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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam 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

 Tsa ṡ 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 Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Eg غ
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 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun  N En ن

 Wawu W We و

 ha  H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي

 

Hamzah 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 monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokaltunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

               Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dammah U U 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

            Tanda Nama Huruf Latin Nama 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

, ا / ي  َ  fathah dan alif 

atau ya 

A a dan garis di 

atas 

َ  ي  kasrah dan ya I i dan garis di 

atas 

َ  و  dammah dan wau U u dan garis di 

atas 

 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

َ  ي  fathah dan ya Ai a dan i 

َ  و  

 

 fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 
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Syaddah atautasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruff يbertasydid akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah(  ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

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

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan 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. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

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

Qur‟an), sunnah, khususdanumum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafaz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
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hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

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

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

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

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

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

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

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 

 

Abstrak 
 

Nama  : Taufik 

Nim  : 10400115005 

Judul   : “Analisis Putusan Juliari P. Batubara 

No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst Tentang Tindak 

Pidana Korupsi Bantuan Sosial 

Penelitian ini berjudul “Analisis Putusan Juliari P. Batubara 
No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst Tentang Tindak Pidana Korupsi Bantuan 
Sosial”, permasalahan dibagi ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Apakah 
Putusan Hakim Tipikor Memberikan Efek Jera Terhadap Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi Di Indonesia ? 2) Apakah Pertimbangan Hukum Hakim 
PN.Jkt.Pst Sudah Efektif Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara 
No.29/Pid.Sus-TPK/2021 ? Jenis penelitian yang dilakukan adalah library reseach 
yaitu metode penelitian dengan mengkaji berbagai literatur dan sumber sekunder 
lainnya yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas, yang dikaji 
menggunakan pendekatan fhilosofi dan yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa: 1) Keputusan Hakim Masih Jauh efek dalam memberikan pesan sanksi 
berat bagi tindak pidana korupsi, karna korupsi ada penyakit membuat negara rugi 
dan masyarakat mengalami kemiskinan. Jika ingin tercapainya atau efektif 
Putusan yang tercapai Kenapa Tidak menggunakan sanksi pidana mati bagi si 
pelaku. 2) Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 
PN Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada mantan 
Menteri Sosial Juliari P Batubara terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket 
bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020 
Tidak tepat Hakim tidak memberikan hukuman maksimal. Padahal perbuatan 
Juliari sangat serius dan dilakukan dalam kondisi bencana. semestinya Juliari bisa 
dihukum lebih tinggi dari vonis sebagai pasal yang dikenakan. Juliari dinilai 
bersalah melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 
1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal 
12 b memuat hukuman maksimal seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Hakim 
tidak menggunakan kesempatan yang diberikan Pasal 12 b UU Tipikor. Melalui 
penelitian ini penulis menyimpulkan implikasi bahwa Dalam kasus suap Juliari 
kita dapat belajar bahwa putusan terhadapnya bahwa masih belum menyentuh 
keadilan dan bahkan tidak menyentuh kemanusiaan, sebab kasus korupsi di 
lakukan pada Bencana Virus Covid-19 dan yang merasakan dampaknya itu 
masyarakat Indonesia.  
Kata kunci: Putusan, Juliari, Korupsi, Sosial 
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Abstract 
This research is entitled "Analysis of Juliari P. Batubara's Decision 

No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst Regarding the Crime of Social Assistance 
Corruption", the problem is divided into several sub-problems, namely: 1) What is 
the Judge's Decision? Corruption has a deterrent effect on the eradication of 
criminal acts of corruption in Indonesia? 2) Have Judges PN.Jkt.Pst's Legal 
Considerations Effective in Sentencing Case No.29/Pid.Sus-TPK/2021? The type 
of research carried out is library research, which is a research method by 
reviewing various literatures and other secondary sources that have relevance to 
the topics discussed, which are studied using a philosophical and juridical 
approach. The results of this study indicate that: 1) The judge's decision is still far 
from having an effect in giving a message of severe sanctions for corruption, 
because corruption is a disease that makes the country lose and the people 
experience poverty. If you want to achieve or be effective, the decision that has 
been reached, why not use the death penalty for the perpetrator. 2) Decision of 
the Corruption Court (Tipikor) of the Central Jakarta District Court which 
sentenced former Minister of Social Affairs Juliari P Batubara to 12 years in 
prison regarding corruption in the procurement of social assistance packages 
(bansos) for handling Covid-19 in the Jabodetabek area in 2020 Inappropriate 
The judge did not give the maximum sentence. In fact, Juliari's actions were very 
serious and were carried out in disaster conditions. Juliari should have been 
punished with a higher sentence than the sentence imposed. Juliari was found 
guilty of violating Article 12 letter b in conjunction with Article 18 of the Republic 
of Indonesia Law Number 31 of 1999 in conjunction with Article 55 paragraph 
(1) of the 1st Criminal Code in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the 
Criminal Code. Article 12 b contains a maximum sentence of life or a maximum of 
20 years. The judge did not take advantage of the opportunity provided by Article 
12 b of the Anti-Corruption Law. Through this study, the author concludes the 
implication that in the Juliari bribery case, we can learn that the verdict against 
him still does not touch justice and does not even touch humanity, because the 
corruption case was carried out in the Covid-19 Virus Disaster and the 
Indonesian people felt the impact. 
Keywords: Judgment, Juliari, Corruption, Social 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada prinsipnya pengertian hukum ataupun definisi sangat sulit untuk di 

rumuskan dalam suatu batasan yang paling sempurna. Hal ini di dasarkan pada 

kenyataan bahwa hukum itu banyak segi dan selalu mengikuti perkembangan 

zaman. Immanuel Kant sebagaimana di kutip oleh Van Apeldoorn (1999) 

mengingatkan bahwa hampir semua para ahli hukum mencari-cari pengertian 

hukum yang paling tepat.
1
 

E. Utrecht sebagaiamana dikutip oleh C.S..T Kansil (1989) memberikan 

batasan hukum sebagai berikut: hukum adalah peraturan-peraturan (perintah-

perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan 

karena itu harus di taati oleh masyarakat.
2
 Salah satu tujuan hukum dibentuk 

adalah untuk menata aktivitas kehidupan manusia dalam segala aspek agar 

menjadi teratur dan tidak saling bertentangan dalam berkehidupan. Hukum dalam 

hal ini merupakan sekumpulan aturan yang bersifat memaksa untuk diberlakukan 

yang memiliki badan pelaksana yang berwenang sering disebut sebagai eksekutif.  

Namun dalam hal ini hukum yang sifatnya memaksa menuai banyak 

kritikan baik dalam kalangan akademik maupun dalam praktisi hukum, banyak 

yang mencoba mengaitkan antara hukum dan kekerasan, hukum yang sifatnya 

memaksa tidak jauh beda dengan kekerasan yang dilakukan atas nama Negara

                                                 

1 C.ST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Usaha Indonesia, Cetakan Kedua Belas, 

Jakarta : Balai Pustaka, 2002, hlm. 34-36 

2 Dr. Fence M. Wantu SH.MH, pengantar ilmu hukum  Cet. I  (Oktober 2015), h.1-2 
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yang mengikat keseluruhan masyarakat, seperti contoh adanya sekelompok 

perampok yang menyandra sejumlah orang dan membuat peraturan-peraturan 

yang harus ditaati dan dipaksakan
3
. Hal ini memiliki kesamaan dengan hukum 

yang diberlakukan di Negara Republik Indonesia yang sifatnya memaksa.  

Sementara hukum dilahirkan tidak terlepas dari relasi manusia dengan 

manusia lainnya yang menghasilkan sebuah tata nilai, dari tata nilai inilah yang 

kemudian manusia akan memperoleh hak atas perilaku yang dihasilkan. Semua 

manusia memiliki hak atas perilaku namun dalam soal realisasi hak kadang 

manusia. Hukum bisa dijadikan sebagai alat untuk merubah tatanan sosial menuju 

keteraturan. Dalam artian bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat 

oleh agen of change. Agen of change  atau pelopor perubahan adalah seseorang 

atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin satu atau 

lebih lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam 

mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut 

dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan mungkin 

menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan 

lainnya. Suatu perubahan sosial yang dikendaki atau direncanakan, selalu berada 

di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara 

untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan 

terlebih dahulu, dinamakan social engineering. 

Seiring dengan perkembangan hukum mengikuti pada perkembangan 

manusia yang dimana ada manusia di situ ada hukum, seperti halnya hukum 

dalam konteks indonesia dimana pasca kemerdekaan indonesia pada tahun 1945, 

terjadi beberapa perubahan aturan yang di terapkan dan lahirnya beberapa 

                                                 
3 Donald Albert Rumokoy. Frans Maramis pengantar Ilmu Hukum, cet. Ke v (Depok : 

Rajawali pres 2018). h. 4 
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Undang-Undang seperti Undang-Undang tentang korupsi. Korupsi menurut KBBI 

merupakan peneyelewengan ataupun penyalagunaan uang negara (perusahaan), 

untuk keuntungan pribadi atau orang lain, sedangkan defini korupsi dalam 

Undang- undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi terdapat pada pasal 2 ayat (2) “ setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonimian negara,di 

pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 

tahun empat tahun dan paling lama 20 Tahun dan denda paling sedikit Rp. 

200.000.000 00 ( dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 

(satu milliar rupiah)”.
4
 Korupsi sudah berkembang di lingkungan eksekutif, 

legislatif dan yudikatif. Hal ini jelas sangat merugikan perekonomian negara serta 

menghambat jalannya pembangunan bagi negara Indonesia. Secara Normatif, 

Tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai “extraordinary crime” atau 

kejahatan luar biasa.
5
 

 Pada awal orde baru  pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 

tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim 

tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa 

dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malahan memicu berbagai bentuk 

protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970 yang 

kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa 

permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk 

mengatasinya. 

                                                 
4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  

5 Ifrani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa,  Jurnal (Volume.IX No.3, 

Desember 2017), h. 329 
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Orde baru bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan karena 

masa Orde Baru yang cukup panjang. Namun sayangnya tidak banyak peraturan 

yang dibuat itu berlaku efektif dan membuat korupsi sedikit berkurang dari bumi 

Indonesia. Menyambung pidatonya di Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1970, 

pemerintahan Soeharto mengeluarkan UU No.3 tahun 1971 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan ini menerapkan pidana penjara 

maksimum seumur hidup serta denda maksimum Rp 30 juta bagi semua delik 

yang dikategorikan korupsi. Melengkapi undang-undang tersebut, dokumen 

negara Garis-garis Besar Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi salah satunya 

adalah kemauan rakyat untuk memberantas korupsi. Namun pelaksanaan GBHN 

ini bocor karena pengelolaan negara diwarnai banyak kecurangan dan kebocoran 

anggaran negara di semua sektor tanpa ada kontrol sama sekali. 

Organ-organ negara seperti parlemen yang memiliki fungsi pengawasan 

dibuat lemah. Anggaran DPR ditentukan oleh pemerintah sehingga fungsi 

pengawasan tak ada lagi. Lembaga yudikatif pun dibuat serupa oleh rezim Orde 

Baru, sehingga taka da kekuatan yang tersisa untuk bisa mengadili kasus-kasus 

korupsi secara independen. Kekuatan masyarakat sipil dimandulkan, penguasa 

Orde Baru secara perlahan membatasi ruang gerak masyarakat dan melakukan 

intervensi demi mempertahankan kekuasaannya. 

Pasti tidak bisa di bantah fakta bahwa indonesia adalah negara yang kaya 

tetapi ada kemiskinan dan terjadi korupsi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan 

semangat bangsa bahwa negara indonesia adalah negara kesejahteraan (wellffare 

state) dan juga sebagai negara hukum (recht staat). Pertanyaan klasik yang 

muncul antara lain mengapa masih ada yang miskin padahal negara kaya, apakah 

karena ada korupsi atau korupsi  karena kemiskinan, berbagai fakta dan 

pertanyaan itu tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan mempengaruhi. 
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Gambaran tingginya tindak pidana korupis antara lain terlihat pada rekapitulasi 

data perkara tindak pidana korupsi yang di tangani kejaksaan pada tahun 2014. 

