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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 sa s es (dengan titik di atas) ث

 jim j Je ج

 ha h ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh Ka dan ha خ

 dal d de د

 zal x zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es ش

 syin sy es dan ye ش

 sad s es (dengan titik di bawah) ص

 dad d de (dengan titik di bawah) ض

 ta t te (dengan titik di bawah) ط

 za z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ Apostrof terbalik„ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em و

ٌ nun n en 

 wau w we و

 ha h ha ه
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 hamzah „ apostrof ء

 ya y ye ى

 

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

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

2. Vokal 

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

atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama  Huruf Latin Nama  

 fathah A a ا َ

 kasrah I i ا َ

 dammah U u ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  

 fathah dan yaa’ Ai a dani ىَ 

  fathah dan wau Au a dan u ؤَ 

 

Contoh: 

 kaifa : ك يْفَ 
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 haula : ه وْلَ 

 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harakat dan 

Huruf 

Nama  Huruf dan Tanda Nama  

 Fathah dan alif atau … ا َ │…ىَ 

yaa‟ 

A A dan garis di atas 

 Kasrah dan yaa‟ I I dan garis di atas ى

 Dhammmah dan وَ 

waw 

U U dan garis di atas 

  

Contoh: 

 maata : يات 

ي ي   ramaa : ر 

 qiila : ل يْم 

وْتَ    ً  yamuutu : ي 

4. Taa’ marbuutah 

Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah 

[t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka taa’ 

marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

 

Contoh : 

ة َ وْض   raudah al- atfal : الْْ طْف ان ر 

يْن ة َ د   ً ه ة ان  al- madinah al- fadilah : انْف اض 

ة َ  ً كْ  al-hikmah :  انْح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid(  ََ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 

 Contoh : 

بَّن ا   rabbanaa : ر 

يْن ا   najjainaa : ن جَّ

كَ    al- haqq : انْح 

ىَ    nu”ima : ن ع  

 aduwwun‘ : ع د وَ  

 Jika huruf َى  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  .maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i (ب يَ 

 Contoh : 
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ه يَ    Ali (bukan „Aliyyatau „Aly)„ : ع 

ب يَ    Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby)„ : ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال (alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasikan 

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

 Contoh : 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انشًَّصَ  

ن ة َ  نس   al-zalzalah (az-zalzalah) : ا نسَّ

 al-falsafah : ا نْف هس ف ة 

د َ   al-bilaadu : ا نْب لَ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh : 

 ٌَ وْ ر   ta’muruuna : ت ايْ 

 ’al-nau : اننَّوْعَ 
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 syai’un : ش يْءَ 

رْتَ   umirtu : ا ي 

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 

Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

Al-Qur‟an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

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

secara utuh. Contoh : 

 Fizilaal Al-Qur’an 

 Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al- Jalaalah (َّٰالل) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh : 

 billaah ب ااٰللّ َ diinullah دِيْ نُاللِِّٰ
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Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalaalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 

 hum fi rahmatillaah  ىُمِْ فِِ رَحَْْةِِ اللِِّٰ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

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

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

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

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

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). contoh: 

Wa ma muhammadun illaa rasul 

Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an 

Nazir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al- Farabi 

Al-Gazali 
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Al-Munqiz min al-Dalal 

 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid 

Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 

 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 

Nasr Hamid Abu) 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 

swt = subhanallahu wata’ala 

saw = sallallahu ‘alaihi wasallam 

a.s = ‘alaihi al-sallam 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

W = Wafat Tahun 

QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 

HR = Hadis Riwayat 

 Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut : 

 صفحة= ص
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 بدونِمكان = دم

 صلىِاللهِعليوِوِسلم= صلعم

 طبعة=  ط

 بدونِناشر= دن

 الىِاخرىا / الىِاخره=  الخ

 جزء=  ج
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ABSTRAK 

Nama  : Wahyu Muharram Yunus 

Nim  : 10300112069 

Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  

Fakultas : Syari’ah dan Hukum 

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak 

Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Perspektif Hukum Islam) 

                          

Skripsi ini membahas tentang persoalan perlindungan hukum terhadap saksi 

pelapor dalam tindak pidana korupsi, dengan sub permasalahan yaitu: 1) Bagaimana 

perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 perlindungan saksi terhadap kasus tindak pidana 

korupsi ? dan 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan saksi 

pelapor?. Adapun Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk:  1) Untuk mengetahui 

perlindungan hukum saksi dan seorang pelapor dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, dan 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum 

saksi dan seorang pelapor dalam hukum Islam. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode 

penulisan baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengolahannya. Data yang 

dikumpulkan adalah penelitian kepustakaan (library research)  yaitu mengumpulkan 

data dan bahan-bahan pemikiran bersumber dari sejumlah literatur, baik mengubah 

redaksi kalimatnya ataupun tidak. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPSK merupakan lembaga yang 

diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, korban 

maupun pelapor dalam semua tahapan proses peradilan pidana. terdapat beberapa 

tindak pidana yang menjadi kewenangan LPSK, yaitu tindak pidana pelanggaran 

HAM berat, korupsi, tindak pidana pencucian uang, terorisme, tindak pidana 

perdagangan orang, narkotika, psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, 

penyiksaan dan penganiayaan berat. Pada dasarnya, secara implisit Hukum Islam 

mendukung peran yang dilakukan oleh seorang whistle blower. Hal tersebut tersirat 

dari adanya perintah kepada umat Islam untuk menegakkan amar ma’rũf nahi 

munkar sebagai salah satu bagian utama pelaksanaan pencegahan kejahatan dalam 

Islam 

Implikasi dari penelitian ini adalah keberadaan saksi merupakan hal yang 

sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. 

Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap 

proses peradilan pidana. Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki 

kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (justice 

collaborator), Pelapor (whistle-blower), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat 

memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa selama rezim orde baru berkuasa telah 

terjadi sejumlah besar penyelewengan kekuasaan yang mengakibatkan timbulnya 

konflik pertanahan, eksploitasi tambang alam, penindasan terhadap buruh, 

kekerasan terhadap masyarakat adat,kekerasan terhadap perempuan, dan lain 

sebagainya. Penyelewengan kekuasaan ini kerap kali diikuti dengan tindak 

kekerasan, baik oleh aparat militer maupun oleh sipil yang dipersenjatai atau 

“direstui” oleh negara. Penyelewengan-penyelewengan ini masihterus terjadi 

hingga hari ini dan akan tetap berlangsung jika para pelakunya selalu merasa 

aman dari pertanggungjawaban atas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan.
1
 

Akan tetapi seiring dengan upaya untuk memenuhi tuntutan penegakan 

hukum dimaksud, dan mulai disidangkannya beberapakasus pelanggaran HAM, 

KKN, dan kekerasan terhadap perempuan, aksi-aksi kekerasan terhadap para saksi 

dan atau korban itu tidak serta merta berhenti. Dalam persidangan kasus-kasus 

korupsi, narkotika, kekerasan terhadap perempuan, kasus kekerasan dalam rumah 

tangga, dan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan, penggunaan kekerasan fisik 

maupun psikologis dalam bentuk teror, intimidasi, dan stigmatisasi seringkali 

                                                           
1
Damar Juniarto, Diyah Candrawati, dan Sri Wijayanti Eddyono, Perlindungan terhadap 

Saksi dan Korban (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2009), h. 3. 
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diarahkan kepada para saksi dan korban dengan tujuan agar para saksi dan korban 

tidak memberikan kesaksian yang memberatkan para pelaku kejahatan.
2
 

Beberapa dekade terakhir istilah whistleblower menjadi makin populerdi 

Indonesia, terutama sejak munculnya Khairiansyah, dan kemudian Komisaris 

Jenderal (Komjen) Pol. Susno Duadji yang mengungkap korupsi di instansi 

tempat mereka bekerja. Istilah whistleblower memiliki makna yang bermacam-

macam. Kadang diartikan sebagai „saksi pelapor‟, „pemukul kentongan‟, atau 

„pengungkap fakta‟. Sampai sekarang belum ada padanan kata yang pas dalam 

kosakata Bahasa Indonesia bagi istilah yang secara harfiah disebut „peniup peluit‟ 

itu.
3
 

Whistleblower biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali 

mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap 

ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain berada, kepada otoritas internal 

organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik. 

Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi 

tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya.
4
 

Pada dasarnya seorang whistleblower merupakan seorang martir. Sang 

pemicu pengungkapan skandal kejahatan yang kerap melibatkan atasan maupun 

koleganya sendiri. Namun tidak banyak orang yang mengetahui dengan persis dan 

                                                           
2
Damar Juniarto, Diyah Candrawati, dan Sri Wijayanti Eddyono, Perlindungan terhadap 

Saksi dan Korban, h. 7. 

3
Abdul Haris Semendawai, dkk, Memahami Whistleblower (Jakarta: Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban [LPSK], 2011), h. ix. 

4
Abdul Haris Semendawai, dkk, Memahami Whistleblower, h. ix. 
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detail mengenai siapa sesungguhnyayang dapat dikategorikan sebagai seorang 

whistleblower? Laporan apasaja yang dapat disampaikan? Kepada siapa dia 

melaporkan? Dan bagaimana mekanisme pelaporannya?.
5
 

Hingga saat ini tidak banyak referensi dan buku-buku bacaan 

yangmenuliskan dan membahas mengenai whistleblower dalam bahasa Indonesia. 

Berkaitan dengan itulah kemudian Lembaga Perlindunan Saksi dan Korban 

(LPSK) berinisiatif menerbitkan buku ini denganharapan memberikan bahan 

bacaan dan diskursus di ruang publik melaporkan kejahatan yang mereka ketahui 

ke aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus tersebut mereka tidak 

memahami kemana harus melaporkan kejahatan atau pelanggaran yang mereke 

ketahui.
6
 

Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam 

sistem peradilan pidana merupakan suatu keniscayaan dalam penegakan hukum 

pidana yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Keberadaan LPSK sampai saat 

ini masih kurang dikenal oleh masyarakat luas maka diperlukan aktivitas untuk 

menyosialisasikan keberadaan, peran, fungsi, dan aktivitas LPSK kepada 

masyarakat publik secara luas.
7
 

Sosialisasi kepada masyarakat publik secara luas tersebut memerlukan 

berbagai informasi, beraneka media sosialisasi, dan bermacam cara untuk 

                                                           
5
Abdul Haris Semendawai, dkk, Memahami Whistleblower, h. ix. 

6
Abdul Haris Semendawai, dkk, Memahami Whistleblower, h. ix. 

7
Darmoko, dkk, Pedoman Pewayangan Berperspektif Perlindungan Saksi dan Korban 

(Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban [LPSK], 2010), h. 1.  
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menyampaikan materi tentang aktivitas perlindungan saksi dan korban 

sebagaimana yangdimandatkan dan diamanatkan oleh Undang-undang No. 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Salah satu metode yang 

dinilai efektif dan merakyat dalam rangka menyosialisasikan hal ikhwal tentang 

aktivitas perlindungan saksi dan korban adalah melalui media pewayangan dan 

untuk memberikan wawasan, wacana, dan arahan dalam kegiatan sosialisasi 

melalui media pewayangan tersebut perlu disusun suatu “Pedoman Pewayangan 

Berperspektif Perlindungan Saksi dan Korban.”
8
 

Metode dan aktivitas sosialisasi perlindungan saksi dan korban melalui 

media pewayangan diharapkan dapat menjangkau kalangan masyarakat semua 

strata, sehingga pedoman pewayangan berperspektif perlindungan saksi dan 

korban harus ditindak lanjuti dengan program, rencana kegiatan, dan aktivitas 

teragenda dalam waktu-waktu selanjutnya agar harapan dan hasil dari sosialisasi 

aktivitas perlindungan saksi dan korban dapat difaktakan secara nyata.
9
 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga 

negara yang memiliki peran pendukung dalam sistem peradilan di Indonesia, 

khususnya sistem peradilan pidana. Dimuat dalam Undang-Undang No. 13Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang No. 13 Tahun 

2006),  LPSK dibentuk untuk membawa jaminan perlindungan terhadap saksi dan 

korban yang memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga 

                                                           
8
Darmoko, dkk, Pedoman Pewayangan Berperspektif Perlindungan Saksi dan Korban, h. 

1. 

