaan maupun petugas pemasyarakatan. 
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Pegawai pemasyarakatan telah melakukan berbagai metode pembinaan bagi para 

warga binaan seperti pembinaan kepribadian dan juga pembinaan kemandirian.66 

Pembinaan dilakukan terhadap warga binaan agar tidak terjadi perkelahian antar 

warga binaan, yang dapat memancing terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh 

pegawai pemasyarakatan.  

Salah satu akibat dari adanya perkelahian ataupun tauran antar warga 

binaan yaitu memicu terjadinya kekerasan terhadap warga binaan itu sendiri. 

Petugas pemasyarakatan juga melakukan tindakan keras apabila warga binaan 

melanggara peraturan atau tata tertib yang berlaku.67  

Etika pemasyarakatan sangat dibutuhkan untuk mengendalikan dan 

mengarahkan perilaku individu pemasyarakatan kearah nilai nilai yang ideal agar 

setiap petugas dapat berperilaku sesuai norma dalam peraturan Mentri Hukum dan 

HAM nomor M.HH-16.KP.05.02 tahun 2011 tentang pegawai pemasyarakatan. 

Pembinaan yang dilakukan oleh lapas sebagai upaya agar tidak terjadi 

pelanggaran oleh petugas pemasyarakatan ini sejalan dengan prinsip HAM dalam 

Islam yaitu al-huquq al-insaniyah fi al-Islam (hak-hak asasi manusia dalam islam) 

yang harus dijaga setiap individu. Hukum Islam masuk ke dalam semua ranah 

baik orang yang bebas maupun yang terpidana. Hukum Islam telah memberikan 

hak-hak bagi narapidana, diantara hak-hak narapidana dalam hukum pidana Islam 

yaitu: 
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6. Melakukan ibadah kepada Allah. Lapas kelas 1 Makassar telah 

memberikan sarana dan prasarana untuk melakukan ibadah seperti 

mesjid, Gereja dan tempat ibadah lain, juga tidak ada pelarangan dalam hal 

beribadah dan menjalankan syariatnya. 

7. Mendapatkan makanan dan minuman yang layak dan halal. Lapas telah 

menyediakan dapur untuk kebutuhan makan dan minum para warga 

binaan. 

8. Mendapatkan pakaian yang bagus dan menutup aurat. Lapas 

memolehkan warga inaan memawa pakaian dari rumah juga dierikan 

pakian yang layak  

9. Mendapatkan tempat yang layak dan mulia. Penyediaan ruangan untuk 

para warga binaan, yaitu blok penghuni yang terdiri dari 9 blok dengan 

daya tampung sebanyak 740 orang setiap bloknya. 

10. Tidak ada penyiksaan dan diperlakukan dengan baik, petugas 

pemasyarakatan sebisa mungkin untuk menghindari percekcokan 

dengan warga binaan, dan juga tidak melakukan tindak kekerasan 

terhadap warga binaan.68 Sebagaimana dalam QS as-Syurā’/26: 42 

                         

          

Terjemahnya:  

                                                             
68

Eki (27), Petugas Pemasyarakatam Lapas Kelas I Makassar, Wawancara, Makassar, 24 

Juli 2020. 
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“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada 

manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu 

mendapat azab yang pedih.”69 

C. Bentuk Sanksi yang Diberikan terhadap Sipir yang Melakukan 

Pelanggaran HAM 

Petugas lembaga pemasyarakatan merupakan pegawai negeri sipil yang 

bekerja pada pemerintahan atau negara yang bertugas di lembaga pemasyarakatan. 

petugas lapas ditugaskan untuk membina para warga binaan, sangat disayangkan 

apabila bagian dari sistem pemasyarakatan yang seharusnya melakukan 

pembinaan justru melakukan pelanggaran hukum yang bahkan dituntut hukuman 

penjara.  

Menurut kalapas kelas 1 Makassar, bapak Rubianto pemberian sanksi 

kepada para petugas yang melakukan pelanggaran diatur dalam peraturan Mentri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor M.HH-16.KP.05.02 tahun 2011 tentang 

pegawai pemasyarakatan. petugas yang melanggar kode etik akan diberikan 

sanksi moral, dimana sanksi moral yang dimaksud dibuat secara tertulis dan 

dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian, juga termasuk sanksi pidana 

terhadap perbuatannya yang merupakan suatu tindak pidana.70 Pemberian sanksi 

dibagi menjadi dua yaitu pernyataan secara tertutup dan pernyataan secara 

terbuka. Pemberian sanksi kepada pegawai pemasyarakatan melalui sidang kode 

etik yang dilaksanakan oleh Majelis kode etik kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM.  

                                                             
69

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Toha putra, 1989), 

h.487. 

 
70

Rubianto (45), Kalapas Kelas I Makassar, Wawancara, Makassar, 22 Juli 2020. 
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Pegawai pemasyarakatan yang terbukti melakukan pelanggaran akan 

dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka dan menyatakan bersalah 

kemudian akan dibacakan pada saat apel pagi. Untuk sanksi administratif akan di 

serahkan kepada pembina kepegawaian kantor wilayah untuk dilaksankan 

pembinaan kepegawaian yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 

tahun 2010.  

Bagi pegawai negeri sipil akan dikenakan sanksi administratif, atau pun 

pemberhentian sebagai PNS. Pemberhentian secara tidak terhormat juga 

diberlakukan apabila PNS dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 

pengadilan yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman 

hukumannya 4 tahun atau lebih, atau melakukan pelanggaran disiplin tingkat 

berat. 