Jumlah penyelidikan 1.815 kasus, penyidikan 1.537 perkara, penuntutan 

(penyidikan kejaksaan 1.352 dan penyidikan polri 873) adapun data pada KPK 

untuk tahap 2013 sebanyak 81 kasus (penyidikan), 102 perkara (penyidikan), 73 

perkara (penuntutan), dan kerugian negara yang berhasil di selamatkan sebesar 

Rp. 1.96 triuliun.
6
 

Dalam beberapa pemberentasan kasus  tindak pidana korupsi di indonesia, 

menurut Undang-Undang No. 30 Tahnu 2002 di bentuk Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang merupakan lembaga negara yang dalam 

melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh 

kekuasaan manapun sehingga pembentukan komisi ini bertujuan meningkatkan 

daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
7
 

Dengan adanya amanat dari Undang-Undang No. 30 Tahnu 2002  Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), menjadi lembaga yang memiliki 

kewenangan khusus dalam meberantas tindak pidana korupsi, seperti halnya 

ketika KPK membeberkan kasus dugaan korupsi yang di duga di lakukan oleh 

menteri sosial Juliari Peter Batubara dan empat orang lainnya terkait bantuan 

sosial dalam penanganan covid-19 pada tahun 2020. Dalam kasus tersebut Juliari 

Batubara terbukti melanggar pasal 12 huruf a Undang-Undang RI No. 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah di 

dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, dengan dugaan Jaksa Penuntut 

Umum (JPU) Juliarti Batubara menerima suap sebesar 32,48 M dalam dakwaan 

perkara ini dan di vonis 12 Tahun penjara dan denda Rp. 14.597.450.000 juta 

                                                 
6 Bambang Waluyo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (Cet. I  2016), h. 1 

7 Ifrani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa,  Jurnal (Volume.IX No.3, 

Desember 2017), h. 326 
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subsider 2 Tahun kurungan, serta pencabutan hak politik, di pilih dalam jabatan 

publik selama 4 tahun dalam putusan No. 29/pid.Sus-Tpk/2021 oleh Pengadilan 

Negeri Jakarta pusat. Hakim ketua Muhammad Damis, S.H..M.H dalam 

menjatuhkan putusan, hakim menyampaikan hal-hal yang memberatkan dan 

meringankan. Hal yang memberatkan bahwa Juliari tidak mendukung program 

pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selain 

itu, tindak pidana korupsi di lakukan dalam keadaan pandemi Covid-19, 

sedangkan dalam hal yang meringankan yakni Juliari mendapat caci maki atau 

cemoan dari masyarakat. Dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

Juliari Batubara, pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dengan pokok masalah 

“Bagaimana Analisis Hakim dalam memberikan putusan dalam perkara Korupsi 

Juliari Peter Batubara” sebagaimana yang dirinci menjadi sub-sub masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah Putusan Hakim Tipikor Memberikan Efek Jera Terhadap 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia ? 

2. Apakah Pertimbangan Hukum Hakim PN.Jkt.Pst Sudah Efektif Dalam 

Menjatuhkan Putusan Pada Perkara No.29/Pid.Sus-TPK/2021 ? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada analisis 

putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kekeliruan dalam 

pertimbangan memutus perkara Nomor. 29/pid.Sus-Tpk/2021 Yang dimana 

putusan tersebut terdapat pada pasal 12 huruf a Undang-Undang RI No. 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah di 
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dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, hakim menjatuhkan vonis 12 

Tahun penjara dan denda Rp. 14.597.450.000 juta subsider 2 Tahun kurungan, 

serta pencabutan hak politik, di pilih dalam jabatan publik selama 4 tahun  

terhadap Juliari Batubara. Hakim yang memutus perkara yakni Muhammad Damis 

S.H M.H 

2. Deskripsi Fokus 

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan masalah yang dijadikan 

fokus penelitian yakni putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan 

putusan Nomor. 29/pid.Sus-Tpk/2021 yang menyatakan Terdakwa Juliari Peter 

Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

korupsi dengan melanggar pasal 12 huruf a Undang-Undang RI No. 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah di 

dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001. 

Perkara ini diawali dengan adanya pengadaan bansos penanganan covid-

19 beruapa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020. Pengadaan 

tersebut bernilai sekitaran Rp5,6 Triliun, dengan total 272 kontrak dan 

dilaksanakan dua periode. Juliari menenjuk Matheus Joko Santoso dan Adi 

Wahyono sebagai Pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek 

tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan. Dari upaya itu diduga 

disepakati adanya fee tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para 

rekanan kepada Kementeriaan Sosial melalui Matheus. Ketua KPK Firli Bahuri 

menuturkan untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan adi sebesar 

Rp10 ribu perpaket semabako dari nilai Rp300 ribu per paket Bansos. Kemudian 

kontrak pekerjaan dibuat oleh Matheus dan Adi pada bulan Mei-November 2020 

dengan beberapa suplier sebagai rekanan, yang di antaranya adalah Ardian I M 

dan Harry sidabuke (swasta) dan PT Rajawali Panarama Indonesia (RPI) yang 
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diduga milik matheus. “penunjukan PT RPI salah satu rekanan tersebut diduga 

diketahui Juliari P. Batubara dan disetujui oleh adi wahyono,” ucap firli. Pada 

pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, ujar firli, diduga diterima fee 

sebesar Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh matheus 

kepada Juliari melalui adi dengan nilai sekitaran Rp8,2 miliar. Pemberian uang 

tersebut selanjutnya dikelola oleh eko dan shelvy selaku orang kepercayaan Juliari 

P. Batubara sekaligus sekretaris di kemensos untuk di gunakan membayar 

berbagai keperluan pribadi Juliari. Dari sinilah Juliari disangkakan melanggar 

pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 undang-undang (UU) Nomor 

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 

tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan penelitian  

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui Putusan Majelis Hakim Tipikor Memberikan efek jera 

terhadap Pemberantasan tindak pidana Korupsi di Indonesia 

b. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Putusan Juliari P. Batubara tentang 

tindak pidana korupsi bantuan sosial 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan: 

a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang hukum tindak pidana korupsi. 

b. Dapat mengetahui bagaimana dasar Hukum dan pertimbangan yang digunakan 

majelis hakim dalam memutuskan perkara  tindak pidana korupsi. 
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E. Metode Penelitian 

Metode agar tercapainya suatu tujuan sebagaimana yang dimaksudkan 

dalam membahas pokok-pokok permasalahan, peneliti nantinya akan 

mengemukakan metodelogi-metodelogi apa yang digunakan dalam tahapan 

peneliatan ini, adapun yang meliputi: jenis penelitian, metode pendekatan, metode 

pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah library reseach yaitu metode 

penelitian dengan mengkaji berbagai literatur dan sumber sekunder lainnya yang 

memiliki relevansi dengan topik yang dibahas, utamanya putusan Hakim 

Pengadilan Negeri Jakarta pusat. 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti adalah fhilosofi dan 

yuridis. Pendekatan fhilosofi yakni dengan mengkaji asal muasal hukum 

kemudian memadukan dengan alasan-alasan hakim dalam memutus perkara serta 

memahami akibat yang timbul di masyarakat jika hakim keliru dalam memutus 

perkara. Selain itu pendekatan yuridis juga digunakan sebagai landasan, yakni 

dengan mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang dianggkat,  

serta pendekatan kasus dengan mengkaji kasus yang telah memperoleh putusan 

pengadilan. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer yaitu data hasil putusan Hakim yang dikumpulkan dari 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

b. Data Sekunder (Scunder) yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber 

kedua yang terdiri dari: 
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1) Sumber Sekunder yang paling diutamakan (primer) yaitu peraturan 

perundang-undangan, putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

2) Sumber Sekunder (Scunder) yang diutamakan kedua yaitu literatur hukum 

yang sifatnya ilmiah dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. 

3) Tersier yaitu sumber sekunder yang diutamakan ketiga yaitu dari sumber 

yang bersifat melengkapi sumber sekunder yang paling di utamakan dan 

sumber kedua. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian antara lain: 

1. Membaca putusan, dan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang 

berhubungan dengan masalah penelitian ini. 

2. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen dan literatur 

yang relevan dengan masalah yang penulis teliti. 

G. Teknik Penulisan dan Analisi Data 

Teknik pengolahan dan analisis yang digunakan penulis adalah dengan 

mengumpulkan data kemudian dianalisa secara kualitatif selanjutnya disajikan 

secara deskriptif dalam bentuk kata-kata yang dituang pada penjelasan, uraian, 

gambaran permasalahan, serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan 

penulisan ini.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman  

Negara yang berdasar atas hukum popular disebut dengan terminologi 

Rule of Law atau Rechstaat. Meski terdapat perbedaan istilah, hakikat keduanya 

menjelaskan mengenai konsep upaya pembatasan atas kewenangan yang 

disandang pemangku kekuasaan negara dan politik sehingga tidak terjadi 

kesewenang-wenangan pihak penguasa (abuse of power/abuse de droit) 

Rule of law merupakan konsep negara hukum yang diperkenalkan oleh 

A.V. Dicey. Konsep negara hukum ini merupakan representasi negara hukum 

yang menganut sistem hukum Anglo Saxon. Sedangkan Rechstaat diperkenalkan 

oleh Julius Stahl. Konsep negara hukum ini merupakan representasi negara hukum 

Eropa kontinental. Kedua konsep negara hukum ini sama-sama bermuara pada 

perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat. Karena latar belakang 

lahirnya konsep Rechtstaat lebih ditujukan pada perbaikan dan pembatasan fungsi 

eksekutif. Lain halnya dengan konsep Rechtstaat, konsep Rule of Law lebih 

menekankan pada perbaikan dan peningkatan peranan darilembaga-lembaga 

hukum dan badan-badan pengadilan untuk menegakkan hukum dan hak dasar 

manusia. 

Negara hukum yang baik memuat pengaturan yang jelas mengenai prinsip-

prinsip Rule of Law/Rechtstaat di dalam konstitusinya yaitu:  

1. Mengenai perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental 

dari rakyat;  

2. Mengenai prinsip supremasi hukum; 

3. Mengenai pemisahan kekuasaan;  
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4. Mengenai prinsip check and balances; engenai pembatasan kewenangan 

pemerintah agar tidak sewenang-wenang;  

5. Mengenai pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil; dan   

6. Mengenai akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat 

dalam menjalankankekuasaan Negara. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 (UUD 1945) telah secara tegas menyatakan bahwa Negara 

Indonesia adalah negara hukum. Dengan prinsip negara hukum berarti semu orang 

baik pemerintah maupun rakyat pada umumnya harus tunduk pada hukum yang 

berkeadilan yang bersandar pada sebuah konstitusi yang memosisikan semua 

orang sama di hadapan hukum. Oleh karenanya, pembentukan hukum dan 

penegakan hukum menjadi titik sentral dalammenjamin terselenggaranya prinsip 

negara hukum.
1
 

Kekuasaan kehakiman merupakan satu cabang kekuasaan yang dinyatakan 

harus independen dari cabang-cabang kekuasaan lainnya. Dalam pembagian 

klasik sebagaimana dikatakan Montesquieu, kekuasaan dipisahkan menjadi 3 

cabang, eksekutif, legislatif dan yudisial. Cabang kekuasaan yudisial atau di 

Indonesia dikenal dengan kekuasaan kehakiman, dalam UUD 1945 secara tegas 

dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Dalam 

berbagai literatur  mengenai kekuasaan kehakiman/judiciary pembahasan 

mengenai akuntabilitas kekuasaan kehakiman sering disandingkan dengan 

independensi kekuasaan kehakiman karena akan selalu ada tension antara 

akuntabilitas dengan independensi. 

                                                 

1 Muh. Ridha Hakim, Jurnal TAFSIR INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN 

DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, Volume 7 Nomor 2, (Juli 2018), h. 280-281 
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Pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang 

Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu 

kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini juga secara tegas dijilaskan dalam Pasal 

24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009, bahwa 

kekuasaan kehakiman adalah  kekuasaan Negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 

1. Indenpensi Kekuasaan Kehakiman 

Atas dasar konstitusionalisme, pengadilan menjadi agen utama untuk 

melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan melindungi ak-hak dasar sipil 

dan politik. Konstitusi mengokohkan peran dari peradilan sebagai benteng dalam 

mempertahankan nilai-nilai dasar dari konstitusi. Salah satu makna dari 

konstitusionalisme adalah adanya pemerintahan yang akuntabel.  Keyakinan untuk 

memberikan pengekangan/pembatasan terhadap pemerintahan yang dimasukkan 

dalam konstitusi atau yang dikenal dengan paham konstitusionalisme, menjadikan 

konstitusi lebih dari sekedar peta kekuasaan, fungsinya adalah untuk mengatur 

otoritas/kekuasaan politik, sehingga tidak dapat digunakan untuk menindas atau 

bertindak sewenang-wenang.  

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman 

merupakan kekeuasaan yang merdeka untuk  menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan.” Kemerdekaan atau independensi sudah 

menjadi suatu hal yang melekat bahkan menjadi salah satu sifat kekuasaan 

kehakiman, sebagaimana disinggung oleh Bagir Manan tentang kekuasaan 

kehakiman, bahwa : 
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a. Kekuasaan kehakiman adalah badan yang merdeka lepas dari campur tangan 

kekuasaan lain. 

b. Hubungan kekuasaan kehakiman dengan alat perlengkapan negara yang lain, 

lebih mencerminkan asas pemisahan kekuasaan, dari pada kekuasaan. 

Bagir Manan menunjuk pada Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, 

Konstitusi RIS dan UUD 1950 diartikan sebagai “terlepas dari pengaruh 

kekuasaan pemerintah”. Kekuasaan kehakiman mengandung dua segi:  

a. Hakim merdeka bebas dari pengaruh siapapun, selain kekuasaan legislatif dan 

eksekutif, hakim juga harus bebas dari pengaruh kekuasaan unsur-unsur 

judisiil itu sendiri dan pengaruh dari luar pemerintahan seperti pendapat 

umum, pers dan sebagainya. 

b. Kemerdekaan dan kebebasan hakim hanya sebatas fungsi hakim sebagai 

pelaksana kekuasaan yudisiil atau pada fungsi yudisiilnya.
2
 

2. Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman 

Pada sisi lain, independensi kekuasaan kehakiman merupakan keharusan 

namun tetap diimbangi dengan akuntabilitas. Pentingnya akuntabilitas dalam 

independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana pandangan disampaikan oleh 

Farid Wajdi (Komisioner Komisi Yudisial RI) dalam seminar nasional yang 

mengangkat tema “Independensi dan Akuntabilitas Peradilan di Indonesia” yang 

menyatakan bahwa: 

“Independensi dan akuntabilitas peradilan, termasuk independensi hakim, 
ibarat dua sisi mata uang. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena saling 
melengkapi. Independensi saja tanpa akuntabilitas akan menyebabkan 
hakim berbuat semaunya, akuntabilitas tanpa independensi justru akan 
membuat hakim mudah diintervensi kekuasaan.” 