9
Darmoko, dkk, Pedoman Pewayangan Berperspektif Perlindungan Saksi dan Korban, h. 

1. 
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dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut 

danancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.
10

 

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 

buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke 

dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-Pasal tersebut 

menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana 

penjara karena korupsi.
11

 

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak 

ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana tidak dapat lagi di golongkan 

sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar 

biasa (extra ordinary crimes). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak 

dapat lagi dilakukan secara biasa, tetapi di butuhkan cara-cara yang luar biasa 

(extra ordinary enforcement).
12

Cara mudah dan aman untuk melaporkan tindak 

korupsi sangatlah penting dalam mengembangkan hubungan kepercayaan dan 

dukungan antara lembaga antikorupsi dengan masyarakat.
13

 

                                                           
10

Erasmus Napitupulu, LPSK: Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum terkait 

Perlindungan  Saksi dan  Korban  untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan 

Korupsi). Jurnal Perlindungan, Edisi  4 Vol. I Tahun 2014,Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi 

dan Korban [LPSK], h. 148.  

11
Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk 

Memahami Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: KPK, 2006), h. 2. 

12
Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi 

(Bandung: Mandar, 2001), h.2. 

13
Ian McWalters, Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia (Surabaya: 

JPBooks, 2006), h. 180. 
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Secara yuridis normatif berbagai peraturan perundang-undangan sebagai 

sarana pemberantasan sudah dikenal sejak diundangkan peraturan penguasa 

militier no. Prt/PM-06/1957 tentang pemberantasan korupsi, bahkan sejak 

berlakunya KUHP (1918) ada pengaturan berkaitan dengan korupsi (tindak pidana 

jabatan). Hingga sekarang ini sudah berlaku berbagai perundang-undangan namun 

tetap belum berhasil memberantas korupsi. Oleh karena itu, dicarikan upaya 

penanggulangannya sehingga pemberantasan korupsi berhasil, dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek, baik politik, ekonomi, sosial, maupun 

budaya.
14

 

Pengertian pelapor dapat dilihat dalam pasal 1 butir 4 Undang-Undang 

tentang perlindungan saksi dan korban yaitu orang yang memberikan laporan, 

informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang 

akan, sedang, atau telah terjadi
15

. Sedang saksi adalah orang yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan 

tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.
16

 

Sebagaimana dalam firman Allah swt pada QS. Al-Hujurat/49: 6, yaitu 

                           

     

 

 

 
                                                           

14
Zudan Arif Fakrulloh, Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2014), h. 525. 

15
Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31Tahun 2014. 

16
Eddy Hiariej, Teori Dan Hukum pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 56. 
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Terjemahanya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang 

kepadamu kepadamu membawa suatu berita, maka telitila kebenarannya, 

agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan 

(kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatan-mu itu”
17

 

Bila orang fasik datang kepada kalian dengan membawa sebuah berita, 

maka periksalah beritanya sebelum membenarkan dan menukilnya agar kalian 

mengetahui kebenarannya, bila tidak, maka kalian bisa melakukan tindakan 

zhalim terhadap suatu kaum, akibatnya kalian akan menyesalinya. (tafsir 

Muyassar).
18

 

Selanjutnya dalam surah lain menjelaskan pula saksi sebagai alat bukti
19

, 

dalam firman Allah swt pada Q.S al-Baqarah/2:282, yaitu 

......                

               ..... 
Terjemahnya: 

“....Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. 

Jika tak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan 

dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para 

saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang 

mengingatkannya....”.
20

 

 

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 

                                                           
17

Kementerian  Agam, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), 

h.743-744. 

18
Syaikh al-Allamah, At-Tafsir al-Muyassar, terj. Muhammad Ashim dan Izzudin Karimi, 

Tafsir Muyassar 2 (Jakarta: Darul Haq, 2016) h. 41. 

19
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 

231.  
20

Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 59. 
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bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 

bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah ialah: 

1. Keterangan saksi 

2. Keterangan ahli 

3. Surat 

4. Petunjuk 

5. Keterangan terdakwa
21

 

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat 

bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam hal ini, alat bukti yang 

dimaksud adalah keterangan saksi pelapor. Dalam proses persidangan, terutama 

yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak 

adanya saksi yang mendukung tugas penegak hukum. Adanya saksi merupakan 

unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana selama ini kurang 

mendapat perhatian masyarakat dan penegakan hukum. Kasus-kasus yang tidak 

terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi takut memberikan 

kesaksian kepada penegak hukum karena ancaman dari pihak tertentu.
22

 

Suharno ditusuk orang tak dikenal di rumahnya di Desa Banjarsari Wetan, 

Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Ahad malam, 12 Juni 

lalu. Nyawa Suharno masih bisa diselamatkan meski mengalami tiga luka tusukan 

di leher, perut, dan pinggang. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Umum 

                                                           
21

, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), h. . 

22
Eni Suriati, “Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelapor (Whistle 

Blower) Dalam Undang-Udang Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Kasus Tindak Pidana 

Korupsi”, Skripsi (Banda Aceh: Fak. Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, 2015), h. 3. 
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Daerah Dr Soedono, Kota Madiun.Percobaan pembunuhan itu diduga kuat terkait 

dengan status Suharno sebagai saksi pelapor kasus korupsi alokasi dana desa 

(ADD) di desa setempat. Suharno adalah Ketua Badan Perwakilan Desa 

Banjarsari Wetan. Ia bersama aktivis lembaga swadaya masyarakat yang 

tergabung dalam Gerakan Peduli Madiun melaporkan kasus korupsi ADD.
23

 

Pembujukan seseorang untuk menjadi seorang saksi dari percobaan 

korupsi telah membuat beberapa masalah muncul. Hal ini meliputi peletakan 

peraturan-peraturan untuk penguakan identitasnya dan perlindungan 

keselamatannya jika saksi tersebut telah terlibat dalam transaksi korupsi, dengan 

menawarkan kepadanya kekebalan dari penuntutan.
24

 

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor terutama 

pemberian hak-hak yang dianggap bisa dimanfaatkan dalam proses persidangan 

merupakan suatu bentuk penghargaan atas konstribusi saksi itu sendiri dalam 

proses persidangan tersebut.Berdasarkan  uraian diatas. Maka penulis terdorong 

untuk mengangkat sebuah topik skripsi yang berjudul“Perlindungan Hukum 

terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis 

Perspektif  Hukum Islam)” 

 

 

                                                           
23

Ishomuddin, “Lembaga Perlindungan Saksi Lindungi Pelapor Korupsi”, 

Antikorupsi.Org, 16 Juni 2011. Dikutip dalam situs 

http://www.antikorupsi.org/en/content/lembaga-perlindungan-saksi-lindungi-pelapor-korupsi (01 

Agustus 2017).  

24
Ian McWalters, Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia, h. 183. 

http://www.antikorupsi.org/
http://www.antikorupsi.org/en/content/lembaga-perlindungan-saksi-lindungi-pelapor-korupsi%20(01
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dan melihat masih 

terdapat kekurangan pengetahuan mengenai persoalan perlindungan hukum 

terhadap saksi pelapor, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam 

tindak pidana korupsi ?” 

Berdasarkan dari pokok masalah tersebut, maka yang menjadi sub-sub 

masalah yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 perlindungan saksi 

terhadap kasus tindak pidana korupsi? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan saksi pelapor? 

C. Pengertian Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian judul, perlu 

dikemukakan pengertian beberapa kata yang telah disebutkan pada penulisan 

judul. Dari pengertian kata-kata tersebut selanjutnya akan memberikan batasan 

dari judul yang akan dibahas. Adapun kata yang dimaksud adalah : 

 Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 

terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat 

preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
25

 

                                                           
25

Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 50. 
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Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 

siapa yang melanggar larangan tersebut.
26

 

Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan 

uang sogok dan sebagainya.
27

 

 Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak 

ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana tidak dapat lagi di golongkan 

sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar 

biasa (extra ordinary crimes).
28

 

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyedikian, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang 

didengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
29

 

Hukum Islam peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan 

Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf  (orang yang sudah dapat dibebani 

kewajiban) yang  diakui dan diyakini berlaku mengikat pemeluk agama Islam.
30

 

Adapun ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup mengenai 

perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi (Analisis 

Yuridis Perspektif  Hukum Islam). 

                                                           
26

Moelijatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 54. 

27
Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan 

Internasional, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h.6. 

28
Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi 

(Bandung: Mandar, 2001), h.2. 

29
Soernarto Surodibroto, KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah 

Agung Dan Hoge Raa (Jakarta: Radjagrafindo Persada, 2007), h. 355. 

30
Zainuddin Ali, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2016), h. 3. 
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D. Kajian Pustaka 

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu perlindungan hukum 

terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi (Analisis Yuridis Perspektif  

Hukum Islam). Banyak literatur yang membahas tentang masalah tersebut, namun 

belum ada literatur yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini. Agar 

nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa 

literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

Achmad Wardi Muchlis dalam judul bukunya “Hukum Pidana Islam”. 

Buku ini menjelaskan penggunaan saksi dalam pembuktian untuk suatu jarimah. 

Kunci untuk diterimanya kesaksian adalah sebuah kenyakinan para hakim.
31

 

Abdul Haris Semendawai, dkk, dalam bukunya berjudul “Memahami 

Whistleblower”. Buku ini menjelaskan yang menguraikan mengenai pemahaman 

awal mengenai whistleblower, sistem pelaporan dan perlindungan whistleblower, 

praktik pelaporan dan perlindungan terhadap whistleblower, perlindungan 

whistleblower di Indonesia di masa mendatang, serta profil tokoh whistleblower. 

Buku ini dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami dan populer sehingga 

semua kalangan dapat membaca buku ini.
32

 

Damar Juniarto, Diyah Candrawati, dan Sri Wiyanti Eddyono dalam 

bukunya yang berjudul “Perlindungan terhadap Saksi dan Korban”. Melalui buku 

ini, Komnas Perempuan bermaksud ikut berkontribusi dalam mensosialisasikan 

                                                           
31

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 233-234.  
32

Abdul Haris Semendawai, Memahami Whistleblower (Cet. I; Jakarta: Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2011), h. vi.  
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konsep perlindungan saksi dan korban, khususnya dari perspektif perempuan 

korban dan dalam kerangka pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, dan 

pemulihan. Sistem perlindungan yang efektif menuntut peran aktif semua pihak, 

termasuk lembaga penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat sipil, tentu 

semua dalam koordinasi yang prima dengan LPSK. Mudah-mudahan buku ini 

dapat menjadi salah satu pijakan bagi terjalinnya visi dan kerjasama yang sebaik-

baiknya untuk merealisasikan tercapainya tujuan Undang-undang No. 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
33

 

Erasmus Napitupulu dalam jurnal penelitiannya “LPSK: Peran dan 

Pengalaman Penegakan Hukum terkait Perlindungan Saksi dan korban untuk 

Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan Korupsi)”. Jurnal 

tersebut memberikan gambaran bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

(LPSK) merupakan lembaga negara yang memiliki peran pendukung dalam 

sistem peradilan di Indonesia, khususnya sistem peradilan pidana. Titik sentral 

LPSK salah satunya terlihat dalam perlindungan saksidan korban guna menunjang 

penegakan hukum.  