Berdasarkan ketentuan pidana yang telah diatur dalam undang-undang 

nomor 26 tahun 2000 yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana 

penjara selama 25 tahun, pidana penjara selama 20 tahun, pidana penjara selama 

15 tahun, pidana penjara selama 10 tahun dan yang paling ringan adalah pidana 

penjara selam 5 tahun. Apabila petugas pemasyarakatan yang termasuk pegawai 

negeri sipil akan di berhentikan dengan tidak terhormat di karenakan di jatuhi 

hukuman di atas 4 tahun. 

 Islam selalu memberikan perhatian untuk setiap perbuatan yang dilakukan 

oleh manusia. Setiap perbuatan manusia telah diatur didalam Al-Qur’an sama 
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halnya dengan balasan bagi setiap perbuatan manusia, seperti yang telah 

ditegaskan Allah swt. dalam QS āz-Zālzālāh/ 99: 7-8 

                           

    

Terjemahan: 

7. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia 

akan melihat (balasan)nya 8. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan 

sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.71 

Hukum Islam sebagai salah satu  hukum yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat, memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban pidana 

dimana seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab. Pertanggungjawaban 

pidana dalam Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau 

tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri dimana orang 

tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya. Sepertiyang telah 

ditegaskan dalam QS ān-Nisā/4: 123. 

                             

                    

Terjemahan: 

“(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan 

tidak (pula) menurut angan-angan ahli Kitab. Barangsiapa yang 

                                                             
71

Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Toha putra, 1989), 

h.599. 
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mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan 

itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya 

selain dari Allah.”72 

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa pelaku kejahatab tetap mendapatkan 

pembalasan, yang pembalasannya diberikan berdasarkan tingkat kejahatan yang 

dilakukannya, dan atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan tidak akan ada 

perlindungan terhadap sanksi yang dirinya peroleh. Oleh karena itu setiap pelaku 

kejahatan wajib bertanggung jawab atas segala kejahatan yang telah 

dilakukannya. 

Suatu perbuatan yang sudah dikategorikan sebagai kejahatan maka harus 

diberikan sanksi pidana karena tanpa pemberlakuan sanksi bagi para 

pelanggarnya, maka suatu hukum tidak akan memiliki arti yang sama halnya suatu 

perintah yang tidak akan bernilai jika tidak ada balasan bagi pelanggar yang 

mengabaikan perintah tersebut. 

Pelaksanaan sanksi dalam Islam itu berikan Allah melalui kewenangan atas 

pelaksanaan sanksi itu kepada seorang khalifah atau pemimpin tunggal atas 

seluruh kaum muslimin dan wakil-wakilnya yaitu para qadhi atau hakim. Sanksi 

yang akan dijatuhkan pada pelaku kejahatan itu akan menggugurkan dosa dan 

siksaan di akhirat nanti pada sipelakunya. 

Pemberian sanksi kepada para pelaku bertujuan untuk memberikan 

pembalasan atas perbuatannya, untuk pendidikan dan pengajaran dan untuk 

                                                             
72

Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan , h.98. 
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mencegah terjadinya atau terulang kembali pelanggaran yang sama. Pemberian 

sanksi juga bertujuan untuk kemaslahatan umat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bertolak dari rumusan masalah dan hasil penelitian serta analisa yang 

dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Ham 

agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pembinaan didalam lapas, 

tidak terlepas dari saling memanusiakan, menghargai satu sama lain. 

Proses pembinaan begitu penting agar visi dari pemasyarakatan tercapai. 

Hubungan warga binaan, petugas pemasyarakatan menjadi kunci 

keberhasilan atas visi dari pemasyarakatan itu sendiri.  Pembinaan inilah 

yang membina kepribadian dan juga membina kemandirian warga binaan. 

Pembinaan ini dalam rangka memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan 

penghidupan yang tercakup dalam proses pemasyarakatan, dan juga 

memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak hak 

terpidana. Proses pembinaan juga menjadi hal yang penting dalam 

pemasyarakatan agar bisa membentuk kepribadian para warga binaan 

pemasyarakatan agar kepribadian mereka bisa lebih baik. 

2. Para pegawai pemasyarakatan yang melanggar akan menjalani sidang atas 

pelanggaran kode etik yang apabila terbukti terjadi pelanggaran maka akan 

diberikan sanksi moral dan juga sanksi administrasi. Dalam hal 
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pelanggaran ham selain pemberian sanksi moral dan sanksi administrasi 

maka juga akan diberikan hukuman pidana penjara. 

B. Implikasi penelitian 

Bertolak dari temuan penelitian tentang Peranan Kementrian Hukum dan 

HAM dalam Menangani adanya Pelanggaran HAM oleh Aparat Penjaga Tahanan 

(sipir) Perspektif Hukum Tata Negara Islam, maka yang menjadi rekomendasi 

yaitu: 

1. Pembinaan diberikan tidak hanya kepada warga binaan namun pembinaan 

kepada para petugas pemasyarakatan, agar memahami tujuan dari 

pembinaan yang diberikan kepada para warga binaan. Para pegawai 

pemasyarakatan juga diberikan pemahaman tentang kode etik yang 

berlaku bagi para pegawai pemasyarakatan itu sendiri. 

2. Perlunya meningkatkan kesadaran diri bagi para petugas pemasyaratan 

tentang Hak Asasi Manusia baik hak maupun tanggung jawab sebagai 

pelaksana pembinaan dilingkungan Lembaga pemasyarakatan. Tindakan 

tegas dari kementerian hukum dan ham yang dalam hal ini selaku atasan 

juga diperlukan agar tidak terulang kembali pelanggaran ham tersebut. 
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