 

                                                 
2 Rahayu Prasetyaningsih, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, (Oktober 2011), h. 4-6 
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Wujud akuntabilitas ini yang menjadi perhatian untuk dirumuskan dalam 

Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim sehingga tidak mengganggu 

esensi kekuasaan keahakiman.Dengan demikian, pelibatan Komisi Yudisial RI 

dalam mengawal fungsi-fungsi Mahkamah Agung RI tidak bertujuan mengurangi 

independensi, namun menjaga agar independensi tidak di salah gunakan melalui 

mekanisme akuntabilitas.  

Secara historis pandangan Mahkamah Agung untuk mempertahankan 

independensi dalam arti tidak ada pelibatan lembaga lain dipengaruhi oleh 

dualisme tata kelola di masa lalu. Sebelum amandemen UUD 1945 kekuasaan 

yudikatif masih terpencar dan dikelola dalam ranah kekuasaan eksekutif. 

Contohnya Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dikelola oleh 

Departemen Kehakiman pada waktu itu, sedangkan Peradilan berada pada 

departemen Agama 

Pemisahan cabang kekuasaan yudikatif dan eksekutif serta penyatuan atap 

semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung baru terjadi setelah melalui 

rangkaian panjang proses reformasi. Proses tersebut diawali dengan terbitnya 

Ketetapan MPR No. X tahun 1998 yang menetapkan Kekuasaan Kehakiman 

bebas dan terpisahdari kekuasaan eksekutif. Ketetapan itu ditindak lanjuti dengan 

diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman (UU Ketentutan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Pada 

Pasal 11 Ayat (1) UU Ketentutan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pengaturan 

ditentukan bahwa badan2 peradilan secara organisatoris, administratif, dan 

finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.  

Penyatu atau yang telah dimulai dengan pengaturan pada Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 1999 kemudian disempurnakan dengan digantikan oleh Undang-
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Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Untuk merealisasikan pengalihan 

administrasi Kekuasaan Kehakiman dari Pemerintah ke Mahkamah Agung 

kemudian diterbitkanlah Keppres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan 

Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan 

Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung.
3
 

B. Putusan Hakim 

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di 

sidang pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga  yudikatif dalam struktur 

ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, 

"memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara  

anggota masyarakat maupun antara  masyarakat dengan lembaga, baik lembaga 

pemerintah maupun non pemerintah. Pemeriksaan suatu sengketa di muka 

pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis 

pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan riil di  antara pihak-

pihak yang berperkara. Fungsi pengadilan, selanjutnya disebut peradilan, 

diselenggarakan di atas koridor independensi peradilan yang merdeka dari segala 

bentuk intervensi pihak manapun. Hal ini diamanatkan secara tegas dalam Pasal 3 

ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

yang menyatakan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di 

luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

                                                 
3  Muh. Ridha Hakim, Jurnal TAFSIR INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN 

DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, Volume 7 Nomor 2, (Juli 2018), h. 281-284 
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Putusan Hakim adalah tindakan terakhir yang dilakukan hakim di dalam 

persidangan yang sifatnya final dan mengikat yang menentukan bersalah tidaknya 

seorang pelaku dalam perkara yang diajukan. Jadi putusan Hakim  merupakan 

pernyataan dari seorang hakim dalam memutus perkara di dalam persidangan dan 

memiliki kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan landasan visi teoritik dan praktik 

peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: 

“putusan yang di ucapkan hakim karena suatu jabatan yang di pegang 
dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah 
melalui proses dan prosedural hukum acara pidanapada umumnya 
berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan 
hukum yang diajukan dalam bentuk tertulis dengan tujuan agar perkara 
selesai.

4
 

Dalam hal ini ada beberapa macam putusan Hakim yakni:   

1. Putusan Akhir 

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan didalam 

persidangan, baik yang telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang 

belum melewati beberapa tahapan pemeriksaan 

Adapun putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari beberapa tahap 

pemeriksaan, tapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu:  

a. Putusan gugur 

b. Putusan verstek yang tidak diajukan verstek. 

c. Putusan tidak menerima 

d. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa 

semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang 

menentukan lain  

 

 

                                                 
4 Lilik Mulyadi. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan. 

Mandar Maju. 2007. h. 127 
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2. Putusan Sela  

Putusan sela merupakan putusan yang diajukan ketika masih dalam proses 

pemeriksaan perkara dengan tujuan agar pemeriksaan berjalan dengan lancar. 

Putusan sela  tidak mengakhiri jalannya pemeriksaan, tetapi akan memberikan 

pengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti 

putusan biasa dan harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta 

ditandatangani oleh majelis Hakim dan Panitera yang turut bersidang. Putusan 

sela ini selalu berada dibawah putusan akhir dan Hakim tidak terikat pada putusan 

sela dan sewaktu-waktu Hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinan. 

C. Tinjaun Umum Tentang Putusan Menurut KUHAP 

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan 

hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau 

bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur 

dalam undang-undang.  

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya 

mempunyai tiga sifat, yaitu: 

1. Pemidanaan/verordeling adalah  apabila hakim/pengadilan berpendapat 

bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti 

bersalah  melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) 

KUHAP).  

2. Putusan bebas (vrijsraak/acquittai) adalah jika hakim berpendapat bahwa 

dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang di dakwakan (Pasal 191 

ayat (1) KUHAP). 

3.  Putusan pelepasan adalah dari segala tuntutan hukum/onslag van alle 

rechtsvervolging jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang 
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didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan 

merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa putusan hakim dalam perkara 

pidana adalah : 

1. Pemidanaan (verdrdeling). 

2. Bebas (vrijspaak). 

3.  Pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging)  

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim. 

Apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan 

menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. 

Putusan bebas dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di 

sidang terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum atas 

perbuatan yang didakwakan. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum 

dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. 

Pasal 183 KUHAP menyebutkan sebagai berikut : Hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 

dua alat bukti yang sah ia memperoieh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 

benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.  

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut, 

menjelaskan kepada kita dan terutama kepada hakim bahwa adanya dua alat bukti 

yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi 

seseorang. Akan tetapi, dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu 

memperoieh  

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa 

terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, keyakinan 
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dari hakim saja tidak cukup apabila keyakinan tersebut tidak ditimbulkan oleh 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
5
 

                                                 
5 Lex Et Societatis  Jurnal Vol. VII/No. 4Apri l (2019), h. 59-60 
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BAB III 

DASAR HUKUM DAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

 

A. Sejarah Dan Dasar Hukum Penegakan Tindak Pidana Korupsi 

1. Pengertian Korupsi  

Menurut Fockema Andrea kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio 

atau corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal pula dari kata 

asal corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. 

Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa eropa seperti Inggris, yaitu 

corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptie 

(korruptie). Kita dapat memeberanikan diri bahwa dari bahasa belanda inilah kata 

itu turun ke bahasa indonesia, yaitu korupsi. 

Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, 

ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-

kata atau ucapan yanag menghina tau memfitnah seperti dapat di baca dalam The 

Lexicon Webster Dictionary.
1
   

Didalam black’s law dictionary dalam bukunya Marwan Effendy 

menyebutkan tentang korupsi itu sendiri yaitu: “Suatu perbuatan yang dilakukan 

dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan 

kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan 

jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya 

sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari 

pihak lain”. 
2
 

                                                 

1 Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, Cet. 7 (2015), h. 4 

2Marwan Effendy, Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa  

Perkembangan Hukum Pidana (Jakarta: Referensi, 2012) ,h. 80 
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Pengertian korupsi secara harafiah menurut A. I. N. Kramer SR 

mengartikan kata korupsi sebagai : busuk, rusak atau dapat disuap.
3
 

Beberapa sarjana mencoba mendefinisikan korupsi, Baharuddin Lopa 

mengutip pendapat dari David M.Chalmer, menguraikan arti istilah korupsi dari 

berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan 

dengan manipulasi dibidang ekonomi dan yang menyangkut bdang kepentingan 

umum. Sedangkan Soedarto menjelaskan pengertian korupsi dari unsur-unsurnya 

sebagai berikut: 

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu 

badan.  

2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum.  

Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan 

negara dan atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut 

disangka oleh si pembuat bahwa merugikan suatu negara atau perekonomian 

negara.
4
 

Selain itu, perlu diperhatikan mengenai pernyataan dari World Bank yang 

dikutip dalam bukunya Marwan Effendy berdasarkan hasil penelitiannya yang 

menjelaskan bahwa : “Korupsi adalah “An Abuse Of public Power For Private 

Gains” atau penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan 

pribadi”.
5
 

Dalam sudut pandang Normatif, pengertian korupsi dapat dilihat dalam 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

                                                 
3 John M. Echols dan Hassan Shadaly, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1997), h.. 149 

4John M. Echols dan Hassan Shadaly, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1997), h. 18 

5 Marwan Effendy, Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa  

Perkembangan Hukum Pidana (Jakarta: Referensi, 2012), h. 81 
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Korupsi, dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dijelaskan pengertian korupsi melalui 

unsur-unsur dari tindak pidana korupsi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam 

pasal 2 ayat (1) adalah: 

a. Melawan hukum. 

b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 

c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

d. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal 3 adalah: 

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,   

e. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sama yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan,  

f. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

3. Sebab-sebab Tindak Pidana Korupsi 

Korupsi merupakan suatu perbuatan, oleh karenanya terdapat  

alasan-alasan atau sebab-sebab mengapa orang melakukan perbuatan  

korupsi. Andi Hamzah membuat hipotesis mengenai sebab-sebab korupsi  

sebagai berikut:
6
 

 Kurangnya gaji atau pendapat pegawai negeri dibandingkan dengan yang 

makin hari makin meningkat; 

Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia Latar belakang kebudan; 

Manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efektif danefisien; 

Modernisasi 

Marwan effendy turut mengambil bagian dalam menemukan jawaban dari 

sebab-sebab korupsi, dengan berangkat dari pengertian Korupsi yang 

                                                 
6 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, Cet. 7 (2015),, h. 13–23 
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Disampaikan oleh Sheldin s, Steinberg dan David T.Ausytern yang menyatakan 

bahwa:
7
 

“Korupsi adalah perbuatan tidak etis yang merusak sendi-sendi 

pemerintahan yang baik yang disebabkan oleh minimnya integritas, sistem karier 

dan penggajian yang tidak berbasiskinerja serta standar pelayanan minimal dan 

perilaku masyarkat yang serba instant dalam setiap urusan. 

Mengenai korupsi tersebut Patrick Glynn, Stephen J.Korbin, dan Moise 

Naim dalam buku terjemahan Kimberly Ann Elliot
8
 berpandangan bahwa : 

“korupsi disebabkan sebagai akibat dari perubahan politik secara 
sistematis, sehingga memperlemah atau menghancurkan tidak saja 
lembaga social politik, tetapi juga hukum”. 

Pendapat mereka tersebut nampak terbukti dalam perubahan politik di 

Indonesia yang kini sedang dalam tahap reformasi. Sebelum reformasi atau ketika 

orde baru, korupsi mejadi sistemik dan hierarkis. Kemudian dengan jatuhnya orde 

baru yang kemudian munculnya pengenalan system pemilihan umum yang baru di 

tahun 1999 dan implementasi desentralisasi di tahun 2001 membuat pola korupsi 

era orde baru menyusut, tetapi dalam perkembangannya justru korupsi dalam 

skala kecil semakin meningkat karena pemain lama yakni para pejabat kakap 

sudah absen. Meningkatnya korupsi dalam skal kecil ini malah ternyata telah 

membuat suatu budaya yang dapat memaklumi keikutsertaan dalam korupsi. 

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi 

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari 

pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian 

dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di atas, adapun 

                                                 
7 Marwan Effendy, Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa  

Perkembangan Hukum Pidana (Jakarta: Referensi, 2012), h. 83-84 

8 Kimberly Ann Elliot, Corruption and The Global Economy, Edisi Pertama (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia 1999) ,h. 11 
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unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah : 

 

a. Tindakan seseorang atau badan hukum. 

b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang. 

c. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. 

Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut 

diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara. 

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. 

Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 

karena atau berhubungan dengan sesuatu  yang bertentangan dengan kewajiban, 

dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk 

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. 

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. 

Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan 

curang tersebut 

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan 

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara 
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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. 

Dengan sengaja 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 dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, 

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

tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, 

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

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau 

janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut 

diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan 

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji 

tersebut ada hubungan dengan jabatannya. 

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi 

yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan 

sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa 

unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak 

terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelakunya kejahatan dapat bebas 

dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang 

terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur- 

unsur tersebut. 

4. Penyalagunaan wewenang 
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Penyalahgunaan kewenangan diartikan sebagai perbuatan seseorang yang 

memegang jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangannya tidak 

sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut. 

Penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 

Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang berbunyi : 

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan 

Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup 

atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).” 

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan 

penyalahgunaan kewenangan adalah menggunakan kewenangan yang melekat 

pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana 

korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya  

kewenangan tersebut. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan 

kewenangan dapat dilakukan karena adanya jabatan atau kedudukan. 