Peran itu semakin nyata terlihat dalam kasus-kasus yang memiliki 

karakteristik khusus, yang dalam perkembangan hukum di dunia dan di Indonesia 

memerlukan peran yang begitu besar dari saksi dan korban, diantaranya kasus-

                                                           
33

Damar Juniarto, Diyah Candrawati, dan Sri Wiyanti Eddyono,  Perlindungan terhadap 

Saksi dan Korban (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas 

Perempuan), 2009), h. vii.  
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kasus Hak Asasi Manusia, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT, Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Korupsi.
34

 

Rakyan Adibrata dalam jurnal Penelitiannya “Penegakan Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Berspektif Saksi dan Korban di Indonesia”. Penelitian tersebut 

menjelaskan Tulisan ini fokus pada penegakan HAM berbasis pada korban 

pelanggaran HAMdi Indonesia. Menggunakan pendekatan normatif hukum, studi 

pustaka dan studi kasus penegakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah 

hak kodrati yang melekat dalam diri setiap manusia sejak manusia tersebut 

dilahirkan. Masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum diproses hukum. 

Korban sangat berharap pada penegak hukum dan HAM dapat segera terwujud, 

sehingga keadilan bagi korban dapat terpenuhi. Tulisan ini mencoba memberikan 

gambaran penegakan hukumdan HAM berbasis korban pada penegakan hukum 

kasus pelanggaran HAM yangjalan di tempat.
35

 

Dari beberapa literatur-literatur yang telah dikemukakan, baik secara 

kelompok maupun perorangan. Tidak ditemukan yang membahas secara 

signifikan tentang persoalan yang diuraikan dalam skripsi. Meskipun ada 

diantaranya yang mengkaji tentang saksi pelapor, namun masih bersifat umum, 

maka dengan itu penulis ingin mengkaji secara mendalam tentang perlindungan 

                                                           
34

Erasmus Napitupulu, LPSK: Peran dan Pengalaman Penegakan hukum terkait 

Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan 

Korupsi). Jurnal Perlindungan, Edisi 4 Vol. I Tahun 2014, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi 

dan Korban [LPSK], h. 147.  

35
Rakyan Adibrata, Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Berspektif Saksi dan 

Korban di Indonesia. Jurnal Perlindungan, Edisi 4 Vol. I Tahun 2014, Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban Republik Indonesia, h. 133.  
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hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi (Analisis Yuridis 

Perspektif  Hukum Islam). 

E. Metode Penelitian 

Agar suatu penelitian dapat bersifat obyektif maka dalam mengambil 

kesimpulan harus berpedoman pada metode penelitian. Dalam melakukan 

penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian pustaka (library research), yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan 

pemikiran bersumber dari sejumlah literatur, baik mengubah redaksi kalimatnya 

ataupun tidak. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan pendekatan sebagai 

berikut: 

a. Pendekatan Teologis Normatif (Syar‟i), pendekatan ini dimaksudkan 

untuk mengarahkan pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para 

mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syari‟ah dan Hukum untuk 

lebih memahami mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap saksi 

pelapor dalam tindak pidana korupsi, 

b. Pendekatan Yuridis Formal, Pendekatan ini dimaksudkan untuk 

mengarahkan pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para 

mahasiswa mengenai proses perlindungan hukum terhadap saksi 

pelapor dalam tindak pidana korupsi. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Adapun pembagiannya yaitu, sebagai berikut : 

a. Sumber Data 

Penulisan skripsi menggunakan sumber data kepustakaan (library 

research). Dalam penulisan skripsi menggunakan sumber data, yaitu : 

1) Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dan menjadi 

rujukan sebagai sumber pertama yaitu buku yang berkaitan dengan 

topik penelitian, 

2) Data sekunder, adalah antara lain mencakup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, 

dan sebagainya.
36

 Dan untuk menguatkan data sekunder maka 

digolongkan yaitu sebagai berikut: 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

dan terdiri dari: berupa Undang-Undang, yaitu : norma atau 

kaedah dasar yaitu: 

1) Al-Qur‟an dan Hadits 

2) Undang-Undang Dasar 1945,  

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Hak 

Perlindungan Saksi dan Korban, 

                                                           
36

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Cet. 2; Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2004), h. 30. 
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5) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban, 

6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

7) Undang-Undang No. 20 Tahun 2002  tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

8) Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 

9) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang. 

10) Peraturan Pemerintah (PERPU) No. 71 Tahun 2000 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan 

Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, 

rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, dan 

sebagainya. 
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c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, seperti kamus (hukum), dan ensiklopedi.
37

 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 

yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 

rancangan, dan sifat penelitian. 

Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1) Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data 

sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. 

Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan materi 

yang sesuai dengan judul yang diangkat. 

2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang 

relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan  skripsi 

menjadi efektif dan mudah  untuk dipahami oleh para pembaca 

serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah. 

3) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan 

data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok 

permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data 

                                                           
37

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 31-32.  
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yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang 

didapatkan dari sumber bacaan. 

b. Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan 

masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis 

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

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelolah, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan. 

F. Tujuan Dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) 

yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diklarifikasi sebagai berikut : 

a. Tujuan Penelitian yaitu : 

1) Untuk mengetahui perlindungan hukum saksi dan seorang pelapor 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, 

2) Untuk mengetahui perlindungan hukum saksi dan seorang pelapor 

dalam hukum Islam. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai 

berikut: 

1) Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat di pergunakan dan 

dimanfaatkan dalam disiplin ilmu hukum yang mengenai 

perlindungan hukum saksi dan seorang pelapor, 

2) Memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum dengan 

mencoba membandingkan antara Hukum Nasional dan Hukum 

Pidana Islam. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Memberikan pemahaman kepada kalangan intelektual dalam dunia 

akademisi dan masyarakat mengenai pandangan hukum positif dan 

hukum Islam tentang perlindungan saksi dan seorang pelapor, 

2) Memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat dalam 

memberikan perlindungan saksi dan seorang saksi pelapor sebagai 

tiang dan fondasi untuk pemecahan kasus-kasus di Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Saksi Pelapor (Whistleblower) 

1. Pengertian Saksi Pelapor (Whistleblower) 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi memiliki empat pengertian. 

Pertama, saksi adalah orang yg melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa 

(kejadian). Kedua, saksi adalah orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa 

yang dianggap mengetahui kejadian tersebut. Ketiga, saksi adalah orang yang 

memberikan keterangan dimuka hakim untuk kepentingan pendakwa atau 

terdakwa. Keempat,saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yg diberikan oleh 

orang yang melihat atau mengetahui.
1
 

Dalam Kamus Hukum, saksi diartikan sebagai seorang yang mengalami, 

melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata 

ataupun pidana.
2
 Merujuk pada pengertian saksi dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dan Kamus Hukum, dapatlah dikatakan bahwa pengertian saksi dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia sangat luas bila dibandingkan dengan Kamus 

Hukum yang mendefinisikan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP.
3
 

Sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP bahwa saksi adalah salah satu alat 

bukti yang dapat diajukan dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam upaya 

                                                           
1
Kementrian Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa 

Kementrian Pendidikan, 2008), h. 1246. 

2
Andi Hamzah, Kamus Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 517. 

3
Eddy Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian (Jakarta: Erlangga, 2012),  h. 55. 
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mengungkapkan kebenaran atas kasus perkara yang terjadi dan menentukan 

keputusan hukum yang adil dalam proses peradilan yang menyangkut 

masalahnya. Para penegak hukum dalam setiap tahapan proses peradilan 

berkehendak dan berkewajiban untuk mencari, memelihara, dan menghadapkan 

para saksi yang mempunyai keterangan berkaitan dengan berbagai hal yang 

dilihat, didengar, dirasakan, dan atau dialaminya guna dijadikan acuan dan dasar 

dalam pengungkapan peristiwa yang terjadi untuk proses peradilan hukum yang 

dijalankan terhadap kasus perkaranya.
4
 

Saksi yang dimaksudkan di atas adalah antara lain, saksi yang memang 

terlibat dalam perkaranya tersebut (justice collaborator witness), saksi korban 

dalam kasus perkara yang terjadi (victim witness), saksi yang mendengar dan 

mengetahui suatu perkara yang melaporkan hal tersebut kepada pihak yang 

berwajib atau biasa disebut sebagai saksi pelapor atau biasa dikenal sebagai 

“peniup peluit atau pemukul kentongan” (whistleblower), dan orang-orang yang 

karena peran, kerja, dan kewajiban profesinya mempunyai sejumlah keterangan 

yang menyangkut suatu keadaan atau perkara tertentu (the other witness) seperti 

auditor, jurnalis, penegak hukum dalam kasus-kasus kejahatan yang terorganisir.
 5

  

Keberadaan saksi perlu dilindungi, khususnya sehubungan dengan 

berbagai tekanan psikis dan atau fisik yang dirasakan serta berbagai kemungkinan 

keadaan yang dapat merubah keterangan atau informasi yang telah diberikan 

dalam proses peradilan hukum atas kasus yang menyangkut dirinya. Atas hal 

                                                           
4
Darmoko, dkk, Pedoman Pewayangan Berperspektif  Perlindungan Saksi dan Korban 

(Cet. I; Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2010), h. 4.  

5
Darmoko, dkk, Pedoman Pewayangan Berperspektif  Perlindungan Saksi dan Korban, 

h. 4.  
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tersebut tentunya keberadaan saksi dan korban yang merupakan subyek dan obyek 

hukum sangat rentan dalam proses dan aktivitas perlindungan yang 

dibutuhkannya, oleh karena itu untuk terlindungi saksi dan korban secara efektif 

dan mumpuni diperlukan keikutsertaan dan kemampuan yang optimal dari seluruh 

pemangku kepentingan (stakeholder) dalam aktivitas perlindungan saksi dan 

korban.
6
  

Untuk hal ini diharapkan para pamong dan tokoh masyarakat, para unsur 

penegak hukum, dan para cendekia maupun para ulama yang dalam keberadaan, 

kerja, dan profesinya bersinggungan dengan proses pemenuhan kebutuhan 

maupun terciptanya kondisi untuk dilakukan aktivitas perlindungan saksi dan 

korban dapat memberikan peranserta atau partisipasinya dalam aktivitasnya guna 

terselenggaranya pemenuhan kebutuhan maupun kondisi tersebut.
7
 

Seorang whistleblower seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. 

Orangyang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak 

pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilanpidana. Namun 

untuk disebut sebagai whistleblower, saksi tersebut setidaknya harus memenuhi 

dua kriteria mendasar.
8
 

Kriteria pertama, whistleblower menyampaikan atau mengungkap laporan 

kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan 

                                                           
6
Darmoko, dkk, Pedoman Pewayangan Berperspektif  Perlindungan  Saksi dan Korban, 

h. 5.  

7
Darmoko, dkk, Pedoman Pewayangan Berperspektif  Perlindungan  Saksi dan Korban, 

h. 5.  