Dengan demikian yang dimaksud jabatan atau kedudukan oleh pasal 

tersebut adalah lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan 

dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, selain itu 

jabatan atau kedudukan dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak 

pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang 

bukan pegawai negeri atau orang perseorangan 
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Pusat penerangan hukum kejaksaan agung Republik Indonesia 

(Puspenkum Kejagung RI) juga menjelaskan mengenai arti penyalahgunaan 

kewenangan menurut Undang-Undang Tipikor dalam tiga point, yakni : 

 

 

a. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan. 

Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai 

dengan peraturan. 

Berpotensi merugikan Negara. 

Selain itu, Jean Rivero mengartikan penyalahgunaan kewenangan dalam 

tiga wujud, yaitu: 

b. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan tindakan yang 

bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan 

kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. 

c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut 

adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari 

tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau 

peraturan-peraturan lain. 

d. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang 

seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah 

menggunakan prosedur lain agar terlaksana. 

B. Sejarah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal melahirkan, menciptakan 

atau menetapkan/mensahkan Peraturan dan Perundang-undangan tentang Tindak  

Pidana Korupsi (TIPIKOR), terbilang kian hari, kian membaik. Bangsa Indonesia 

merupakan Negara yang besar dan banyak Penduduknya, kaya dan bermartabat 
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ini. Dapat digambarkan bahwa bangsa ini dicerminkan dengan begitu tingginya 

Komitmen dalam hal memberantas dan melakukan upaya Pencegahan Tindak 

Pidana Korupsi (TIPIKOR) sejarahnya cukup panjang, lika-liku dan hambatan 

menjadi Pelajaran yang berharga.
9
 

Perlu diketahui Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pertama 

kalinya melahirkan Peraturan atau Undang-undang Tindak Pidana Korupsi 

(TIPIKOR), yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 

24.Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan, penuntutan danpemeriksaan Tindak 

Pidana Korupsi (TIPIKOR) berhubungan dengan perkembangan masyarakat 

kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Oleh Sebab itu 

pada tanggal 29 Maret 1971 Presiden Republik Indonesia Bersama Dewan. 

Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Menetapkan/mensahkan Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (TIPIKOR) yang ditanda tangani oleh Presiden ke 2 (dua) Republik 

Indonesia Yaitu Suharto didampingi sekretaris Negara Republik indonesia 

Alamsyah, Letnan Jendral TNI. 

Selama hampir kurang-lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya Peraturan  

atau Undang-undang Republik Indonesia tentang pemberantasan Tindak Pidana  

Korupsi (TIPIKOR), tidak pernah direvisi. Sehingga Negara ini kesakitan dan  

terabaikan, disamping menjamurnya para Koruptor penghisap darah Bangsa ini,  

yang tentu saja Negara ini dirugikan oleh prilaku-prilaku oknum Koruptor. Pada  

Tahun 1997 Negara Republik Indonesia mengalami Krisis Moneter, yang  

mengalami kerugian negara yang cukup signifikan. Saat itu Pemerintah Pusat  

dengan terpaksa digulingkan, dengan Huru-hara yang cukup hebat. Gerakan  

                                                 
9 Sudikno Metokusumo. Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia  

Sejak Tahun 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta,2005. h.41.  
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Reformasi yang tak terelakan, dengan situasi yang tidak Kondusif membuat  

perubahan-perubahan yang berarti bagi Kepentingan Rakyat dan Kemakmuran  

Rakyat. 

Seiring waktu yang berjalan Presiden Republik Indonesia yang pada saat  

itu bersama Menteri Negara Sekretariat Negara Republik Indonesia Prof. DR. H.  

Muladi, SH yang tentunya didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik  

Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun  

1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme yang disahkan di Jakarta Pada tanggal 19 Mei 1999. Dengan semangat 

Reformasi yang berkobar pada saat Pemerintahan Republik Indonesia masa Orde 

Baru yang digulingkan dan mengangkat BJ Habibi. Hal ini dapat dilihat bahwa  

Presiden ke-3 (tiga) Republik Indonesia mempertegas Komitmennya terhadap 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), faktanya 

hanya dalam waktu 3 bulan saja Negara Kesatuan Republik Indonesia 

memantapkan rumusan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang 

ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), dengan Kepastian 

Hukum pada saat itu melahirkan sebanyak 45 yang disepakati dan 

disahkan/ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 1999. Seiring dengan Pesta 

Demokrasi yang dilaksanakan pada Tahun 2000 melahirkan Sosok  

Pemimpin Negara yang baru dan memiliki nilai Komitmen yang tinggi dalam hal  

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Presiden Republik Indonesia yang ke- 4 

(empat) juga melahirkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71  

tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan  

Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana  
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Korupsi (Tipikor), yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2000  

ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid.
10

 

Perlu diketahui bahwa Pemerintah Pusat yang pada saat itu belum juga  

stabil atas kondusif baik di Pusat Ibukota Negara ini, maupun diberbagai daerah  

lainnya yang bergejolak. Sehingga untuk Pertama kalinya sejarah Bangsa  

Indonesia mencatat akan hal suatu Fenomena, dimana untuk pertama kalinya  

Pemimpin bangsa ini yaitu Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan  

Tugas dan fungsinya terbilang paling singkat. Pemimpin negara tersebut adalah  

bapak Presiden Republik Indonesia ke- 4 (empat) yaitu Abdurrahman Wahid 

dengan terpaksa harus turun dari jabatan, atau digantikan secara terpaksa Oleh  

Megawati Soekarno Putri untuk dapat memimpin dan melaksanakan Tugas  

Pemimpin Negara Republik Indonesia yang diselimuti oleh berbagai persoalan- 

persoalan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah lainnya.
11

 

Presiden Wanita pertama di Indonesia ini, ternyata sudah tidak asing lagi  

dipandang oleh Rakyat Indonesia, disamping ia merupakan Putri dari seorang  

Negarawan Indonesia yang dikenal cukup terhormat. Dimana Ayahnya 

merupakan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno jika dipandang, 

baik Nasional maupun Internasional sebagai Pahlawan Proklamator Bangsa 

Indonesia. Yang dimana jasanya dikenang sepanjang hayat. Pada saat wanita 

pertama Pemimpin Negara ini, dalam menjalankan Tugas, Fungsi dan tanggung 

jawabnya selaku Presiden Republik Indonesia yang ke- 5 (lima) ini juga berjuang 

dengan penuh komitmen dan pemikiran-pemikiran yang cukup ber Kontribusi 

bagi Negara Republik Indonesia. 

                                                 
10 Sudikno Metokusumo. Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia  

Sejak Tahun 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta,2005. h. 52 

11 Soedijono Dirdjosisworo, Fungsi Perundang-Undang Pidana Dalam Penanggulangan  

Korupsi di Indonesia. Sinar Baru, Bandung, 2010, h. 24 
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Megawati juga melahirkan,menetapkan atau mensahkan dengan revisi  

undang-undang yang lebih baik tentunya. Komitmen ini dibuktikan dengan  

menetapkan dan menjalankan sepenuh hati, yaitu lahirnya Undang-undang  

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- 

undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan  

Korupsi. Dimana Presiden dan dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  

menanda tangani Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemberantaan  

Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), yang ditetapkan pada tanggal 21 November  

2001. Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Republik Indonesia, terlihat 

semakin hari, semakin bergairah dalam hal menciptakan atau merumuskan  

peraturan atau undang-undang yang dianggap sangat dibutuhkan atau lebih  

tepatnya lagi sangat diperlukan oleh Bangsa Indonesia pada saat itu. Hal ini  

dimana pada saat itu harta Kekayaan Negara ini telah di rampok oleh para Oknum 

Koruptor. Ironisnya Harta kekayaan negara yang telah di Korupsi ini di  

sembunyikan keluar negeri. Bahkan yang menambah kepedihan dan penderitaan  

bangsa ini dengan gejolak dan terciumnya indikasi-indikasi upaya pencucian uang 

oleh para oknum-oknum Koruptor yang saat itu mulai timbul ke permukaan 

publik.  

Pada tanggal 17 April 2002 Ibu Presiden Republik Indonesia Megawati  

Soekarno Putri Bersama Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia  

Bambang Kesowo serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  

menetapkan atau mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15  

Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Megawati yang merupakan 

anak kandung Tokoh Negarawan bangsa Indonesia, sekaligus Sang Proklamator 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu Presiden Republik Indonesia ini 

membuktikan kepada Rakyatnya bahwa kesungguhan hatinya, serta kuat dan 



   33 

 

 

bulatnya tekad dari Komitmennya kepada Bangsa ini, sebagaimana yang telah 

dicita-citakan oleh Ayahnya Bung Karno. Presiden Republik Indonesia yang ke-5 

(lima) ini jelaskan sekali telah berupaya membuktikan kepada Bangsa, Tanah Air 

Pertiwi dan Rakyat Indonesia, untuk terus berupaya memburu penjahat-penjahat 

perusak bangsa Indonesia, karena para Koruptor yang telah merugikan dan 

melenyapkan kekayaan negara. Ibu Presiden Republik Indonesia ini tidak hanya 

sampai disitu, Megawati juga telah membuktikan bahwa ia seorang putri dari 

Keturunan Tokoh Negarawan bangsa ini.
12

 

Hal yang paling berkesan serta paling bermanfaat bagi segenap Bangsa  

dan Rakyat Indonesia hingga saat ini. Yaitu dengan berbagai macam  

pertimbangan atas Situasi, Kondisi dan Toleransi Bangsa Indonesia pada saat itu  

Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi masih terbilang belum juga Optimal.  

Oleh sebab itu Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi  

(TIPIKOR) perlu ditingkatkan secara Profesional, Intensif, dan  

berkesenambungan. Karena Korupsi telah merugikan Keuangan Negara,  

Perekonomian Negara, dan Menghambat Pembangunan Nasional. Oleh sebab itu  

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan semangat  

Reformasi melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun  

2003 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).  

Undang-undang Republik Indonesia ini salah satunya diciptakan atau  

dirumuskan antara lain disebabkannya pada saat itu Lembaga Pemerintah yang  

menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) belum berfungsi secara,  

efektif dan efesien dalam memberantas dan mencegah Tindak Pidana Korupsi  

(TIPIKOR). Perlu diketahui bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 (empat  

                                                 
12 Soedijono Dirdjosisworo, Fungsi Perundang-Undang Pidana Dalam Penanggulangan  

Korupsi di Indonesia. Sinar Baru, Bandung, 2010,,h. 25. 
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puluh tiga) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang  

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sebagaimana telah diubah  

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 tahun 2001 tentang  

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 tahun 1999  

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Dengan segala 

pemikiran serta pemantangan rumusan maka dianggap perlu dibentuk segera  

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Yang saat ini telah  

dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan KPK (Komisi Pemberantasan  

Korupsi). Tentunya dengan dibekali oleh suatu amanat negara dalam mengemban 

tugas dan fungsinya serta tanggung jawabnya maka lahir Undang-

UndangRepublik Indonesia Nomor. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2002, 

dengan dibekali Kewenangan atas Kepastian hukum maka diatur dalam Undang-

undang tersebut 72 (tujuh puluh dua) pasal dengan rumus-rumusan yang tidak 

mudah sebagaimana yang dibayangkan.
13

 

Seiring waktu berjalan, seiring pula Pemerintah mulai kembali bergairah  

untuk membenah bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tanpa terasa Pemimpin  

Negara ini telah berganti, Presiden Republik Indonesia ke- 6 (enam) telah dipilih  

oleh Rakyat secara Mutlak. Dapat dibayangkan pada saat itu untuk pertama kali  

nya bangsa serta Rakyat Indonesia merayakan Pesta Demokrasi bermartabat.  

Pesta Demokrasi yang membawa harapan rakyat untuk lebih baik juga telah  

menggegerkan dunia Internasional. Pemilihan Presiden secara langsung oleh  

Rakyat ternyata menumbuhkan kembali Citra martabat bangsa ini sebagai negara  

                                                 
13 Soedijono Dirdjosisworo, Fungsi Perundang-Undang Pidana Dalam Penanggulangan  

Korupsi di Indonesia. Sinar Baru, Bandung, 2010, h. 27-28. 
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Demokrasi yang melahirkan sesosok Pemimpin Negara dalam mengemban  

amanat Rakyat untuk lebih baik dan sejahtera.   

Dr.H.Sosilo Bambang Yudhoyono dipilih langsung Oleh Rakyat Indonesia  

dari Sabang hingga Marauke mutlak dimenangkan dengan suara terbanyak. Secara 

tidak langsung dengan bergantinya Presiden maka otomatis bergantinya 

sistematau roda kepemerintahan yang dijalankan. Presiden Republik Indonesia ke- 

6 (enam) yang di sapa akrab SBY, juga telah membuktikan kepada rakyat atau 

bangsa Indonesia ini, sekaligus juga telah membuktikan kepada Dunia  

Internasional, dimana komitmennya terhadap rakyat Indonesia.  

Hal ini dapat dibuktikan yakni salah satunya adalah lahirnya Undang- 

Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United  

Nations Convention Againts Corruption, 2003 {Konvensi Perserikatan Bangsa- 

bangsa Anti Korupsi, 2003}. Yang telah ditetapkan pada tanggal 18 April 2006  

yang ditanda tangani oleh Dr. H. Sosilo Bambang Yudhoyono didampingi  

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Hamid Awaludin. 