8
Abdul Haris Semendawai, dkk, Memamhami Whistleblower (Jakarta: Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban [LPSK]), h. 1. 
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mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media massa diharapkan 

dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar.
9
 

Pada umumnya, whistleblower akan melaporkan kejahatan di 

lingkungannya kepada otoritas internal terlebih dahulu. Namun seorang 

whistleblower tidak berhenti melaporkan kejahatan kepada otoritas internal ketika 

proses penyelidikan laporannya mandeg. Ia dapat melaporkan kejahatan kepada 

otoritas yang lebih tinggi, semisal langsung ke dewan direksi, komisaris, kepala 

kantor, atau kepada otoritas publik di luarorganisasi yang berwenang serta media 

massa.
10

 

Langkah ini dilakukan supaya ada tindakan internal organisasi atau 

tindakan hukum terhadap para pelaku yang terlibat. Hanya saja terdapat 

kecenderungan yang tak dapat ditutupi pula bahwa jika terjadisebuah kejahatan 

dalam organisasi, maka otoritas tersebut bertindak kontraproduktif. Alih-alih 

membongkar, terkadang malah sebaliknya,menutup rapat-rapat kasus.
11

 

Kriteria kedua, seorang whistleblower merupakan orang „dalam‟, yaitu 

orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yangterjadi di 

tempatnya bekerja atau ia berada. Karena skandal kejahatan selalu terorganisir, 

maka seorang whistleblower kadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan atau 

kelompok mafia itu sendiri. Dia terlibat dalam skandal lalu mengungkapkan 

kejahatan yang terjadi.
12

 

                                                           
9
Abdul Haris Semendawai, dkk, Memamhami Whistleblower, h. 1. 

10
Abdul Haris Semendawai, dkk, Memamhami Whistleblower, h. 1. 

11
Abdul Haris Semendawai, dkk, Memamhami Whistleblower, h. 1. 

12
Abdul Haris Semendawai, dkk, Memamhami Whistleblower, h. 2. 
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Dengan demikian, seorang whistleblower benar-benar mengetahui dugaan 

suatu pelanggaran atau kejahatan karena berada atau bekerja dalam suatu 

kelompok orang terorganisir yang diduga melakukan kejahatan, di perusahaan, 

institusi publik, atau institusi pemerintah. Laporan yang disampaikan oleh 

whistleblower merupakan suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui si 

peniup peluit tersebut. Bukan informasi yang bohong atau fitnah.
13

 

Adapun menurut Prof. Mardjono Reksodiputro mempunyai pendapat 

mengenai whistleblower, dipergunakan sebagai “informan” untuk mengetahui 

kasus-kasus kriminal yang sifatnya sangat tertutup, seperti dalam kasus-kasus 

organized crime (narcotics/ drugs-human trafficking-racketeering- dan 

terrorism).
14

 Memang sering dipergunakan undercover agents untuk “awal 

membongkar”, tetapi untuk mendapatkan seorang saksi yang dapat “diandalkan” 

dalam membuktikan perkara di Pengadilan, maka diusahakan adanya 

whistleblower. whistleblower ini diminta untuk memberi informasi “orang dalam” 

yang rinci dengan bukti-bukti yang dapat dipertahankan di Pengadilan tentang 

segala sesuatu yang diperlukan untuk mendapatkan putusan Pengadilan sesuai 

dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Karena itu whistleblower ini 

umumnya adalah “orang-dalam”, dia umumnya “terlibat” dalam kejahatan yang 

didakwakan, mungkin keterlibatannya hanya ringan: seperti Satpam atau Security 

yang melihat dan mengenali tamu-tamu yang sering datang ke rumah seorang 

Pejabat-Terdakwa ataupun keterlibatannya serius: seperti Pegawai Keuangan 

                                                           
13

Abdul Haris Semendawai, dkk, Memamhami Whistleblower, h. 2. 

14
Mardjono Reksodiputro, Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum (Cet. I; Jakarta: 

Komisi Hukum Nasional ([KOMNAS] Repubik Indonesia, 2013), h. 362.  
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Perusahaan yang mencatat dan membagikan atau mentransfer dana kepada 

Pejabat-Terdakwa.
15

  

Mereka dinamakan whistleblower, apabila mereka secara sukarela mau 

“membuka tabir kejahatan” di dalam organisasi di mana mereka 

bekerja.Kesukarelaan mereka adalah karena mereka merasa “terpanggil-secara-

moral”. Adanya rasa tanggung jawab-moral ini sering dipakai oleh perusahaan-

perusahaan besar untuk untuk membongkar pelanggaran aturan perusahaan yang 

merugikan (seperti pencurian dalam pabrik atau insider trading atau pemberian 

hadiah kepada Pejabat).
16

 

2. Syarat-syarat Saksi Pelapor (Whistleblower) 

Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, 

maka harus memenuhi 2 syarat, yaitu: 

a. Syarat formil 

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan 

memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, 

sehingga keterangan saksiyang tidak disumpah hanya boleh dipergunakan sebagai 

penambahan penyaksian yang sah lainnya.
17

 

b. Syarat materil 

Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah 

sebagai alat pembuktian (unus testis nulus testis) karena tidak memenuhi syarat 

                                                           
15

Mardjono Reksodiputro, Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum, h. 362.  

16
Mardjono Reksodiputro, Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum, h. 362-263.  

17
Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar (Cet. I; Yogyakarta:Rangkang 

Education, 2013) , h. 251. 
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materiel, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk 

alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.
18

 

3. Perlindungan Hukum Saksi Pelapor (Whistleblower) 

Ada tiga aktor yang sangat penting dalam upaya pemberian perlindungan 

terhadap saksi dan korban, yakni negara, penyedia layanan masyarakat, dan 

komunitas atau masyarakat. Sebaliknya, bila ketiganya tidak mampu memenuhi 

kebutuhan saksi dan korban, ketiga aktor ini akan menjadi penghambat 

terungkapnya kebenaran dan tegaknya keadilan bagi saksi dan korban.
19

 

Ada tiga model perlakuan khusus yang harus dilakukan secara bersamaan, 

yakni perlindungan terhadap saksi, pemberian dukungan, dan pemberdayaan saksi 

dan korban, serta perubahan sistem peradilan. Ketiga model ini mengisyaratkan 

adanya tiga aktor yang sangat penting dalam upaya pemberian perlindungan dan 

dukungan terhadap saksi dan korban. Ketiga aktor penyedia perlindungan dan 

dukungan terhadap saksi dan korban tersebut ialah: 

a. Negara, terutama perangkat hukum dan aparat penegak hukum; 

b. Penyedia layanan masyarakat, seperti rumah sakit, LSM, organisasi 

massa, lembaga agama, dan lain-lain; 

c. Komunitas atau masyarakat.
20

 

Kehadiran ketiga aktor ini menjadi sangatpenting sebagai pihak-pihak 

yang akan bertanggung jawab pada pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh 

                                                           
18

Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, h. 251. 

19
Damar Juniarto, Diyah Candrawati, dan Sri Wijayanti Eddyono, Perlindungan terhadap 

Saksi dan Korban (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2009), h. 47. 

20
Damar Juniarto, Diyah Candrawati, dan Sri Wijayanti Eddyono, Perlindungan  

terhadap Saksi dan Korban, h. 50. 
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saksi dan korban. Upaya pemenuhan kebutuhan saksi dan korban ini yang 

dilakukan oleh ketiga aktor dalam lima tahapan waktu perkembangan kasus inilah 

yang kemudian disebut dengàn Sistem Perlindungan terhadap Saksi danKorban.
21

 

Oleh karena itu, upaya-upaya ini harus dilihat sebagai satu kesatuan 

langkah yang terkoordinasi, dan bukan sebagai bagian yang terpisahkan. 

Pemisahan hanya akan mengakibatkan kurang efektifnya atau bahkan kegagalan 

pemberian perlindungan terhadapsaksi dan korban.
22

 

a. Negara 

Dari peta permasalahan yang dihadapi oleh saksi dan korban terlihat jelas 

bahwa negara dapat menjadi sumber permasalahan apabila produk hukum dan 

prosedur hukumnya kurang berpihak kepada saksi dan korban, serta apabila 

perilaku aparat hukum cenderung menyudutkan saksi dan korban. Apalagi 

biladalam tindakan memproses kasus kekerasan seksual, justru menyebabkan 

korban kembali mengalami trauma.
23

 

Negara dinilai sebagai salah satu aktorpenting karena pada dasarnya 

negara memiliki kewenangan dan kemampuan untuk memberikan jaminan 

keamanan kepada saksi dan korban tidak terbatas pada keamanan fisik dan 

psikologis, tetapi juga ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara 

setidaknya memiliki tiga strategi utamayang harus diupayakan, yaitu: 
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Damar Juniarto, Diyah Candrawati, dan Sri Wijayanti Eddyono, Perlindungan  

terhadap Saksi dan Korban, h. 50. 

22
Damar Juniarto, Diyah Candrawati, dan Sri Wijayanti Eddyono, Perlindungan  

terhadap Saksi dan Korban, h. 50. 
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Damar Juniarto, Diyah Candrawati, dan Sri Wijayanti Eddyono, Perlindungan  

terhadap Saksi dan Korban, h. 52. 
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1) Membentuk atau mengubah hukum dan prosedur hukum serta 

protokol-protokol yang lebih berpihak kepada saksi dankorban; 

2) Memberikan jaminan keamanan kepadasaksi maupun korban dan juga 

kepada siapapun yang bekerja untuk kepentingan saksi dan korban 

tersebut melalui hukum dan lembaga yang berwenang melakukannya; 

3) Memberikan pelatihan kepada aparatpenegak hukum maupun pihak-

pihak lainyang terkait dengan pemberian PDSK ini.
24

 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 memberikan kewenangan dan tugas 

pelaksanaan program perlindungan saksi dan korban kepada Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebuah lembaga negara yang mandiri, 

terdiri dari tujuh orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai 

pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakkan hukum 

dan hak asasi manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat 

(LSM).
25

 

b. Penyedia Layanan Masyarakat 

Dalam pemenuhan kebutuhan saksi dan korban, negara tidak dapat bekerja 

sendiri. Apalagi di Indonesia, aturan hukum dan upayaaparat penegak hukum 

untuk mengungkapkan kebenaran dinilai masih lemah. Belum lagi ada kecurigaan 

bahwa negara, baik aparat maupun kaum elit di pemerintahan, terlibat dalam 
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tindak kekerasan yang terjadi selama ini. Untuk itulah peran penyedia layanan 

masyarakat dinilai mampu juga memenuhi kebutuhan saksi dan korban.
26

 

Penyedia layanan masyakat terdiri dari organisasi-organisasi yang 

memberikan layanan publik, seperti rumah sakit, crisis center (pusat krisis 

terpadu), LSM, Ormas, lembaga-lembaga keagamaan, dan sebagainya. Untuk 

setiap kasusnya, layanan tersebut tidak hanya diberikan oleh satu organisasi saja, 

melainkan juga oleh beberapa organisasi yang mampu menyediakan bantuan 

medis dan pendampingan, baik legal maupun non legal.
27

 

c. Komunikasi atau masyarakat 

Secara nyata, komunitas memiliki potensi yang sangat besar dalam 

memberikan perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban. Apalagi 

karena komunitas merupakan pihak yang terdekat dengan korban sehingga tidak 

jarang bahwa komunitaslah yang menjadi tempat pertama korban dalam upayanya 

mencari perlindungan. Oleh karenanya, komunitas dapat berperan untuk 

memberikan dukungan (terlebih dan tidak terbatas pada dukungan moral) bagi 

saksi dan korban.
28

 

Segera setelah komunitas atau masyarakat dapat berperan aktif dalam 

SPDSK bersama dengan negara dan penyedia layanan masyarakat, komunitas 

dapat membantu melakukan pengawasan atas kinerja kedua aktor lainnya. 
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Kemampuan pengawasan dan kontrol ini merupakan wujud dari kehidupan 

masyarakat yang demokratis, berdaya, dan berpihak kepada korban.
29

 

Hukum Indonesia tidak mengenal terminologi Whistleblower seperti yang 

dimaknai dalam berbagai peraturan di beberapa negara. Hukum Indonesia dalam 

konteks tersebut menggunakan istilah “pelapor” yang terbatas.
30

 

Dalam konteks saksi orang dalam, saksi pelaku, Undang-Undang 

Indenesia menyebutkanya sebagai seorang saksi yang berstatus tersangka dalam 

perkara tindak pidana. Dan  Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 

(Pasal 10) hanya memberikan aturan yakni: “seorang Saksi yang juga tersangka 

dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia 

ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat 

dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”. 

Aturan dari Undang-Undang ini hanya memberikan hak atau reward bagi 

saksi yang berstatus tersangka berupa keringanan hukuman pidana, jika kasusnya  

diteruskan dalam pengadilan. Namun perlindungan yang ada dalam Undang-

Undang masih tetap diberikan kepada saksi yang berstatus pelaku sama seperti 

saksi lainnya sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban.
31

 

Undang-Undang hanya memberikan reward hanya bagi saksi yang 

berstatus tersangka (pelaku) hanya dalam kasus yang sama. Apa maksud “kasus 
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yang sama” ini  adalah bila saksi (pelaku atau berstatus tersangka) memberikan 

kesaksian terhadap tersangka lainnya hanya dalam perkara dimana ia terlibat di 

dalamnya. Jika saksi tidak masuk dalam kategori tersangka kasus yang sama maka 

saksi tersebut tidak akan dikurangi hukumannya, namun hanya masuk kategori 

yang dsilindungi sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban. Oleh karena itu maka aturan dari Undang-Undang Perlindungan Saksi 

dan Korban terhadap saksi yang berstatus tersangka ini memang masih  terbatas.
32

 

Disamping itu pula ada pula klausul yakni Ketentuan sebagaimana 

dimaksud tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan 

keterangan tidak dengan itikad baik.Undang-Undang tidak menjelaskan maksud 

dari itikad baik tersebut. Namun dalam tradisi program perlindungan saksi yang di 

maksud dengan itikad baik ialah: informasi yang diberikan bukanlah informasi 

palsu dan tidak berniat merusak program perlindungan saksi. Disamping itu pula 

ada beberapa kriteria umum yang dijadikan dasar untuk memberikan hak 

pengurangan hukuman ini yakni,  

a. Tingkat kepentingan dan kegunaan dari informasi yang diberikan 

terdakwa yang bekerjasama,  

b. Kejujuran, kelengkapan, dan kehandalan (dapat dipercayanya) 

informasi atau kesaksian yang diberikan oleh terdakwa;  

c. Sifat dan keluasan informasi yang diberikan; ketepatan waktu dari 

pertolongannya tersebut.
33
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B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi 

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio”
34

 atau“corruptus”
35

. 

Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” 

(Inggris), “corruption” (Perancis)dan “corruptie/korruptie” (Belanda). Arti kata 

korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, 

ketidakjujuran,dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.
36

 

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud 

corruptie adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang 

merugikan keuanga negara.
37

 

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi 

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 

menetapkan 7 (tujuh) jenis Tindak Pidana Korupsi yaitu korupsi terkait kerugian 

keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, 

perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. 

Ketujuh jenis ini penting sebagai upaya memahami korupsi sebagai tindak pidana 
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yang mengandung konsekuensi hukum.
38

 Adapun penjelasaanya, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Terkait Kerugian Keuangan Negara 

Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi 

menyatakan bahwa “Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan 

negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, 

termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan 

kewajiban yang timbul karena 

1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban 

pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; 

2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban 

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, 

badan hukum,dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau 

perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan 

perjanjian dengan negara.
39

 

b. Suap-menyuap 

Korupsi terkait dengan suap-menyuap didefinisikan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada tujuh jenis bentuk tindakan pindana suap, 

yaitu: 
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1) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan 

maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 

2) Memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung 

dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau 

tidak dilakukan dalam jabatannya; 

3) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan 

maksud untuk memengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan 

kepadanya untuk diadili; 

4) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut 

ketentuan Undang-Undang ditentukan menjadi penasihat atau advisor 

untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk 

memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung 

dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; 

5) Menerima hadiah atau janji (seorang pejabat), padahal diketahui atau 

sepatutnya harus diduganya bahwa hadiah atau janji itu diberikan 

karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan 

jabatannya,atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah 

atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya; 

6) Menerima hadiah atau janji (pegawai negeri), padahal diketahuinya 

bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang 

bertentangan dengan kewajibannya; 
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7) Menerima hadiah bagi pegawai negeri yang mengetahui bahwa hadiah 

itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang 

bertentangan dengan kewajibannya.
40

 

Korupsi terkait dengan suap menyuap dalam Undang-Undang No. 20 

Tahun 2001 diatur pada pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13. Adapun 

penjelasannya, yaitu 

Pasal 5 

1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:a. 

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau  

b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 

karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan 

kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 

2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian 

atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, 

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 

Pasal 6 

1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 

750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: 

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud 

untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya 

untuk diadili; atau  

b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat 

untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk 

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung 

dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. 
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2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana 

yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 

c. Penggelapan dalam Jabatan 

Kejahatan korupsi ini diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 

Tahun 2001.
41

 Penjelasannya yaitu 

Pasal 8 

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau 

orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan 

umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja 

menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, 

atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau 

digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan 

tersebut.”
42

 

 

Pasal 9 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 

palinglama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau 

orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan 

umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja 

memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan 

administrasi. 

 

Pasal 10 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 

lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima 

puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang 
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diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau 

untuk sementara waktu, dengan sengaja: 

1) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak 

dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk 

meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, 

yang dikuasai karena jabatannya; atau 

2) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, 

atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar 

tersebut; atau 

3) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, 

atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar 

tersebut.
43

 

 

d. Tindak Pidana Korupsi Pemerasan 

Tindak pidana korupsi pemerasan yaitu usaha pemaksaan dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga orang itu menyerahkan sesuatu 

ataumengadakan utang atau menghapus piutang, sedangkan pada delik penipuan 

korban tergerak untuk menyerahkan sesuatu dan seterusnya, rayuan memakai 

nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong.
44

 

Pasal 12  

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): 

1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 

atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang 

memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan 

potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; 

2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu 

menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran 

kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau 

kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara 

negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang 

kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan 

utang; 
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3) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu 

menjalankantugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau 

penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, 

padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
45

 

 

e. Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang 

Jenis korupsi ini diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001. 

Pasal 7  

1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 

lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): 

a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan,atau 

penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan 

bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan 

keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan 

perang; 

b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan 

bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a; 

c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara 

Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 

melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan 

negara dalam keadaan perang; atau 

d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan 

Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana 

dimaksud dalam huruf c. 

2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang 

menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan 

atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan 

perbuatancurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf 

c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1).
46
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f. Tindak Pidana Korupsi Benturan Kepentingan dalam Pengadaan 

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 

yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.  

Pasal 12 F 

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun 

tidaklangsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, 

atau korupsi 19persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk 

seluruh atau sebagianditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”
47

 

 

g. Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi 

Gratifikasi menurut penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu 

Pasal 12 B  

1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 

dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan 

yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a) Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, 

pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap 

dilakukan oleh penerima gratifikasi;  

b) Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 

pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut 

umum. 

2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 

Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian 

dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, raba (discount), komisi, 

pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjawalan wisata, 

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang 
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diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan 

menggunakan sarana elektronik atautanpa sarana elektronik.”
48

 

Pada dasarnya pemberian gratifikasi mempunyai nilai netral, artinya tidak 

semua bentuk gratifikasi bersifat tercela atau negatif. Gratifikasi dapat 

dikategorikan sebagai tindakan korupsi apabila setiap gratifikasi diberikan kepada 

pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap memberi suap apabila 

berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 

Penyelenggara negara atau PNS meliputi semua pejabat dan pegawai lembaga 

tinggi dari pusat sampai daerah termasuk DPR atau DPRD,hakim, jaksa, polisi, 

rektor perguruan tinggi negeri, BUMN atau BUMD,pimpinan proyek, dan lainnya 

wajib melaporkan gratifikasi.
49

 Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

tindak pidana korupsi gratifikasi: 

1) Penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan kepada KPK langsung atau 

melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) selambat-lambatnya 30 

(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 

Gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau 

lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap, 

dilakukan oleh penerima gratifikasi. 

2) Gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta 

rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh 

penuntut umum. Sanksi yang diterima apabila tidak melaporkan 

gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
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paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling 

sedikit Rp. 200.000.000, paling banyak Rp. 1.000.000.000 (UU Nomor 

20 Tahun 2001 Pasal 12B). 

3) Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan (Surat KPK Nomor B 143/01- 

13/01/2013, tentang Himbauan Gratifikasi). Misalnya: 

a) Undian, voucher, point rewards, atau suvenir yang berlaku secara 

umum dan tidak terkait dengan kedinasan; 

b) Diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan 

atau  perlombaan atau kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak 

terkait denga kedinasan; 

c) Diperoleh dari keuntungan atau bunga dari penempatan dana, 

investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara 

umum dan tidak terkait dengan kedinasan; 

d) Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan,yang 

diperoleh dari hadiah langsung atau tidak terkait dengan tupoksi 

dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar 

konflik kepentingan dan kode etik pegawai dan dengan izin tertulis 

dari atasan langsung; 

e) Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat 

sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima 

gratifikasi.
 50
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BAB III 

ANALISIS YURIDIS SAKSI PELAPOR (Whistleblower) 

A. Tinjauan Umum tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

(LPSK) 

1. Sejarah Terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 yang dinyatakan dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 diamanatkan untuk bertanggung jawab 

menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan atau korban 

berdasarkan syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan serta 

ketentuan pidana yang diberlakukan baginya. Dalam hal ini perlindungan saksi 

dan korban dilakukan dengan berdasarkan azas penghargaan atas harkat dan 

martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum 

dalam semua tahapan proses peradilan pidana. Oleh karena itu visi dan misi LPSK 

dalam periode awal pembentukannya (Tahun 2008 – 2013), ditentukan sebagai 

berikut :
1
 

2. Visi LPSK, terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem 

peradilan pidana. 

3. Misi LPSK : 

a. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan 

korban dalam peradilan pidana, 
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b. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan 

perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban, 

c. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan 

hak-hak saksi dan korban, 

d. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku 

kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban, 

e. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat 

dalam perlindungan saksi dan korban. 

Untuk mewujudkan visi dan misi LPSK tersebut diperlukan kapasitas 

kelembagaan dan kemampuan dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban 

secara terencana, efektif, dan memadai. Untuk menyosialisasikan berbagai hal 

tentang aktivitas perlindungan saksi dan korban tersebut diatas diperlukan media, 

aktivitas, dan pemeran untuk menyosialisasikan berbagai materi yang 

bersangkutan dengan saksi dan korban sebagai alat bukti dalam proses peradilan, 

perlunya pemberdayaan saksi dan korban, dasar pentingnya dilakukan 

perlindungan terhadap saksi dan korban, maupun LPSK dalam peran dan 

fungsinya. Untuk hal tersebut media, aktivitas dan pemeran dalam seni 

pewayangan merupakan salah satu pilihan yang efektif dalam upaya 

menyosialisasikan aktivitas dan mengkampanyekan programprogram 

perlindungan saksi dan korban.
 2 
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Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa 

LPSK adalah lembaga yang mandiri.
3
 Dalam Undang-Undang ini, lebih tepatnya 

adalah sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi 

independen), yakni organ negara (state organs) yang di idealkan independen dan 

karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik Eksekutif, Legislatif maupun 

Judikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan 

tersebut.
4
  

Walaupun dari segi finansial lembaga ini didukung sepenuhnya dari 

keuangan negara. Pilihan Undang-Undang terhadap model lembaga seperti ini 

tentunya menyerupai berbagai lembaga negara yang telah ada seperti: Komnas 

HAM, KPK, PPATK dan lain sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan dari 

para perumus Undang-Undang untuk menetapkan model lembaga seperti ini? Dari 

berbagai dokumen yang ada, keputusan untuk memilih model lembaga ini terkait 

dengan beberapa argumentasi. Pertama, keinginan untuk membuat lembaga yang 

secara khusus mengurusi masalah perlindungan saksi dan korban yang tidak 

berada di bawah institusi yang sudah ada, yakni kepolisian atau kejaksaan, 

Komnas HAM atau Departemen Hukum dan HAM.
 5

 

Kedua, karena institusi yang lainnya sudah memiliki beban tanggungjawab 

yang besar, oleh karena itu jangan sampai program perlindungan membebani lagi 

lembaga-lembaga tersebut. Bila kita bandingkan dengan beberapa model lembaga 
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perlindungan saksi di beberapa negara, maka kedudukan lembaga perlindungan 

saksinya berada di bawah supervisi dari intansi tertentu. Amerika Serikat 

misalnya, program perlindungan saksi (WITSEC) berada di bawah Departement 

of Justice yang dipimpin oleh Jaksa Agung, yang ditujukan untuk mempermudah 

akses dan koordinasinya. Afrika Selatan , juga membuat model yang hampir 

sama. Sedangkan Kanada meletakan program perlindungan saksi dibawah Jaksa 

Agung yang dikelola oleh komisioner. Inggris memiliki program perlindungan 

saksi yang berada dalam struktur kepolisian negara bagian, dan juga ada dalam 

struktur kepolisian federal, demikian juga dengan program perlindungan saksi di 

Jerman yang berada dalam struktur kepolisian yang disebut sebagai 

zeugenschuttzdienststelle (unit perlindungan saksi).
 6

 