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa Presiden Republik Indonesia ke- 6 

(enam) ini juga menegaskan komitmennya terhadap Bangsa dan Rakyat 

Indonesia. Membawa harapan bagi Rakyat Indonesia kearah yang lebih baik, 

Sejahtera dan Bermartabat. Atas desakan-desakan Mahasiswa dari berbagai 

Universitas Indonesia, LSM, dan ORMAS dalam hal menampung Aspirasi Rakyat 

Indonesia SBY segera mungkin mengapresiasikannya secara nyata.
14

 Hal ini 

dibuktikan dengan Mempertegaskan, Menetapkan, Mensahkan, dan  

Mewajibkan kepada Penyelenggaraan Negara untuk Melaksanakan perubahan  

segera mungkin. Demi mewujudkan harapan dan Impian Rakyat dan Bangsa  

                                                 
14 Efi Laila Kholis, Sejarah perundangan korupsi di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.  

2011. h.  21.  
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Indonesia Bebas dan Bersih dari Korupsi. Dan memberikan sanksi bagi Aparatur 

Negara yang tidak menaatinya, hal ini dituangkan dalam sebuah penetapan 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada para Menteri 

Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima TNI, 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Lembaga Pemerintah Non 

Departemen, Gubernur, para Bupati dan Walikota. Dua belas Instruksi Presiden 

Republik Indonesia yang harus ditaati, jika melanggar tentunya Sanksinya cukup 

berat pastinya. INPRES RI Nomor 5 tahun 2004 ini mulai berlaku pada tanggal 9 

desember 2004 yang ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. 

Susilo Bambang Yudhoyono.  

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi 

1. Tindak Pidana Yang Merugikan Keuangan Negara 

Tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan Negara” adalah suatu 

perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, penyelenggara Negara 

yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan 

kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
15

 

Pelaku dalam tipe tindak pidana “merugikan keuangan Negara” tersebut 

dapat dikenakan atau didakwa dengan Pasal-Pasal: Pasal 2, 3, 7 Ayat (1) huruf a 

dan c, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 8,9, 10 huruf (a), Pasal 12 huruf (i), Pasal 12A, 

Pasal 17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001. 

2. Tindak Pidana Korupsi "Suap" 

                                                 
15 Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, h. 63 
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 Pada tindak pidana korupsi “suap” tersebut paling banyak dilakukan oleh 

para penyelenggara Negara diamana menurut mereka tidak akan merugikan 

keuangan Negara akan tetapi mereka secara tidak langsung akan merugikan 

keuangan Negara. Dengan suatu kesepakatan atau deal seorang pegawai negeri 

atau penyelenggara negara membuat suatu perjanjian dengan orang lain atau 

masyarakat. 

Pada prinsipnya tidak beakibat langsung terhadap kerugian keuangan 

negara atau pun perekonomian negara, karena sejumlah uang atau pun benda 

berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara 

sebagai hasil perbuatan melawan hukum, meyalahgunakan wewenang, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan berasal dari 

uang negara atau asset negara melainkan dari uang atau asset orang yang 

melakukan penyuapan.
16

 

Akan tetapi tindak pidana korupsi “suap” sangat berbeda dengan tindak 

pidana korupsi “pemerasan” Karen dalam hal tindak pidana korupsi “pemerasan” 

seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara sangat berperan aktif meminta 

secara langsung terhadap orang lain. Sangat berbeda lagi dengan tindak pidana 

korupsi “gratifikasi” Karena jika “gratifikasi” seorang pegawai negeri sipil atau 

penyelenggara Negara tidak mengetahui jika akan diberi sejumlah uang atau pun 

benda serta hadiah lainnya, tidak ada kata deal seperti tindak pidana korupsi 

“suap”. 

Maka dari itu pelaku-pelaku tindak pidana korupsi “suap” akan didakwa 

atau dijerat dengan Pasal-Pasal : Pasal 5, 6, 11, Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, 12 

huruf c, 12 huruf d, Pasal 12A, dan Pasal 17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

                                                 
16 Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta,, h. 67 
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1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak 

pidana korupsi. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap 

dijelaskan bahwa tindak pidana suap memiliki dua pengertian, yaitu: 

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud membujuk agar seseorang 

berlawanan dengan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan 

umum. 

b. Menerima sesuatu atau janji yang diketahui dimaksudkan agar si penerima 

melawan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. 

Tindak pidana penyuapan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu sebagai 

berikut: 

a. Penyuap aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik 

berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek 

hukum berupa niat (oogmerk) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang 

pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya 

berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. 

Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui 

tujuan yang terselubung yangdiinginkannya, yang didorong oleh kepentingan 

pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi 

hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang 

bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan 

menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah 

memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, 

mengingat perbuatannya sudah selesai (voltoid). 

b. Penyuap pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa 

uang maupun barang. Sebagai contoh apabila hal ini dikaitkan dengan Badan 
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Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota 

Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara 

bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena 

menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut 

menerima pemberian atau janji dalam pasal ini, berarti pegawai 

negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moril untuk 

memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut. 

Untuk seseorang dapat dipidana, ditentukan syarat-syarat atau ukuran-

ukuran pemidanaan, baik yang menyangkut segi perbuatan maupun yang 

menyangkut segi orang atau si pelaku. Pada segi perbuatan dipakai asas legalitas 

dan pada segi orang dipakai asas kesalahan. Asal legalitas menghendaki tidak 

hanya adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan yang bagaimana 

dapat dipidana, tetapi juga mengendaki ketentuan atau batas yang pasti tentang 

pidana yang dapat dijatuhkan. Asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-

orang yang benar bersalah sajalah yang dapat dipidana, tiada pidana tanpa 

kesalahan.
17

 Menurut Leo Polak pidana harus memenuhi 3 (tiga) syarat : 

a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang 

bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata 

hukum objektif. 

b. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana tidak 

boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi. 

                                                 
17 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra 

Pratama, Jakarta, 2002, h. 62-63 
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c. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik.Ini perlu 

supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil. 

3. Tindak Pidana Korupsi “Pemerasan” 

Dalam uraian sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi “pemerasan” 

berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” juga tindak pidana korupsi 

“gratifikasi”, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi “pemerasan” yang 

berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggra negara yang 

meminta bahkan melakukan pemerasan kepada msyarakat yang memerlukan 

pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara 

tersebut, disebabkan faktor ketidak mampuan secara materiil dari masyarakat 

yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau 

penyelenggara negara, sehingga terjadi tindak pidana korupsi “pemerasan”.
18

 

Dalam tindak pidana korupsi “pemerasan” pelaku akan dijerat atau 

didakwa dengan Pasal-Pasal : 

Pasal 12 huruf e, 12 huruf f, 12 huruf g, Pasal 12A dan, Pasal 17. Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001. 

4. Tindak Pidana Korupsi "Penyerobotan" 

Telah diuraikan sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi “pemerasan” 

berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” juga dengan tindak pidana korupsi 

“gratifikasi”, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi “penyerobotan” yang 

berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang pada 

waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang diatasnya 

terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

                                                 
18 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra 

Pratama, Jakarta, 2002, h.72 
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telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya peraturan perundang-

undangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Pada tindak pidana korupsi “penyerobotan” pelaku dalam tindak pidana 

tersebut akan dijerat atau didakwa dengan Pasal-Pasal : Pasal 12 huruf h, dan 

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang pemberantsan tindak pidana korupsi. 

 

5. Tindak Pidana Korupsi "Gratifikasi" 

Tindak pidana korupsi “gratifikasi” berbeda dengan tindak pidana korupsi 

“suap” dan “pemerasan”. Dalam tindak pidana korupsi “gratifikasi” tidak terjadi 

kesepakatan atau deal berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana 

uang dan benda berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan 

pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, tetapi 

dalam tindak pidana korupsi “suap” telah terjadi deal antara pemberi suap dengan 

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, yaitu deal 

mengenai berapa besar uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda 

berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang dan benda 

berharga itu diserahkan.
19

 

Gratifikasi dalam arti luas adalah pemberian, yakni meliputi pemberian 

biaya tambahan (fee), uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, 

tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, 

dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri 

maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik 

                                                 
19 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra 

Pratama, Jakarta, 2002, h.75 
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atau tanpa sarana elektronik.
20

 Walaupun batas minimum belum ada, namun ada 

usulan pemerintah melalui Menkominfo pada tahun 2005 bahwa pemberian  

dibawah Rp. 250.000,- supaya tidak dimasukkan ke dalam kelompok gratifikasi. 

Namun hal ini belum diputuskan dan masih dalam wacana diskusi. Dilain pihak 

masyarakat sebagai pelapor dan melaporkan gratifikasi di atas Rp. 250.000,- wajib 

dilindungi sesuai PP71/2000. 

Landasan hukum tindak gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 dimana 

ancamannya adalah dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah 

dan paling banyak 1 milliar rupiah. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara 

dianggap suap, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima 

melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (KPK) yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 

Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang 

Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, 

bahwa : 

“Yang dimaksud dengan ”gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian 
dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), 
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, 
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. 
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar 
negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau 
tanpa sarana elektronik”. 

                                                 
20 Penjelasan Pasal 12B, ayat 1, UU No.20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/  

1999 tentang Tindak Pidana Korupsi 
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Apabila dicermati penjelasan Pasal 12B Ayat (1) di atas, kalimat yang 

termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, 

sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dari 

penjelasan Pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi 

mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif 

dari arti kata gratifikasi tersebut. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan 

rumusan Pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan 

dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur 

Pasal 12B saja. 

 

 

 

D. Penegakan Tindak Pidana Korupsi 

1. Tugas Dan Wewenang (KPK) 

Semua manusia hidup itu selalu menginginkan terlindung dari hak dan 

kewajibannya sebagai makhluk hidup yang berakal. Pemerataan hukum di  

segala bidang menjadi kebutuhan pokok yang segera mendapatkan jalan  

keluar, sehingga tiap-tiap bidang itu mendapatkan perlindungan. Salah satu bentuk 

perlindungan yang diberikan oleh hukum adalah jika dilakukan  

penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Pengertian penegakan hukum  

dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya,  

mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi  

pelanggaran hukum kemudian memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya  

ditegakkan kembali. 



   44 

 

 

Satjitpto Rahardjo merumuskan penegakan hukum sebagai suatu proses 

untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.
21

 Satjipto 

Rahardjo mengungkapkan ada tiga hal yang terlibat dalam proses penegakan 

hukum: 

a. Unsur pembuat undang-undang. 

b. Unsur aparat penegak hukum. 

c. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.
22

 

Kondisi hukum masih menjadi pekerjaan rumah, bagi bangsa Indonesia 

supaya dapat diterima di negerinya sendiri “pelaku korupsi dan mafia hukum” 

sebuah kalimat yang menjadi polemik bagi anak bangsa dalam menegakkan 

hukum,
23

 di negaranya sendiri seperti apa yang telah diugkapkan dalam UUD 

1945. 

Mencermati pemikiran Loebby Loqman, bahwa dalam praktek penegakan 

hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi berpengaruh terhadap 

bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrited Criminal Justice System) 

sebagaimana diatur KUHAP,
24

 sehingga kalau systemnya sudah terpadu maka 

akan menutup kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya pelemahan dalam 

penegakan hukum. 

Memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia, diperlukan komitmen 

penegakan hukum yang tegas, agar kejahatan tersebut tidak terus berkembang. 

Polisi, Jaksa, hakim, advokat dam masyarakat harus berkomitmen untuk 

memerangi dan memberantas korupsi di Indonesia. 

                                                 
21 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum , (Bandung: Sinar Baru, 1983).h.4 

22 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum , (Bandung: Sinar Baru, 1983).., h. 4-5 

23 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum , (Bandung: Sinar Baru, 1983).., h. 75. 

24 Loebby Loqman, Beberapa Ichwal di Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Datacom, 1991), h. 5. 
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Di Indonesia, keberadaan KPK merupakan wujud politik hukum ketata-

negaraan guna memberantas “Tindak Pidana Korupsi” yang dianggap sebagai 

kejahatan sangat luar biasa (extra ordinary crimes). 

“Tindak Pidana”, menurut Prof. Dr. Bambang Purnomo, SH 

(mempergunakan istilah “perbuatan pidana”), adalah perbuatan yang oleh aturan 

hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut”. Perumusan dengan mengan-dung kalimat “ aturan 

hukum pidana’, dimaksudkan guna memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang 

masih mengenal kehidupan hukum tertulis maupun tidak tertulis.
25

 

Tugas dan wewenang KPK menurut UU Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 6 

dan 7 yaitu; 

Komisi pemberantasan korupsi mempunyai tugas: 

a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pembe-rantasan 

tindak pidana korupsi.  

b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pembe- 

rantasan tindak pidana korupsi. 

c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadaptindak pidana 

korupsi.Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 

d. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahannegara. 

Pasal 7 

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 

5 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: 

a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana 

korupsi. 

                                                 
25 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1983), h.  

130 



   46 

 

 

b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana 

korupsi. 

c.  Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindakpidana korupsi 

kepada instansi yang terkait.  

d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang 

berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.  

e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindakpidana korupsi. 

Amanat undang-undang menjadikan KPK sebagai lembaga super 

(superbody). Semua proses tindakan hukum dan upaya hukum, sejak tindakan 

penyidikan, penuntutan dilakukan oleh KPK. Tersangka korupsi diadili di 

pengadilan khusus tindak pidana korupsi (Peradilan Tipikor), bukan oleh penga-

dilan umum. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan kewenangan 

kepada KPK untuk mengambilalih kasus tindak pidana korupsi yang sedang 

ditangani instansi penegak hukum lainnya (penyidik kepolisian dan kejaksaan), 

jika hingga batas yang ditentukan kasus yang ditangani belum selesai. 