Bila dilihat dari karakteristik tugas dan pekerjaan maka LPSK sebenarnya 

merupakan model lembaga yang menjadi pendukung (supporting) dari pekerjaan 

lembaga atau institusi lainnya. Implikasinya, atas karakteristik pekerjaan tersebut 

menyebabkan LPSK tidak akan terlepas dari keberadaan beberapa lembaga 

penegak hukum yang ada. Dari segi politik hal ini membutuhkan seni dan cara 

penempatan yang baik agar bisa menempatkan diri pada posisi tersebut. Oleh 

karena itulah maka LPSK dengan jelas harus membangun posisi kelembagaannya 

yang berada diantara dua kepentingan yakni kepentingan pertama yang 

dimandatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai 

lembaga yang bersifat mandiri, namun dari kepentingan kedua yakni untuk 
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menjalankan program juga harus didukung oleh instansi terkait yang dalam 

prakteknya akan menimbulkan irisan kewenangan dengan instansi tersebut.
 7

 

2. Peranan (LPSK) dalam memberikan perlindungan Saksi Pelapor terhadap 

Kasus Tindak Pidana Korupsi 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga 

negara yang memiliki peran pendukung dalam sistem peradilan di Indonesia, 

khususnya sistem peradilan pidana. Dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK dibentuk untuk 

membawa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban yang memiliki 

peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi 

dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut danancaman dapat 

mengungkap suatu tindak pidana.
 8

 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Secara khusus mengatur mengenai 

Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK). Salah satu kewajiban 

dari KPK adalah memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang 

menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya 

tindak pidana korupsi. Rehabilitasi dan kompensasi cukup mendapat perhatian 

dalam Undang-Undang ini. Namun, rehabilitasi dan kompensasi yang dimaksud 

dalam Undang-Undang ini berbeda dari Undang-Undang lainnya yang juga 

mengatur mengenai masalah tersebut. Dalam Undang-Undang ini, rehabilitasi dan 
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kompensasi hanya dapat diajukan oleh orang yang telah dirugikan oleh adanya 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang dilakukan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi secara bertentangan dengan Undang-Undang ini atau 

dengan hukum yang berlaku.
 9

  

Dengan demikian, pengaturan yang berkenaan dengan perlindungan 

terhadap saksi atau pelapor dalam Undang-Undang ini hanya terbatas pada 1 

(satu) pasal, yaitu perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan 

laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana 

korupsi. Hak-hak saksi, kewajiban serta mekanisme dari perlindungan yang 

dimaksud tidak dijelaskan dalam Undang-Undang ini. 

Perkara tindak pidana korupsi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan 

masalah perlindungan saksi.  

Hal ini dikarenakan keberhasilan pengungkapan suatu kasus korupsi 

sangat tergantung dari keterangan yang diberikan oleh saksi di dalam persidangan. 

Namun, banyak kasus korupsi yang tidak dapat diungkap karena tidak adanya 

saksi yang berani mengungkapkan kasus tersebut. Ada suatu ketakutan bahwa 

dirinya bisa saja berubah status dari saksi menjadi tersangka dengan dakwaan 

pencemaran nama baik. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 merupakan landasan 

hukum bagi tindak pidana korupsi. Beberapa pasal dalam Undang-Undang ini 

kemudian dirubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, ternyata Undang-Undang No. 20 
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Tahun 2001 tidak merubah sedikitpun pasal-pasal yang berkenaan dengan 

perlindungan bagi saksi.
10

 

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, dapat ditelaah tujuan dari pemberian 

perlindungan terhadap saksi dan korban sebagai berikut: 

a. Mendorong korban kekerasan untuk berperan serta dalam proses-

proses investigasi dan penuntutan hukum dengan membuat 

serangkaian peraturan dan prosedur yang memungkinkan mereka 

merasa aman secara fisik dan psikologis;  

b. Memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan 

keterangan pada setiap proses peradilan pidana; 

c. Melindungi saksi dan korban dari kekerasan, ancaman kekerasan baik 

fisik maupun psikologis termasuk ancaman terhadap perekonomian 

saksi atau korban; 

d. Mengurangi trauma yang dirasakan oleh saksi dan korban.
 11

 

B. Praktik Whistleblower di Indonesia 

Perilaku korupsi merupakan salah kehidupan masyarakat dan merusak 

sendi-sendi perekonomian dan keuangan negara. Perilaku korupsi sudah lama 

tumbuh subur di semua lini kehidupan di lingkungan birokrasi pemerintahan, di 

lingkungan masyarakat, lingkungan swasta bahkan di lingkungan para elit politik. 

Hal ini disebabkan sikap masyarakat, pejabat, pegawai, karyawan yang ada dalam 
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lingkungan tersebut menganggap perilaku korupsi sebagai hal yang biasa. 

Pembiaran kondisi tersebut yang sangat dirugikan adalah masyarakat. Lembaga-

lembaga pemerintahan sebagai pengguna anggaran negara yang diharapkan dapat 

bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat 

menyediakan fasilitas untuk kepentingan hajat hidup masyarakat, dapat 

memperbaiki perekonomian serta dapat menciptakan lapangan kerja serta 

kesejahteraan masyarakat tidak berfungsi secara maksimal.
12

 

Perilaku korupsi tidak mungkin bisa diselesaikan hanya berharap kepada 

kekuatan KPK, akan tetapi sangat diperlukan juga kerjasama dengan semua 

komponen masyarakat dan lembaga penegak hukum lainnya. Peran serta 

masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi.
 13

 Dalam Bab II Pasal 2 dinyatakan, 

“Setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat 

berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan 

telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan 

pendapat kepada penegak hukum atau Komisi mengenai perkara tindak 

pidana korupsi”. 

 

Dalam Bab III Pasal 7 (1),  

“Setiap orang masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang telah 

berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan 

tindak pidana korupsi berhak mendapatkan penghargaan (2) Penghargaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa piagam dan premi.”  
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Dalam Pasal 9 dinyatakan 

“Besar premi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) ditetapkan 

paling banyak sebesar 2 (dua permil) dari nilai kerugian keuangan negara 

yang dikembalikan” 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah telah memberikan kesempatan 

secara terbuka kepada seluruh komponen masyarakat untuk dapat membantu 

pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bahkan memberikan 

hadiah dan penghargaan kepada masyarakat yang dapat menyampaikan bukti yang 

bisa dipertanggungjawabkan atas adanya tindak pidana korupsi. Untuk 

pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat terjadi di dalam semua lapisan 

kehidupan, sangat diperlukan peran whistleblower sebagai pembuka informasi 

atas dugaan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungannya.
14

 

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, 

whistleblower diartikan sebagai pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak 

pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang 

dilaporkannya. Namun demikian dalam praktiknya kadang whistleblower juga 

terlibat dan memiliki peran dalam kejahatan tersebut karena sistem yang ada 

mendorong untuk terjadinya penyimpangan secara masal. Whistleblower 

diharapkan dapat tumbuh dan berperan aktif dalam mengungkap praktik-praktik 

koruptif, penyimpangan, pelanggaran dan tindak pidana pada lembaga-lembaga 

publik, pemerintahan maupun perusahaan swasta.
 15
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Whistleblower dapat menyampaikan bukti atas terjadinya tindak pidana 

korupsi kepada lembaga internal yang dibentuk khusus untuk menangani masalah 

yang terjadi di dalam perusahaan atau instansi pemerintah. Whistleblower 

merupakan orang “dalam organisasi”, yaitu orang yang mengungkap dugaan 

pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja. Dengan demikian, 

seorang whistleblower benar-benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran atau 

kejahatan karena berada atau bekerja dalam suatu kelompok orang terorganisir 

yang diduga melakukan kejahatan di dalam institusi swasta maupun institusi 

publik.
 16

 

Whistleblower pada lembaga pemerintahan sangat mungkin diperankan 

oleh auditor pada Inspektorat yang ada pada semua Kementerian atau Lembaga, 

karena hanya auditor yang punya akses luas dapat masuk ke semua lembaga  atau 

unit kerja yang ada di lingkungan Kementerian atau Lembaga-nya. Peran 

whistleblower diharapkan dapat segera tumbuh untuk dapat mencegah terjadinya 

penyimpangan pada lingkungan kerjanya. Dengan tumbuhnya peran 

whistleblower diharapkan institusi dapat memberikan fungsi pelayanan kepada 

masyarakat secara maksimal sesuai tugas dan fungsinya.
 17
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Abdullah, “Whistleblower sebagai Alternatif Mengungkap Perilaku Koruptor di 

Lingkungan Kerjanyah”, h. 9.  
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BAB IV 

ANALISIS PERBANDINGAN SAKSI PELAPOR (Whistleblower) 

A. Penerapan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 

memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan 

penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan 

pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi 

kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus 

dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan 

kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga 

penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.
1
 

Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan 

dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, 

terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses 

peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam 

                                                           
1
Tim Penerbit, Amandemen Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: Undang-

Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Cet. I; Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014), h. 25.  
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Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di 

masyarakat.
 2

 

Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi 

besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (justice 

collaborator), Pelapor (whistle-blower), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat 

memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana 

meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, 

sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga 

terhadap mereka perlu diberikan perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di 

atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana 

korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana 

perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak 

pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi 

Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan 

jiwanya.
 3

 

Dari pengembangan substansi tersebut, tampak beberapa kelemahan yang 

cukup signifikan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya mengenai: 

1. Kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi 

LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban, 

                                                           
2
Tim Penerbit, Amandemen Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: Undang-

Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, h. 25.  

3
Tim Penerbit, Amandemen Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: Undang-

Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, h. 26.  
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2. Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari 

tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan 

Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, 

3. Koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan 

Restitusi, dan 

4. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
 4

 

Dari kelemahan tersebut, diperlukan perubahan pengaturan tentang 

perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 

yang mengatur antara lain: 

1. Penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan sekretariat 

menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat, 

2. Penguatan kewenangan LPSK, 

3. Perluasan subjek perlindungan, 

4. Perluasan pelayanan perlindungan terhadap Korban, 

5. Peningkatan kerja sama dan koordinasi antarlembaga, 

6. Pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap 

Saksi Pelaku, 

7. Mekanisme penggantian Anggota LPSK antar waktu, dan 

8. Perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh 

korporasi.
 5

 

                                                           
4
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Seiring ditetapkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban, LPSK diberikan kewenangan lebih besar dalam memberikan 

perlindungan kepada saksi atau korban dalam proses peradilan di Indonesia.
 6

 

LPSK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberikan 

perlindungan terhadap saksi, korban maupun pelapor dalam semua tahapan proses 

peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 31 

Tahun 2014, terdapat beberapa tindak pidana yang menjadi kewenangan LPSK, 

yaitu tindak pidana pelanggaran HAM berat, korupsi, tindak pidana pencucian 

uang, terorisme, tindak pidana perdagangan orang, narkotika, psikotropika, tindak 

pidana seksual terhadap anak, penyiksaan dan penganiayaan berat. Namun di luar 

dari kasus-kasus tersebut, LPSK juga dapat memberikan perlindungan saksi dan 

korban dalam tindak pidana tertentu berdasarkan keputusan LPSK dengan 

mempertimbangkan sifat pentingnya keterangan pemohon dan ancaman yang 

membahayakan jiwa pemohon, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat 3 

Undang-Undang LPSK.
7
 

Terkait dengan aspek pelaksanaan pada lini substantif sebagaimana diatur 

dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang No. 13 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban. 
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Tim Penerbit, Amandemen Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: Undang-

Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, h. 27.  
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Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2016 (Jakarta: LPSK, 2016), h. 20.  
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Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 5 

1. Saksi dan Korban berhak: 

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta 

bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian 

yang akan, sedang, atau telah diberikannya, 

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan 

dan dukungan keamanan, 

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan, 

d. Mendapat penerjemah, 

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat, 

f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, 

g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, 

h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, 

i. Dirahasiakan identitasnya, 

j. Mendapat identitas baru, 

k. Mendapat tempat kediaman sementara, 

l. Mendapat tempat kediaman baru, 

m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, 

n. Mendapat nasihat hukum, 

o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

Perlindungan berakhir, 

p. dan/atau mendapat pendampingan.
 8

 

2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau 

Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan 

LPSK. 

3. Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus 

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada 

Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat 

memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana 

meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami 

sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak 

pidana.”
 9

 

 

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 6 

1. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana 

terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana 

penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban 

penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 

                                                           
8
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juga berhak mendapatkan: bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi 

psikososial dan psikologis. 

2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan 

Keputusan LPSK.”
 10

 

 

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 7 

1. Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban 

tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi. 

2. Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat 

diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak 

Asasi Manusia melalui LPSK. 

3. Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

4. Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai 

pemberantasan tindak pidana terorisme.”
 11

 

 

Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan 

Pasal 7B yang berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 7A 

1. Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: 

a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, 

b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan 

langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau 

c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. 

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan LPSK. 

3. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui 

LPSK. 

4. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan 

Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya. 
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Tim Penerbit, Amandemen Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: Undang-

Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, h. 6.  

11
Tim Penerbit, Amandemen Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: Undang-

Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, h. 7.  



59 

 

 

5. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan 

Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. 

6. Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan 

kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.
 12

 

 

Pasal 7B 

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian 

Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 

7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
 13

 

 

Adapun yang menjadi rumusan 4 peran LPSK menjamin hak-hak saksi 

dan korban sesuai dengan tugas dan kewenangannya yaitu: 

1. Peran untuk memberi jaminan perlindungan fisik yang diberikan oleh 

LPSK, terdiri dari: 

a. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda (Pasal 5 

ayat (1) huruf a), 

b. Perlindungan dari ancaman (Pasal 5 ayat (1) hurus a), 

c. Mendapat identitas baru (Pasal 5 ayat (1) huruf j), dan 

d. Mendapatkan tempat kediaman baru (Pasal 5 ayat (1) huruf l).
 14

 

2. Peran untuk memberikan jaminan hukum yang berkaitan dengan 

administrasi peradilan pada semua tahapan proses hukum yang dijalankan, 

yaitu: 

a. Saksi dan korban memberikan keterangan tanpa tekanan daam setiap 

tahapan proses hukum yang berlansung (Pasal 5 ayat (1) huruf c), 
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Tim Penerbit, Amandemen Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: Undang-
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b. Sanksi dan korban akan didampingi penerjemah dalam hal keterbatasan 

atau terdapat hambatan berbahasa (Pasal 5 ayat (1) huruf c), 

c. Saksi dan korban terbebas dari pertanyaan yang menjerat (Pasal 5 ayat 

(1) huruf e), 

d. Saksi dan korban mendapatkan informasi mengenai perkembangan 

kasus hingga batas waktu perlindungan berakhir (Pasal 5 ayat (1) huruf 

f), 

e. Saksi dan korban akan diberitahukan dalam hal terpidanan dibebaskan 

(Pasal 5 ayat (1) huruf h), 

f. Saksi dan korban berhak didampingi oleh penasihat hukum untuk 

mendapatkan nasihat hukum (Pasal 5 ayat (1) huruf n), 

g. Bentuk perlindungan bagi saksi, korban, dan pelapor untuk tidak 

digugat secara perdata, dituntut secara pidana karena laporannya 

(misalnya terkait dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi (Pasal 10 

ayat (1), dan 

h. Serta dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi 

pelaku, dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, 

sedang, atau telah diberikan tuntutan hukum tersebut wajib ditunda 

hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikankesaksian telah diputus 

oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap (sebagai saksi 

pelaku/justice collaborators) (Pasal 10 ayat (2).
 15
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3. Peran untuk memberikan dukungan pembiayaan, yaitu: 

a. Biaya transportasi (Pasal 5 ayat (1) huruf m), dan 

b. Biaya hidup sementara (Pasal 5 ayat (1) huruf o).
 16

 

4. Peran untuk memberikan dan memfasilitasi hak-hak reparasi (pemulihan) 

bagi korban kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 

yakni: 

a. Bantuan medis (Pasal 6 ayat (1) huruf a), 

b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial (Pasal 6 ayat (1) huruf b), 

c. Pengajuan kompensasi bagi korban (Pasal 7 ayat (2), dan 

d. Pengajuan restirusi bagi korban (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan c).
 17

 

Bantuan rehabilitasi psikososial merupakan layanan baru yang bisa diakses 

korban kejahatan. Pengaturan mengenai bantuan rehabilitasi psikososial diatur 

dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Pasal 6 dalam Undang-Undang tersebut berbunyi, “Korban pelanggaran hak asasi 

manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana 

perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana 

kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan 

rehabilitasi psikososial dan psikologis”.
18

 

Adapun yang dimaksud dengan rehabilitasi psikososial adalah semua 

bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk 

membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, 

sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya 

kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas 

hidup korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang 

berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan 

memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.
19

 

Sebenarnya, frasa mengenai bantuan rehabilitasi psikososial sudah sempat 

disebutkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban. Hanya saja, korban yang berhak mengakses bantuan tersebut 

masih terbatas dari jenis tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat 

saja. Maka dari itu, melalui revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 

Korban, jenis tindak pidana korban untuk mengakses layanan ini diperluas, tidak 

lagi hanya pelanggaran hak asasi manusia yang berat saja, melainkan ditambah 

dengan tindak pidana terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan 

seksual dan penganiayaan berat.
 20
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Meski telah disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang, 

pelaksanaan bantuan rehabilitasi psikososial tidak mudah. LPSK yang 

dimandatkan Undang-Undang bertugas memberikan layanan baik perlindungan 

maupun bantuan bagi saksi dan korban tindak pidana, akan sangat sulit jika harus 

merealisasikan bantuan rehabilitasi psikososial sendirian. Dibutuhkan koordinasi 

dan kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait untuk dapat mewujudkan 

bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau 

bantuan kelangsungan pendidikan agar korban mampu menjalankan fungsi 

sosialnya kembali secara wajar seperti sebelum terjadinya tindak pidana. 

Tantangannya kemudian, sampai saat ini belum tersedia aturan turunan mengenai 

pemberian bantuan rehabilitasi psikososial sehingga sedikit banyak menyulitkan 

dalam hal koordinasi dan kerja sama yang dibangun LPSK dengan kementerian 

atau lembaga lain. Sebab, untuk melakukan pemenuhan bantuan psikososial 

dibutuhkan aturan main yang jelas yang diatur dalam sebuah aturan hukum 

turunan.
 21

  

Sebagai contoh, Kementerian Sosial juga memiliki program bantuan 

sosial. Akan tetapi, besar kemungkinan program itu terbatas bagi korban bencana 

alam atau masyarakat miskin saja. Sementara korban kejahatan tidak bisa 

disamakan dengan dua kategori itu karena korban kejahatan terjadi akibat 

kelalaian negara melindungi warganya. Karena itulah, untuk memudahkan 

koordinasi dan kerja sama dalam melakuk an pemenuhan bantuan rehabilitasi 

psikososial, dibutuhkan aturan main yang jelas. Karena tanpa aturan turunan, akan 
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sangat sulit bagi LPSK dalam mengoordinasikan beberapa kementerian dan 

lembaga untuk melakukan pemenuhan bantuan rehabilitasi psikososial. Karena 

pemenuhan bantuan psikososial sulit dilakukan LPSK sendiri, melainkan harus 

melibatkan kementerian atau lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pemenuhan 

di bidang sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan 

kelangsungan pendidikan.
 22 

Adapun dasar hukum yang mendukung perlindungan saksi dan korban 

selain dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu: 

1. PP No. 44 Tahun 208 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan 

Bantuan Kepada Saksi dan Korban, 

2. PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi 

Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, 

3. PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi 

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara, 

4. PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi 

terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, 

5. PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban 

dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, 

6. PP No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan 

Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 
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Tim Redaksi LPSK, Buletin Kesaksian: Media Informasi Perlindungan Saksi dan 

Korban EDISI II-2017, Topik “Mengembalikan Fungsi Sosial”, h. 13.  
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7. PP No. 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban, 

8. Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendampingan Saksi 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 

9. Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan 

Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 

10. Peraturan LPSK No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 

Perlindungan Saksi dan Korban, 

11. Peraturan LPSK, No. 1 Tahun 2009 tentang Kode Etik. 

B. Perlindungan Saksi Pelapor (Whistleblower) dalam Perspektif Hukum 

Islam 

1. Pengertian Saksi dalam Islam 

Kata syahadah (persaksian) secara etimologi berasah dari bahasa Arab. 

Kata syahadah merupakan bentuk mashdar dari syahidah – yashadu – syahadatun 

– syuhudan artinya mendatangi, menghadiri majelis. 

ثْ بَاتِِ حَقِّ  بلَِفْظِِ الشَّهَادَةِِ فِِ مََْلِسِِ القَضَاءِِ  وَهِيَِ اِخْبَارِ  صَادِقِ  لِِِ
Artinya:  

“Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk 

membuktikan suatu kebenaran dengan lafaz syahadat di depan 

pengadilan”.
23

 

 

Dalam KBBI secara umum syahadah diartikan sebagai persaksian atau 

kesaksian diartikan sebagai berikut: 

a. Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), 

                                                           
23

Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz VI (Damaskus: Da Al Fikr, 

1989), h 388. Dikutip dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: SInar 

Grafika, 2005), h. 231.   
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b. Orang yang dimintai hadir pd suatu peristiwa yang dianggap 

mengetahui kejadian tersebut, 

c. Orang yang memberikan keterangan dimuka hakim untuk kepentingan 

pendakwa atau terdakwa, 

d. Keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat 

atau mengetahui, 

e. Bukti kebenaran.
24

 

Persaksian juga diartikan sebagai keterangan atau pernyataan yang 

diberikan oleh saksi, orang yang melihat suatu peristiwa atau bagian dari masalah 

yang dilihat atau dialami dan orang yang diturutkan dalam suatu perjanjian.
25

 

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang pengadilan 

dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan 

yang dilihat, dengar dan dia alami sendiri sebagai alat bukti terjadi peristiwa atau 

keadaan tersebut. Kata saksi terambil dari kata musyahadah yang artinya 

menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi yang dimaksud disini adalah 

manusia hidup.
26

 

Dalam pandangan Islam, saksi termasuk hal penting dalam penegakan 

kebenaran dan keadilan. Karena itu Allah swt, melarang seorang saksi berlaku 

enggan atau menolak memberi keterangan apabila diminta. Adapun dasar hukum 

untuk persaksian saksi sebagai alat bukti dalam Al-Qur’an yaitu,  

                                                           
24

Kementerian Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa 

Kementerian Pendidikan, 2008), h. 1246.  

25
Pius Partanto dkk, Kamus Ilmiah Polpuler (Surabaya: Arloka, 1994), h. 689.  

26
Lomba Sultan dan Abd. Halim Talli, Peradilan Islam dalam Lintasan Sejarah 

(Makassar: Alauddin University Press, 2005), h. 132.  
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a. Q.S al-Baqarah/2:282, yaitu 

                                   

                             

             ................. 

Terjemahnya: 

“...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki di antara kamu. 

Jika tak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan 

dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi 

(yang ada), agar jika seorang yang lupa maka yang seorang lagi 

mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila 

dipanggil...”.
27

 

 

b. Q.S Ath-Thalaaq/65:2, yaitu 

..........             . .......   