KPK diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan 

hukum pengambilalihan dalam suatu proses tindakan hukum terhadap pelaku 

tindak pidana korupsi. Syarat Pengambil alihan Proses Penyidikan dan Penuntutan 

menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 9 yaitu; Pengambilalihan 

penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan: 

a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak di tindaklanjuti.  

b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larutatau tertunda-

tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung  jawabkan.  

c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungipelaku tindak 

pidana korupsi yang sesungguhnya.  
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d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi. 

e.  Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campurtangan dari 

eksekutif, yudikatif, atau legislatif. 

f.  Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, 

penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dari dapat di 

pertanggung  jawabkan. 

2. Penegakan Hukum oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Dalam 

Pemberantasan Korupsi 

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, KPK mempunyai wewenanguntuk 

melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi. Wewenang ini sama seperti yang dimiliki oleh Penyidik 

Kepolisian serta Jaksa Penuntut Umum. Itulah sebabnya, ketiga institusi ini 

mempunyai hubungan kewenangan dalam pemberantasan tindak korupsi di 

Indonesia.  

Sesuai dengan sistem hukum peradilan pidana, tugas penyidikanserta  

penyelidikan korupsi dilakukan oleh penyidik polisi. Di Indonesia sejak  

bergulirnya era reformasi, kondisi penegakan hukum khususnya terhadap  

tindakan hukum tindak pidana korupsi, kondisinya sudah dianggap sebagai  

darurat tindak terhadap korupsi. Karena itulah dibentuklah intitusi KPK.  

Meskipun sudah ada KPK, bukan berarti penyidik polisi tidakberhak lagi  

mengusut kasus korupsi. Pengusutan terhadap tindak pidana korupsi  

merupakan salah satu tugas polisi dalam rangka penegakan hu-kum. Dalam  

Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara  

Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) g, disebutkan bahwa polisi bertugas  

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai  

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.  
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Korupsi termasuk dalam salah satu tindak pidana sehingga dapat dilakukan  

tindakan hukum oleh penyidik polisi.  

Hubungan kewenangan antara penyidik polisi dan KPK tidak  

adapembagian khusus. Akan tetapi kedua institusi tersebut dapat melakukan  

tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, berdasarkan laporan  

yang masuk terkait dugaan korupsi. Hingga saat ini, tidak ada ketentuan  

hukum yang tidak memberikan kewenangan terhadap penyidik kepolisian  

untuk menangani tindak pidana korupsi. Besar atau kecil terkait adanya  

dugaan tindak pidana korupsi, penyidik kepolisian wajib untuk melakukan  

tindakan hukum. Dengan demikian, keberadaan KPK bukan sebagai  

penghambat kerja polisi. Namun demikian berdasarkan ketentuan undang- 

undang secara substansial, KPK dapat melakukan hubungan fungsional atas  

kewenangan, seperti tindakan hukum koordinasi, supervisi, bersama penyidik  

Kepolisian dan Kejaksaan atau bahkan pengambilalihan terkait kasus tindak  

pidana korupsi sesuai persyaratan yang ditentukan undang-undang. 

Kedua institusi penegak hukum tersebut kepolisian dan kejaksaan  

berdasarkan undang-undang dapat dan atau berpeluang untuk memadukan  

fungsi kewenangannya bekerja sama dalam pemberantasan terhadap tindak  

pidana korupsi, antara lain koordinasi, supervisi serta saling bertukar informasi  

intelejen seputar tindak pidana korupsi yang terjadi dan saling berbagi data  

tentang perkembangan kasus yang ditangani. Kedua institusi juga dapat saling  

melakukan sinkronisasi data yang diapat terkait kasus korupsi agar masing- 

masing institusi saling melengkapi jika ada data yang kurang. 

Tim penyelidik dan penyidik di KPK sementara ini berasaldari kepolisian.  

Hal ini karena institusi polisi yang memiliki kemampuan penyelidikan dan 
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penyidikan yang mumpuni dan terlatih, serta profesional. Penyidik kepolisian 

yang diperbantukan ke KPK terpenuhi berdasarkan kebutuhan. Pihak KPK 

mengajukan permohonan ke pihak Kepolisian untuk memperbantukan anggotanya 

agar membantu KPK berdasarkan jumlah kebutuhan. Setelah itu seleksi 

administrasi dilakukan oleh KPK, lalu dilakukan tes potensi, kompetensi, dan 

kesehatan lalu diakhiri dengan wawancara. Prosedur yang sama juga berlaku bagi 

tenaga yang berasal dari kejaksaan. 

Pada saat melakukan penyidikan dan penyelidikan sebuah kasus korupsi,  

penyidik polisi mempunyai wewenang penuh untuk melakukan pengusutan.  

Untuk itu, selama penyidik Polri profesional dan proporsional, KPK tidak  

dapat melakukan tindakan lain selain pihak penyidik kepolisian. Dalam  

undang-undang, KPK dapat melakukan tindakan lain jika antara lain ada  

pengaduan dari masyarakat terhadap proses pengusutan tersebut. Pengaduan  

itu bisa disebabkan karena penanganan kasus yang terlalu bertele-tele dan  

tidak jelas sehingga muncul dugaan terjadi kesepakatan-kesepakatan tidak pro- 

porsional antara penyidik dengan tersangka. Atau muncul dugaan manipulasi  

terhadap pengusutan kasus sehingga menyebabkan aktor utama korupsi  

terhindar dari hukuman.
26

 

Selain dengan pihak kepolisian, KPK juga memiliki hubungan dengan 

kejaksaan. Hubungan ini karena KPK juga memiliki wewenang untuk  

melakukan penuntutan. Tugas penuntutan selama ini menjadi ranah dari  

kejaksaan. Undang-undang Kejaksaan No.16 Tahun 2004 pasal 30 ayat (1) a  

menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan  

penuntutan bidang pidana. Tentu saja sebagai lembaga yang juga memiliki 

                                                 
26KPK, Jakarta, 2015 
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wewenang melakukan penuntutan, KPK perlu tenaga-tenaga dari kejaksaan  

untuk melakukan penuntutan.  

Untuk merekrut tenaga penuntut dari kejaksaan, KPK mengajukan 

permintaan kebutuhan tenaga penuntut umum kepada Jaksa Agung. Setelah  

permintaan itu diluluskan kejaksaan, akan dilakukan seleksi internal oleh KPK  

terhadap orang-orang tersebut. Melalui mekanisme seperti itu, didapat tenaga  

jaksa penuntut umum terbaik untuk membe-rantas korupsi di lingkungan KPK. 

Konsekuensi dari lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang  

KPKadalah pembentukan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi  

(Pengadilan Tipikor) yang berada dalam lingkungan peradilan umum.  

Pengadilan Tipikor bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus tindak 

pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Keberadaan  

pengadilan Tipikor, berimplikasi terdapat dua pengadilan yang berwenang 

Volume 1 No. 1, Juli 2017 41 mengadili tindak pidana korupsi yaitu, Pengadilan 

Negeri (Pidana) dan Pengadilan Tipikor. Perbedaannya, terletak pada instansi 

yang mengajukan upaya hukum tindak pidana korupsi, yaitu KPK, atau 

Kejaksaan. Sementara tindak pidana korupsi yang merupakan kewenangan kedua 

pengadilan itu sama, yaitu tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam UU 

No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

Secara substansial maupun secara struktural law enforcement di Indonesia,  

diperlukan pemberdayaan hukum sesuai dengan fungsi dan tujuan yang  

diinginkan hukum, termasuk pemberdayaan institusi atau lembaga yang  

memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak  

pidana korupsi tanpa kompromi. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Putusan Hakim Tipikor Memberikan Efek Jera Terhadap 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia 

Dengan bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar 

biasa (extra ordinary crimes) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak 

sangat luas (systematic dan widespread) yang tidak hanya merugikan keuangan 

negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga 

penindakannya perlu upaya comprehensive extra ordinary measures sehingga 

banyak peraturan, lembaga dan komisi yang di bentuk oleh pemerintah untuk 

menanggulanginya. Kejahatan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 mengenai Pemberantasan Kejahatan Korupsi. 

Putusan yang memberatkan terdakwa dalam perkara Tindak pidana 

korupsi di Indonesia yang pernah terjadi sebagai berikut; 

1. Akil Mochtar 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar divonis 

hukuman seumur hidup penjara. Akil dinyatakan bersalah atas kasus sengketa 

pilkada di MK dan pencucian uang.   

"Menyatakan Terdakwa bersalah, menjatuhkan hukuman pidana seumur 
hidup kepada Terdakwa," ujar Ketua Majelis Hakim Suwidya di PN 
Tipikor, Jakarta, Senin (30/6/2014). 

Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa KPK. Hakim juga tidak 

mewajibkan pembayaran denda kepada Akil. Hakim berpendapat, Akil sudah 

dijatuhi hukuman durasi maksimal sehingga denda bisa dihapuskan. Hal 

memberatkan hakim dalam menjatuhkan hukuman adalah Akil sebagai ketua 
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lembaga negara yang merupakan benteng terakhir pencari keadilan sehingga harus 

memberikan contoh terbaik dalam integritas. Kedua, perbuatan Akil menyebabkan 

runtuhnya wibawa MK RI, ketiga diperlukan usaha yang sulit dan lama untuk 

mengembalikan kepercayaan kepada MK karena kasus Akil ini.
1
 

2. Heru Hidayat Kasus Jiwasraya  

Mengadili, menyatakan Terdakwa Heru Hidayat telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam 

dakwaan kesatu primer dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak 

pidana pencucian uang," ujar hakim ketua IG Eko Purwanto saat membacakan 

putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Selasa (18/1/2022).2 

dipidana seumur hidup 

3. Anas Urbaningrum 

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum. Anas 

Urbaningrum divonis hukuman 8 tahun penjara denda Rp 300 juta subsider 3 

bulan kurungan. Majelis hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Anas terbukti 

melakukan korupsi dan pidana pencucian uang. 

"Menyatakan Terdakwa Anas Urbaningrum terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara 
berlanjut dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara 
berulang kali," ujar hakim ketua Haswandi membacakan amar putusan 
dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu 
(24/9/2014). 

Anas menerima sejumlah pemberian, yakni duit Rp 2,2 miliar dari Adhi 

Karya, duit Rp 25,3 miliar dan USD 36,070 dari Permai Group. Ketiga, 

penerimaan sebesar Rp 30 miliar dan USD 5,225 juta yang digunakan untuk 

                                                 

1https://news.detik.com/berita/d-5694531/beda-dari-juliari-tengok-hal-meringankan-di-

vonis-koruptor-kelas-kakap/1 

2https://news.detik.com/berita/d-5904412/vonis-heru-hidayat-seumur-hidup-di-jiwasraya-

nihil-di-asabri 



   53 

 

 

pelaksanaan pemilihan Ketum Partai Demokrat. Selain itu, ada penerimaan 

lainnya, yakni mobil Toyota Harrier, Toyota Vellfire, dan fasilitas berupa survei 

pencalonan dari Lingkaran Survei Indonesia sebesar Rp 478,6 juta pada April-Mei 

2010. Anas juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. 

Anas membelanjakan duit hasil korupsi untuk membeli tanah dan bangunan 

diantaranya tanah/bangunan seluas 639 meter persegi di Jalan Teluk Semangka 

Blok C 9 Nomor 1 Duren Sawit, Jaktim; Jalan Selat Makasar Perkav AL Blok C 9 

Nomor 22, Duren Sawit.  

hal memberatkan dalam vonis tersebut adalah Anas merupakan seorang 

anggota DPR, ketua fraksi, dan ketua umum partai, yang seharusnya memberi 

teladan baik ke masyarakat tentang pejabat bersih bebas KKN. "Terdakwa tidak 

mendukung spirit masyarakat, bangsa, dan negara untuk memberantas korupsi, 

kolusi, dan nepotisme," kata hakim saat itu.3 

4. Luthfi Hasan 

Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dihukum 16 tahun penjara dan 

denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan kurungan. Luthfi dinyatakan terbukti 

korupsi dalam pengurusan kuota impor daging sapi dan pidana pencucian uang.  

"Menyatakan Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara 
bersama-sama," kata hakim ketua Gusrizal membacakan amar putusan di 
Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (9/12/2013). 

Majelis hakim menyatakan Luthfi Hasan menerima uang dengan total Rp 

1,3 miliar melalui Ahmad Fathanah dari Dirut PT Indoguna Utama Maria 

Elizabeth Liman. Duit ini merupakan imbalan dari total uang keseluruhan Rp 40 

miliar yang dijanjikan PT Indoguna untuk pengurusan surat persetujuan kuota 

impor daging sapi. Majelis hakim juga menyatakan Luthfi terbukti melakukan 

                                                 
3 https://news.detik.com/berita/d-5694531/beda-dari-juliari-tengok-hal-meringankan-di-

vonis-koruptor-kelas-kakap/2 
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tindak pidana pencucian uang. Luthfi menempatkan, mentransfer, membayarkan 

atau membelanjakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana untuk 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut. Hal yang 

memberatkan vonis, Luthfi sebagai anggota DPR dianggap meruntuhkan lembaga 

DPR. Selain itu, sebagai petinggi partai, Luthfi dianggap memberikan citra buruk 

bagi partai, terlebih partai bagian dari pilar demokrasi.
4
 

5. M Nazaruddin  

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin divonis 4 tahun 

10 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Nazaruddin 

terbukti menerima suap dari Manajer Marketing PT Duta Graha Indah (DGI) 

Mohammad El Idris. Dalam memutus vonis untuk M Nazaruddin, hakim 

mempertimbangkan hal yang memberatkan. 