Terjemahnya: 

.....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan 

hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”.
 28

 

 

Sedangkan dalam hadits Rasulullah, dijelaskan yaitu: 

 

 عَنِْ زيَْدِِ بْنِِ خَالِدِِ الْْهَُنَِِّ، أَنَِّ رَسُوْلَِ اللِّٰ صلم قاَلَِ: أَلَِ أُخْبِِكُُمِْ بَِيِِْ الشُّهَدَاءِِ ؟
  الَّذِي يََْتِِ بِشَهَادَتهِِ، -أَوِْ- يُُْبُِِِ بِشَهَادَتهِِِ وَِ لَِ يَ عْلَمُِ بِِاَ الَّذِي هِيَِ لَهُِ قِيْلَِ :

مَامَِ   وَِ يَ رْفَ عُهَا إِلَِ السُلْطاَنِِ قِيْلَِ: أَوِْ يََْتِِ بِِا الِِْ
Artinya:  

Dari Zaid bin Khalid Al Juhani, dia berkata: Rasulullah saw bersabda, 

“Tidaklah kalian ini aku beritahukan tentang sebaik-baiknya saksi ? yaitu 

orang yag datang untuk memberikan kesaksian atau memberikan 

kesaksian sebelum diminta”.
29
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Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakata: Sinergi Pustaka, 2012), h. 

59.  

28
Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 816.  

29
Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud (Cet. I; Riyadh: 

Maktabah Al Ma’raif, 1419H/1998 M). diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul 

Razak, dan Ahmad Rifa’I Utsman, Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2 (Cet. I; Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2003), h. 635-634.  
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Pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi saksi. Namun demikian 

memelihara obyektifitas saksi dan kejujurannya, ada orang tertentu oleh Undang-

Undang tidak dapat dikenangkan menjadi saksi sebagai dasar untuk memutuskan 

perkara, karena ada hubungan tertentu denga para pihak, atau karena keadaan 

tertentu. Orang tidak boleh didengar sebagai saksi ialah: 

a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut 

keturunan yang sah,  

b. Isteri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai, 

c. Anak-anak yang tidak diketahuo benar usianya cukup 15 tahun, 

d. Orang gila meskipun ia kadang-kadang mempunyai ingatan terang.
 30

 

2. Syarat-syarat Saksi dalam Islam 

Seorang saksi pada umumnya di dalam persaksia harus memenuhi 

beberapa syarat antara lain: 

a. Islam. Kesaksian orang kafir tidak diterima, baik kafir dzimmi atau 

kafir musuh, baik menjadi saksi bagi orang Islam ataupun orang kafir. 

b. Baligh dan berakal sehat. Kesaksian orang gila dan anak kecil 

meskipun sudah pintar, tidaklah diterima. Mengatakan perihak diri 

mereka sendiri saja tidak diterima apalagi perihal ornag lain. Kecuali 

Imam Malik memperbeolehkan kesaksian anak-anak tetapi mereka 

harus lebij dari satu orang saksi misalnya dalam jarhun (melukai atau 

membantai) dan pada masalah qatl (membunuh). 
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Lomba Sultan dan Abd. Halim Talli, Peradilan Islam dalam Lintasan Sejarah, h. 133.  
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c. Merdeka. Sepakat ahli fikih bahwa seorang hamba hamba tidak boleh 

menjadi saksi sebab dia tidak punya kekuasaan. Tetapi kecuali 

golongan Hanabilah dan Dhahiriyah mereka mendasarkan dengan 

keumuman ayat-ayat syahadah kecuali menyangkut masalah hudud 

dan qishahsh. 

d. Adil atau jujur. Kesaksian orang yang berkhianat, baik laki-laki 

ataupun perempuan tidaklah diterima. Untuk memenuhi sifat adil ini 

harus memenuhi sifat adil ini harus menjauhi dosa besar dan tidak 

selalu melakukan dosa kecil. Adapun dosa besar yang harus 

ditinggalkan adalah berzina, minuman arak, mencuri, membunuh, atau 

dosa lainnya yang diancam dengan siksa yang berat seperti 

menggunjing, dan menuduh zina (tuduhan palsu), 

e. Benar imamnya. Tidaklah diterima kesaksian ahli bi’dah dan ahli hawa 

nafsu yang menjadikan mereka kafir, jika tidak menjadikan mereka 

kafir diterima persaksiannya, 

f. Dipercaya perkataannya. Ketika sedang marah. Kalau perkatannya 

ketika marah tidak dipercaya, maka kesaksiannya ditolak.
31

 

Dalam refrensi lainnya memberikan gambaran, untuk dapat diangkat 

menjadi saksi, seseorang harus memenuhi syarat formil dan syarat meteriil 

sebagai berikut: 
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Wahbah al-Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islamy, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fkr, t.th), h. 562-

563 Dikutip dalam buku Muhammad Nur Abduh, Persaksian Perempuan dalam Al-Qur’an: 

Telaah Kritis atas Hak-hak Perempuan dalam Al-Qur’an (Makassar: Alauddin University Press, 

2012), h. 79-80. 
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a. Syarat formil saksi 

1) Berumur 15 tahun ke atas, 

2) Sehat akal, 

3) Tidak ada hubungan sedarah dan keluarga semenda dari salah satu 

pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-udang 

menentukan yang lain, 

4) Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak dengan 

menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain, 

5) Menghadapi di persidangan, 

6) Mengangkat sumpah menurut agamanya, 

7) Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk bersaksi suatu 

peristiwa, atau dikuatkan oleh alat bukti lain, kecuali mengenai 

perzinaan,, 

8) Dipanggil masuk ruang sidang satu persatu, 

9) Memberikan ketrangan secara lisan. 

b. Syarat materil saksi 

1) Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar atau ia alami sendiri, 

2) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya, 

3) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri, 

4) Saling bersesuaian satu sama lain, 

5) Tidak bertentangan akal sehat.
 32
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Lomba Sultan dan Abd. Halim Talli, Peradilan Islam dalam Lintasan Sejarah, h. 134-

135.  
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3. Pandangan Hukum Islam terhadap Whistle Blower dalam Kasus Tindak 

Pidana Korupsi 

Dalam ranah hukum positif, whistle blower merupakan istilah yang masih 

sangat baru. Istilah ini menjadi sangat populer dalam perbincangan baik di media 

elektronik maupun cetak sejak Komjen Susno Duadji membeberkan adanya mafia 

yang bermain di Direktorat Pajak. Peristiwa tersebut memicu perdebatan sengit di 

berbagai pihak mengenai pengertian whistle blower. Hal yang tak jauh berbeda 

dengan hukum positif, dalam fikih jinayah terma whistle blower masih sangat 

asing dan belum menjadi diskursus hangat sebagai mana terma-terma lain seperti 

rajam, qisas dan potong tangan serta term lain yang langsung mengundang 

kontroversi begitu terma tersebut diperkenalkan ke publik untuk dimasukan dalam 

peraturan perundang-undangan di Indonesia.
33

 

Hal ini bisa difahami mengingat Indonesia bukanlah Negara yang secara 

khusus menerapkan prisip-prinsip fikih jinayah dalam memberikan sanksi 

terhadap setiap tindak pidana yang terjadi. praktik whistle blowing dalam 

penanggulangan kejahatan dengan perintah melaksanakan amar ma’rũf nahi 

munkar. Keindentikan tersebut dapat dilihat dari kata munkar yang dalam 

praktiknya meliputi segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam. 

Selain itu, yang menjadi kunci utama dalam hadis tersebut adalah adanya 

perintah untuk mengubah kemungkaran dengan lisan. Aktifitas whistle blowing 

tidak jauh berbeda dengan konsep amar ma’rũf nahi munkar, yaitu merubah 

kemunkaran (praktik tindak pidana) dengan melaporkanya korupsi kepada KPK. 
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Tofiin, Whistle Blower dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 

Perspektif Fikih Jinayah, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 2, No. 2, Mei 2013, 

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 443.  
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pelaksanaan amar ma’rũf nahi munkar, mengubah kemungkaran adalah seperti 

seorang penguasa terhadap bawahanya, mengubah dengan lisan adalah dengan 

bentuk nasehat, retorika –dalam berbagai macam bentuknya termasuk pelaporan-, 

surat pribadi, maupun tulisan yang ditujukan kepada pihak berwenang. Sementara 

dengan hati adalah berupa keyakinan akan keharaman dan ketidakbolehan sesuatu 

untuk dilakukan 

Adanya korelasi amar ma’rũf nahi munkar dengan lisan dan adanya 

praktik whistle blowing, yaitu bahwa dalam pelaksaan amar ma’rũf nahi munkar 

dengan lisan, sama dengan praktik melaporkan seorang Dalam praktiknya, 

menjadi seorang whistle blower memang bukanlah perkara mudah mengingat 

banyaknya risiko yang harus dihadapi, mulai dari ancaman terhadap fisik maupun 

mental.  

Akan tetapi pada hakikatnya, menjadi seorang whistle blower merupakan 

tugas personal yang seharusnya difahami oleh setiap individu dalam rangka 

berpartisipasi dalam meminimalisir tindak pidana korupsi yang dilakukan baik 

oleh pemerintah maupun swasta. Menjadi pengungkap fakta (whistle blower) 

adanya sebuah kejahatan adalah sebuah kewijaban dalam rangka mengungkapkan 

kebenaran. Amar ma’rũf nahi munkar menjadi media untuk meluruskan 

penyelewengan yang dilakukan baik oleh swasta pada umumnya maupun 

pemerintah secara khusus yang menjadi pemangku kebijakan yang rentan 

terhadap praktik penyelewengan.
 34
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Tofiin, Whistle Blower dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 

Perspektif Fikih Jinayah, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 2, No. 2, Mei 2013, 

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 444.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan, yaitu: 

1. LPSK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberikan 

perlindungan terhadap saksi, korban maupun pelapor dalam semua 

tahapan proses peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 6 

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, terdapat beberapa tindak pidana 

yang menjadi kewenangan LPSK, yaitu tindak pidana pelanggaran HAM 

berat, korupsi, tindak pidana pencucian uang, terorisme, tindak pidana 

perdagangan orang, narkotika, psikotropika, tindak pidana seksual 

terhadap anak, penyiksaan dan penganiayaan berat. 

2. Pada dasarnya, secara implisit Hukum Islam mendukung peran yang 

dilakukan oleh seorang whistle blower. Hal tersebut tersirat dari adanya 

perintah kepada umat Islam untuk menegakkan amar ma’rũf nahi munkar 

sebagai salah satu bagian utama pelaksanaan pencegahan kejahatan dalam 

Islam. Disamping itu, Nabi Muhammad saw. juga memerintahkan kepada 

umat muslim untuk mencegah kemunkaran semampu mungkin dengan 

menggunakan kekuasaan yang dimiliki, kemudia jika tidak mampu baru 

dengan menggunakan lisanya, dan jika tidak mampu baru dengan 
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menggunakan hati, yakni berwujud keyakinan akan kesalahan suatu 

perbuatan jahat (pidana) yang dilakukan oleh seseorang. 

B. Implikasi Penelitian 

Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan 

dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, 

terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses 

peradilan pidana. 

Persaksian juga diartikan sebagai keterangan atau pernyataan yang 

diberikan oleh saksi, orang yang melihat suatu peristiwa atau bagian dari masalah 

yang dilihat atau dialami dan orang yang diturutkan dalam suatu perjanjian. Saksi 

ialah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang pengadilan dengan 

memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, 

dengar dan dia alami sendiri sebagai alat bukti terjadi peristiwa atau keadaan. 

Dalam pandangan Islam, saksi termasuk hal penting dalam penegakan 

kebenaran dan keadilan. Karena itu Allah swt, melarang seorang saksi berlaku 

enggan atau menolak memberi keterangan apabila diminta. Adapun dasar hukum 

untuk persaksian saksi sebagai alat bukti. 
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