"Perbuatan Terdakwa membuat citra DPR terpuruk. Mempersulit 
persidangan, dalam proses hukum telah melarikan diri atau jadi buron dan 
negara sudah mengeluarkan biaya cukup besar untuk memulangkan ke 
Indonesia," ujar salah satu majelis, Jumat (20/4/2012). Selain itu, 
Nazaruddin dinilai telah melakukan perbuatan yang didakwakan secara 
sistematis dan tidak menyesali perbuatannya.5 

Putusan yang meringankan terdakwa dalam perkara Tindak Pidana 

Korupsi di Indonesia yang pernah terjadi Sebagai Berikut; 

6. Hakim PN Jakarta Pusat Syariffudin 

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman 

empat tahun penjara terhadap hakim nonaktif Syarifuddin, ditambah denda Rp 

150 juta yang dapat diganti dengan empat bulan kurungan. Syarifuddin dianggap 

terbukti menerima suap Rp 250 juta dari kurator Puguh Wirawan terkait 

kepengurusan harta pailit PT Sky Camping Indonesia.  

                                                 
4 https://news.detik.com/berita/d-5694531/beda-dari-juliari-tengok-hal-meringankan-di-

vonis-koruptor-kelas-kakap/3 

5 https://news.detik.com/berita/d-5694531/beda-dari-juliari-tengok-hal-meringankan-di-

vonis-koruptor-kelas-kakap/3 



   55 

 

 

Putusan yang disusun majelis hakim yang dipimpin Gusrizal dengan 

hakim anggota Ugo, Mien Trisnawati, Sofialdi, dan Anwar itu dibacakan di 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (28/2/2012). "Mengadili, 

menyatakan terdakwa sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi 

sebagaimana dalam dakwaan keempat, menjatuhkan pidana kepada terdakwa 

dengan pidana penjara empat tahun dan denda Rp 150 juta dengan ketentuan 

diganti kurungan empat bulan," kata Hakim Gusrizal.  

Majelis Hakim menilai Syarifuddin terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (2) 

juncto Ayat 1 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sesuai dengan dakwaan keempat. Putusan ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa 

yang meminta Syarifuddin dihukum 20 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta 

yang dapat diganti kurungan enam bulan.  

Hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum soal pasal penjerat 

Syarifuddin. Jaksa penuntut umum sebelumnya menilai Syarif terbukti melakukan 

perbuatan korupsi sesuai dakwaan kesatu yang memuat Pasal 12 huruf a, dengan 

ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pasal tersebut mengatur soal 

penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal patut diketahui 

bahwa hal itu diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 

Majelis hakim menyebutkan, hal yang meringankan Syarifuddin belum pernah 

dihukum sebelumnya, 20 tahun mengabdi sebagai hakim, dan masih memiliki 

tanggungan keluarga.6 

 

 

                                                 
6 https://nasional.kompas.com/read/2012/02/28/13401220/~Nasional 



   56 

 

 

7. Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Budi 

Tjahjono 

Budi Tjahjono divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 

bulan kurungan oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 

(10/4/2019). 

"Menyatakan terdakwa Budi Tjahjono telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-
sama dan berlanjut," dan Hakim juga mewajibkan Budi membayar uang 
pengganti sejumlah Rp 6 miliar dan 462.795 dollar Amerika Serikat, 
dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan kepada jaksa penuntut 
umum KPK, sejumlah Rp 1 miliar. Jika tidak dibayar 1 bulan setelah 
putusan berkekuatan hukum tetap, hartanya akan disita dan dilelang. Jika 
hartanya tidak mencukupi, akan diganti dengan penjara selama 1 tahun. 
Hal yang meringankan belum pernah dihukum, memiliki tanggungan 
negara dan telah mengembalikan uang Rp 1 miliar, memiliki tanggungan 
keluarga.7 

8. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. 

Edhy telah terbukti menerima suap Rp25,7 miliar terkait izin ekspor benih 

bening lobster. Majelis hakim memvonis Edhy Prabowo dengan hukuman 5 tahun 

penjara serta denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan. Hal yang meringankan 

Putusan menurut hakim, dianggap telah bekerja dengan baik sebagai Menteri 

Kelautan dan Perikanan. Dia memberikan harapan bagi nelayan untuk 

memanfaatkan benih lobster sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat, khususnya 

nelayan. "Terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sudah bekerja 

dengan baik dan memberikan harapan kepada nelayan.
8
 

Putusan mempengaruhi pemberantasan korupsi di Indonesia 

Dalam Putusan hakim memang dituntut oleh masyarakat untuk berlaku 

adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin 

                                                 
7https://nasional.kompas.com/read/2019/04/10/20072221/mantan-dirut-pt-jasindo-

divonis-7-tahun-penjara 

8 https://kabar24.bisnis.com/read/20220310/16/1508879/kronologi-perbuatan-baik-edhy-

prabowo-hingga-vonis-dipangkas-ma 
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memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim juga tetap diharapkan 

menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam 

pertimbangan persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas dan 

disertai hati nurani hakim. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus 

benar-benrar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah mencapai 

sasaran bagi tujuan pemidanaan. Karna korupsi sebagai hal yang luar biasa, dan 

harus ditangani dengan cara yang luar biasa pula serta membuat keputusan 

maksimum terhadap koruptor untuk memberikan efek jera dan peringatan bagi 

semua kalangan. 

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PN.Jkt.Pst  Sudah Efektif dalam 

menjatuhkan putusan pada perkara No. 29/Pid.Sus-TPK/2021. 

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, 

memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana. Dengan kewenangan tersebut, 

maka Hakim harus berbuat adil dalam menangani suatu perkara.
9
 

Hakim harus mempertimbangkan banyak hal dalam menjatuhkan putusan, 

karena nantinya putusan tersebut akan menjadi sorotan masyarakat atau bahkan 

akan menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya jika ada pihak yang merasa 

atau menilai bahwa putusan yang dijatuhkan Hakim kurang adil. Dalam 

menjatuhkan putusan, sebagian besar Hakim di Indonesia menggunakan jenis 

pertimbangan yang sifatnya yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan Majelis Hakim 

yang bersifat yuridis ialah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang 

terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai 

hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal tersebut diantaranya yaitu dakwaan 

jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang 

                                                 
9 Sulardi Sulardi & Yohana Puspitasari Wardoyo. (2015). Kepastian Hukum, 

Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 

201/Pid.Sus/2014/PN.Blt. Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 8(3), hlm. 253. 
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bukti serta pasal-pasal dalam UndangUndang yang berkaitan. Sedangkan 

pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis ialah pertimbangan yang 

didasarkan pada faktor-faktor lain yang tidak atau belum ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat berupa pertimbangan yang 

sifatnya sosiologis maupun fakta-fakta lain yang terungkap selama persidangan. 

1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Kejahatan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

mengenai Pemberantasan Kejahatan Korupsi. 

Dalam memutuskan suatu perkara atau membuat putusan, aspek yang 

sangat peting bagi Majelis Hakim adalah fakta dan peristiwa yang sebenarnya.  

Melalui fakta dan peristiwa tersebut Majelis Hakim dapat menemukan hukum 

yang tepat. 

Dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan berdasarkan Putusan PN 

JAKARTA PUSAT No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST, Hakim memiliki 

beberapa pertimbangan, antara lain: 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan 

tindak pidana korupsi, yaitu; 

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Juncto 

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1909 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagai diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 

Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantssan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 

Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana. 
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Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 12 huruf b 

Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, adalah sebagai berikut; 

a. Pengawai Negeri atau Penyelenggara Negara 

b. Menerimah Hadiah 

c. Padahal Diketahui atau patut diduga bahwa Hadiah Tersebut diberikan sebagai 

akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 

a. Unsur “Pengawai Negeri atau Penyelenggara Negara” 

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan-ketentuan sebagaimana di atur 

dalam; 

1) Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 

2001 diatur bahwa. pegawai negeri adalah meliputi antara lain orang yang 

menerima gaji atau upah dari keuangan negara. atau daerah. sedangkan 

terdakwa JULIARI PETER BATUBARA adalah orang yang menerima 

gaji atau upah dari keuangan pegara, sehingga merupakan Pegawai 

Negeri" 

2) Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (vide 

penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). 

Pengertian penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah meliputi antara lain 

Menteri, sedangkan terdakwa JULIARI PETER BATUBARA adalah 

Menteri Sosial RI dalam Kabwet Indonesa Maju Perlode Tahun 2019-

2024, sehingga merupakan Penyelenggara Negara 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di 

atas, "maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi 

kualifikasi unsur sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara sebagaimana 

dirnaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan 

undangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Alas Undang-

Undang  Nomor 31 Tahun 1999 Tentang. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 T ahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotsme 

yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan 

kepadanya. Dengan demikian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara 

telah terpenuhi pada diri terdakwa. 

b. Unsur “Menerimah Hadiah” 

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, apabila 

dihubungkan satu dengan lainnya, maka telah terbukti bahwa terkait dengan 

penunjukan PT.PERTANI (Persero) dan PT.MANDALA HAMONANGAN 

SUDE sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako untuk Penanganan 

Covid-19 di Kementerian Sosial RI Tahun 2020, penunjukan PT.TIGAPILAR 

AGRO UTAMA dan penunjukan penyedia lainnya sebagaimana yang telah 

diuraikan secara lengkap dan terperinci di atas, terdakwa melalui saksi 

MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO terbukti telah 

menerima fee berupa uang dari saksi HARRY VAN SIDABUKKE selaku 

penanggung jawab kegiatan PT.PERTANI (Persero) dan PT,MANDALA 

HAMONANGAN SUDE sejumlah Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus 

delapan puluh ribu rupiah), dari saksi ADRIAN ISKANDAR MADDANATJA 
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selaku penanggungjawab kegiatan PT.TIGAPILAR AGRO UTAMA sejumlah 

Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan dari 

para penyedia lainnya sejumlah Rp29 252 000.000,00 (dua puluh sembilan mikar 

dua ratus lima puluh dua juta rupiah). sehingga uang yang dienma terdakwa 

seluruhnya sejumlah Rp 32 482.000.000,00 (iga puluh dua mi Mempat Fatus 

delapan puluh dua juta rupiah) Dengan demikian, menurut Masels Halum. unsur 

menerma hadiah fa am dakwaan perkara a guo telah terpenuln pada din terdakwa 

c. Unsur “Padahal Diketahui atau patut diduga bahwa Hadiah Tersebut diberikan 

sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” 

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa 

terdakwa sejak awal telah mengetahui hadiah berupa uang yang diterimanya 

tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena terdakwa telah berbuat 

sesuatu in casu merekomendasikan atau mengarahkan nama-nama perusahaan 

penyedia agar ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Kornitmen (PPK) sebagai penyedia 

dalam pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covsd-19 Tahun 

2020 di Kementerian Sosial RI, sekalipun perusahaan-perusahaan tersebut 

sebenarnya tidak memenuhi syarat unrtuk ditunjuk sebagai penyedia, perbuatan 

mana sesungguhnya bukan merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada 

jabatan terdakwa sebagai Menteri Sosial RI selaku pegawai negen atau 

penyelenggara negara, sehingga bertentangan dengan: 

1) Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang 

penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme yang Berbunyi: 

Angka (1) : Setiap Peneyelenggara Negara Berkewajiban untuk tidak       

melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
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Angka (6) : Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk 

melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melalakan 

perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni 

maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang 

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

2) Pasal 7 ayat 1 huruf h Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah dan Surat Edaran Lembaga Kebgakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur 

bahwa, para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mengetahui 

etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau dak 

menyanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisis, 

rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau 

patut diduga berkartan dengan pengadaan barang/jasa ini. 

 Menimbang, dari rangkaian Pertimbangan-pertimbangan Hukum di 

atas, Maka unsur “Padahal Diketahui atau patut diduga bahwa Hadiah Tersebut 

diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 

“Telah terbukti pada perbuatan terdakwa. 

d. Unsusr Pasal pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang hukum Pidana ( 

KHUP) 

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa 

pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan 

perbuatan itu.” 
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Menimbang dari rangkaian fakta-fakta hukum dalam persidangan, 

menunjukkan Perbuatan terdakwa tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan 

merupakan pelaksanaan dari satu kerja sama yang sedemikian erat dan sempume 

antara terdakwa selaku orang yang melakukan/pleger dengan saksi ADI 

WAHYONO dan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO sebagai orang yang tut 

serta melakukan/medepleger. Dengan demikian "secara bersama-sama melakukan 

tindak pidana" sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab 

Undang-Undang. 

e. Unsur “Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah 

mengenai perbuatan berlanjut (voorgezeite handeling)” 

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHPidana rumusannya berbuny 

“Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan 

setau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang 

sebagai suatu perbuatan berlanjut. maka hanya diterapkan salu aturan pidana, 

jika berbedabeda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang 

paling berat" 

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, karena 

perbuatan tersebut timbul dari satu niat atau kehendak dari terdakwa, selai 

MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO dan perbuatan 

tersebut sama jenisnya yaitu penerimaa sesuatu berupa uang oleh terdakwa 

melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO, serta 

perbuatan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, oleh 

karenanya dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Dengan demikian, 

“dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini telah terpenuhi pada perbuatan 

terdakwa. 
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f. Unsur “Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Uang Pengganti” 

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) b, bahwa 

uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa jumlahnya sebanyakbanyaknya 

sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. 

g. Pertanggungjawaban Atas Tindak Pidana  

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan 

dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi 

meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. 

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila la mempunyai 

kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan 

perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, la dapat dicela oleh karenanya, 

sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak Ingin berbuat demikian.
10

 

2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Korelasi 

Dengan Pertimbangan Hakim 

Hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara 

sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan 

permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku.
11

 

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Memutuskan Dan Mengadili 

sebagai Berikut: 

a. Menyatakan terdakwa Juliari Peter Batubara, Terbukti Secara sah dan 

Menyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA 

                                                 
10 Prof. Mr. Roesian  Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana, 

Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cet. ke-2, Februari 1981, h. 81-82) 

11 T.M. Hasi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Bandung: Al-Ma`arif, 

tt.)h. 32 
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BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dakwaan alternatif ke 

satu Penuntut Umum 

b. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya kepada terdakwa dengan pidana penjara 

12 tahun (dua belas) dan Pidana denda sejumlah Rp 500.000.000.00, (lima 

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda denda tersebut tidak dibayar 

diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan  

c. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa Untuk Membayar Uang 

Pengganti sejumlah Rp 14.597.450.000.00, (empat belas milliar lima ratus 

sembilan tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila 

tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai 

kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dirampas untuk menutupi 

kerugiaan negara tersebut, dan apabila hartan bendanya tidak mencukupi 

untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 

2 (dua) tahun 

d. Menjatuhkan Pidana Tambahan Kepada Terdakwa berupa pencaputan hak 

untuk di pilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah terdakwa 

selesai menjalani pidana pokok.
12

 

Putusan di atas Berdasar Pada Pertimbangan Hakim Dalam Pasal 12 huruf 

b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1909 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai diubah dengan Undang-Undang 

RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang RI Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberantssan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang. 

 

 

                                                 
12 Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. h.629 
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3. Kejangggalan-kejanggalan Putusan 

Jaminan terhadap Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian 

kekuasaan kehakiman secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar 

1945, yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1970 tantang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970, yag kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan selanjutnya diganti lagi dengan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Bahwa dalam memeriksa serta memutus perkara pidana yang ada 

dihadapnnya, hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penilaian. Segalanya 

diserahkan pada pandangannya ataupun juga keyakinannya untuk menentukan 

salah tidaknya terdakwa. Hal tersebut tentunya didasarkan pertimbangan fakta 

fakta di persidangan maupun peraturan perundang-undangan atau hukum yang 

berlaku. 

Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 

PN Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada mantan 

Menteri Sosial Juliari P Batubara terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket 

bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020 

Tidak tepat Hakim tidak memberikan hukuman maksimal. Padahal perbuatan 

Juliari sangat serius dan dilakukan dalam kondisi bencana. 

putusan 12 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim kepada mantan 

Menteri Sosial itu benar-benar tidak masuk akal dan semakin melukai hati korban 

korupsi bansos,“Betapa tidak, melihat dampak korupsi yang dilakukan oleh 

Juliari, ia sangat pantas dan tepat untuk mendekam seumur hidup di dalam 

penjara.” 
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Adapun alasan Penulis Agar Juliari Di Hukum Penjara 20 tahun atau 

Seumur Hidup Yaitu: 

a. Juliari melakukan kejahatan saat menduduki posisi sebagai pejabat publik. 

Sehingga berdasarkan Pasal 52 KUHP hukuman Juliari mesti diperberat 

b. praktik suap bansos dilakukan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Hal ini 

menunjukkan betapa korupsi yang dilakukan Juliari sangat berdampak, baik 

dari segi ekonomi maupun kesehatan, terhadap masyarakat. 

c. hingga pembacaan nota pembelaan atau pledoi, Juliari tak kunjung mengakui 

perbuatannya. Padahal, dua orang yang berasal dari pihak swasta, Ardian dan 

Harry, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap Juliari. 

d. hukuman berat bagi Juliari akan memberikan pesan kuat bagi pejabat publik 

lain agar tidak melakukan praktik korupsi di tengah situasi pandemi Covid-19. 

Adapun di dalam proses persidangan, seringkali muncul hal-hal yang 

meringankan bagi terdakwa, yang mana hal ini juga menjadi pertimbangan bagi 

terdakwa, yang mana hal ini juga menjadi pertimbangan hakim di dalam 

menjatuhkan putusannya, diantaranya adalah : terdakwa belum pernah dipidana, 

terdakwa mangakui dan menyesali perbuatannya, dan juga terdakwa masih 

berusia anak. 

Hal-hal yang meringankan perbuatan pidana Menurut Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasam yang meringankan pidana adalah : 

a. Percobaan (Pasal 53 ayat (2) dan (3) b. Membantu (medepliplichtighied) (Pasal 

57 ayat (1) dan (2)) c. Belum dewasa (minderjarigheid) (Pasal 47). 

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat 

non yuridis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan 

pidana, terdapat pula hal-hal lain yang juga menjadi dasar pertimbangan hakim di 

dalam menjatuhkan putusannya, terutama terkait dengan berat ringannya pidana 
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yang akan dijatuhkan, yakni sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 55 pada 

Bab III Buku I Rancangan KUHP Baru yang khusus menagtur mengenai pedoman 

pemidanaan, yang bunyinya sebagai berikut Ayat (1) Dalam Pemidanaan wajib 

mempertimbangkan; 

1) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana 

2) Sikap batin pembuat tindak pidana 

3) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana 

4) Cara melakukan tindak pidana 

5) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana 

6) Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana 

7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana 

8) Pengaruh tindak pidana terhadap korban / keluarga korban 

9) Pemaafan dari korban dan / atau keluarganya; dan / atau 

10) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan 

Mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan 

berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan juga telah diatur di dalam Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009, khususnya Pasal 8 ayat (2).
13

 

Terkait dengan beratnya ringannya suatu pidana yang dijatuhkan oleh 

hakim, J.E. Sahetapy mengatakan : Patutlah diingat bahwa masalah berat atau 

takaran pidana sangat erat bertautan dengan konsep penilaian yang hendak 

diberikan terhadap kejahatan atau jenis kejahatan yang tertentu. In concrete 

lazimnya takaran atau berat ringannya pidana dikaitkan dengan sikap penjahat 

selama ia diadili. Selain dari itu takran tersebut dipengaruhi juga oleh hal-hal 

lain, seperti apakah ia mempersulit jalannya sidang dan sebagainya. Ada pula 

                                                 
13 Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, yang berbunyi : Dalam mempertimbangkan berat tingannya pidana, hakim wajib 

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. 
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beberapa hal lain yang tampaknya dilupakan, seperti realitas kehidupan sosial, 

sepak terjang hidupnya, sifat, bentuk dan cara kejahatan yang dilaksanakannya 

serta juga bagaimana skala nilai-nilai sosial masyarakat yang bersangkutan.
14

 

Berdasarkan pendapat J. E. Sahetapy di atas, dapat diketahui bahwasanya 

untuk menentukan berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim 

terhadap seorang pelaku kejahatan maka hal itu sangat berkaitan dengan sikap dari 

pelaku kejahatan tersebut selama manjalani proses persidangan. Seperti misalnya 

apabila selama persidangan si pelaku mempersulit persidangan dengan cara 

memberikan keterangan yang berbelit belit dan kadang tidak mengakui 

perbuatannya, maka hakim bisa saja menjatuhkan pidana yang berat kepada 

pelaku kejahatan tersebut. 

Dalam hal ini Penulis mengkritik  alasan meringankan yang dibacakan 

majelis hakim pengadilan tipikor kepada Juliari P Batubara terlalu mengada-

ngada. Kenapa, majelis hakim justru menyebutkan Juliari telah dicerca, dimaki, 

dan dihina oleh masyarakat. “Ekspresi semacam itu merupakan hal wajar, terlebih 

mengingat dampak yang terjadi akibat praktik korupsi Juliari. Jika kita 

Bayangkan, praktik suap menyuap itu dilakukan secara sadar oleh Juliari di 

tengah kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat ambruk karena pandemi 

Covid-19,” Cercaan, makian, dan hinaan kepada Juliari tidak sebanding dengan 

penderitaan yang dirasakan masyarakat karena kesulitan mendapatkan bansos 

akibat ulah mantan Mensos ini. 

Pandapat Penulis Dari putusan ini masyarakat kemudian dapat melihat 

bahwa proses penegakan hukum belum sepenuhnya berpihak kepada korban 

kejahatan dalam hal ini masyarakat. 

                                                 
14 J.E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Malang: 

Setara Press, 2009, hal. 180. 
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Adapun yang mendasari kritikan penulis terhadap Majelis Hakim, bahwa 

dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, seharusnya tidak semata-mata 

bertumpu, pada pertimbangan aspek yuridis (legal formal) saja, melainkan juga 

mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan 

pidana. Selain itu penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus memperhatikan 

segala aspek pemidanaan yang integral berorientasi kepada moral justice, social 

justice dan legal justice, sebagai wujud pertanggung jawaban Majelis Hakim 

kepada masyarakat, Negara dan Bangsa serta terutama berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. 

4. Efektifitas Putusan 

Korupsi adalah tindak pidana yang memiliki andil besar terhadap 

terhambatnya pencapaian tujuan bernegara, sehingga membuat seluruh sumber 

daya yang dimiliki Indonesia tidak berbanding lurus dengan nasib masyarakat. 

Berkaitan dengan ini, maka salah satu cara agar rakyat dapat hidup sejahtera 

adalah melalui penanggulangan korupsi yang menjadi awal penyelesaian berbagai 

krisis di Indonesia.
15

 

W.P.J. Pompe menegaskan bahwa titik berat hukum pidana dalam 

perkembangannya saat ini adalah kepentingan umum atau kepentingan 

masyarakat.
16

 

Bahwa bentuk efektifitas putusan pemidanaan maksimal bagi pelaku 

tindak pidana korupsi untuk memberikan efek jera kepada para koruptor adalah 

dengan memberikan pidana terberat yaitu pidana mati bagi para koruptor. Sebab 

koruptor telah mengambil uang rakyat. Uang rakyat yang dikorupsi tersebut 

                                                 
15 Arya Maheka, Mengenali dan Memberantas Korupsi, (Jakarta: Komisi Pemberantasan 

Korupsi, 2006), hlm. 4 

16 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 

37 
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sebenarnya bisa diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama 

untuk akses kesehatan dan pendidikan, sehingga kemiskinan dapat ditanggulangi. 

Karna dalam Korupsi yang dilakukan Juliari Peter Batubara Korban yang 

paling merasakan adalah masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan dari 

pemerintah tapi di korupsi oleh Juliari 

Seharusnya Caciaan,hinaan yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

putusannya yang meringgankan hukuman juliari adalah tidak sesuai karna wajar 

memberikan caciaan sebab masyarakat adalah jadi korban dari kasus Juliari 

Seharusnya hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat lebih analasis lagi 

bahwa masyarakat yang menjadi korban disisni dan harusnya Pertimbangan inilah 

yang harus memberat juliari dalam putusannya. 

Sebab untuk melihat efektifitas putusan adalah hukum yang terberat bagi 

pelaku korupsi dan putusan terberat juga sebagai pesan bagi mereka yang 

melakukan korupsi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Putusan Hakim Tipikor Memberikan Efek Jera Terhadap Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi D Indonesia: 

Berdasarkan Fenomena Fakta yang Terjadi Bahwa Keputusan Hakim 

Masih Jauh efek dalm memberikan pesan sanksi berat bagi tindak pidana 

korupsi, karna korupsi ada penyakit membuat negara rugi dan masyarakat 

mengalami kemiskinan. Jika ingin tercapainya atau efektif Putusan yang 

tercapai Kenapa Tidak menggunakan sanksi pidana mati bagi si pelaku, 

mengapa demikian, karna korupsi adalah penyakit kronis bagi bangsa ini 

2. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 

PN Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada mantan 

Menteri Sosial Juliari P Batubara terkait tindak pidana korupsi pengadaan 

paket bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di wilayah 

Jabodetabek tahun 2020 Tidak tepat Hakim tidak memberikan hukuman 

maksimal. Padahal perbuatan Juliari sangat serius dan dilakukan dalam 

kondisi bencana. semestinya Juliari bisa dihukum lebih tinggi dari vonis 

sebagai pasal yang dikenakan. Juliari dinilai bersalah melanggar Pasal 12 

huruf b juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal 12 b memuat 

hukuman maksimal seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Hakim tidak 

menggunakan kesempatan yang diberikan Pasal 12 b UU Tipikor. 
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B. IMPLIKASI PENELITIAN 

Implikasi dari penelitian ini atau pengkajian ini, yakni memberikan 

kesadaran bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar bisa, bahkan 

membuat negara rugi dan kemiskinan bagi masyarakat. 

Dalam kasus suap Juliari kita dapat belajar bahwa putusan terhadapnya 

bahwa masih belum menyentuh keadilan dan bahkan tidak menyentuh 

kemanusiaan, sebab kasus korupsi di lakukan pada Bencana Virus Covid-19 dan 

yang merasakan dampaknya itu masyarakat Indonesia. 

C. SARAN 

Untuk ke depan diperlukan pengaturan yang memuat ancama pidana mati 

terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi 

pada saat bencana, baik bencana alam maupun non alam, sehingga, terciptanya 

kepastian hukum”. 
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