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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. 

Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah 

penyalinan huruf-huruf Arab dengn huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya. 

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam 

lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan 

sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini 

mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan 

bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., 

masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987. 

A. Konsonan 

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin 

sebagai berikut : 

  k : ك   ḍ : ض   d : د   a : ا 

 l : ل   ṭ : ط   ż : ذ   b : ب

 m : م   ẓ : ظ   r : ر   t : ت

ṡ : ث  n : ن   ‘ : ع   z : ز   

 w : و   g : غ   s : س   j : ج

 h : ه   f : ف     sy : ش   ḥ : ح

 y : ي   q : ق   ṣ : ص   kh : خ

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap 



 
 

x 
 

Contoh : 

مَة  muqaddimah =  مُقَد ِّ

يْنَةُ  رَةُ  المدِّ المُنَوَّ    = al-madinah al-munawwarah 

C. Vokal 

1. Vokal Tunggal 

Fathah َـ ditulis a  contoh  َقرََأ 

Kasrah ِـ ditulis i contoh مَ   رَحِّ   

Dammah ُـ ditulis u contoh    ُكتُب   

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap  ”ditulis “ai (fathah dan ya) ـَيْ

Contoh :   زَيْنَب = zainab  َكَيْف = kaifa 

Vokal rangkap ْـَو (fathah dan waw) ditulis “au” 

Contoh :  َحَوْل = ḥaula   َقَوْل = qaula 

D. Vokal Panjang 

 qāmā = قاَمَا : ditulis ā contoh (fatḥah) ـَا

يْم : ditulis ī contoh (kasrah) ـِى  rahīm =رَحِّ

 ulūm‘ =علُوُْم : ditulis ū contoh (dammah) وـُ

E. Ta Marbūṭah 

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/ 

Contoh :  ُمَة مَكَّة  Makkah al-Mukarramah =  المكَرَّ

يْعَة   يَة الشَّرِّ سْلََمِّ الإِّ = al-Syarī’ah al-Islamiyah   

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/ 

يَّة الحُكُوْمَةُ  سْلََمِّ الإِّ   = al-ḥukūmatul-islāmiyyah 
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المُتوََاتِّرَة السنَُّةُ    = al-sunnatul-mutawātirah  

F. Hamzaḥ 

Huruf Hamzah (ء ) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh 

tanda apostrof (‘) 

Contoh : إيمان    = īmān, bukan ‘īmān 

ة إِّت ِّحَادُ  الأمَُّ   = ittihād al-ummah, bukan ‘ittihād al-‘ummah 

G. Lafẓu’ Jalālah  

Lafẓu’ Jalālah (kata الله ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa 

hamzah. 

Contoh : عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh  

 ditulis: Jārullāh جار الله

H. Kata Sandang “al-“  

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “-al” baik pada kata yang dimulai dengan 

huruf qamariah maupun syamsiah 

Contoh: المُقَدَّسَة الأمَاكِّن   = al-amākin al-muqaddasah 

ياَسة = يَة الس ِّ الشَّرْعِّ  al-siyāsah al-syar’iyyah 

b. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, 

meskipun merupakan nama diri. 

Contoh:  ْي  al-Māwardī = الماوَرْدِّ

الأزَْهَرُ    = al-Azhar 

 al-Manṣūrah = المَنْصُوْرَة

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis 

dengan huruf kafital. 
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Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu 

   Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm 

Singkatan : 

swt  = Subḥānahū wa ta’ālā 

saw  = Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

ra.  = Radiyallāhu ‘anhu 

Q.S. …/ …:4 = Qur’an, Surah ….. ayat 4 

UU  = Undang-Undang 

M.  = Masehi 

H.  = Hijriah 

SM.  = Sebelum Masehi 

t.p.  = Tanpa penerbit 

t.t.p  = Tanpa tempat penerbit 

t. Cet  = Tanpa cetakan 

Cet.  = Cetakan 

t.th.  = Tanpa tahun 

h.  = Halaman 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Harianto 

NIM  : 80100218010 

Judul  : Nilai Keadilan dalam Putusan Peradilan Adat dan Peradilan  

 Umum di Papua 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui subtansi keadilan dalam putusan 

peradilan adat dan pengadilan negeri di Papua, untuk mengetahui mekanisme 

pemberian putusan peradilan adat dan pengadilan negeri Papua sehingga 

memenuhi nilai keadilan serta untuk mengetahui tanggapan masyarakat Papua 

terhadap putusan peradilan adat dan pengadilan negeri Papua.  

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) dengan penulis 

menggunakan pendekatan yuridis. Lebih spesifik, pendekatan yuridis yang penulis 

gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis 

adalah penelitian hukum yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh 

pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung terjun ke masyarakat atau ke 

objek penelitian. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang 

diperoleh dari lokasi penelitian atau tempat dilakukannya penelitian. Selanjutnya 

metode pengumpulan pengumpulan data dengan Studi Dokumen (dokumentasi), 

Wawancara (interview) dan Pengamatan (observasi).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam yang diterapkan di 

peradilan adat wilayah Mamta, Papua adalah keadilan korektif yakni keadilan 

yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan dengan bentuk putusan 

berupa ganti rugi. Sementara untuk Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura sebagai 

manifestasi peradilan umum di Papua, keadilan yang diberikan adalah bernilai 

keadilan subtantif dan prosedural; Mekanisme pemberian putusan peradilan adat 

terbilang lebih sederhana dari mekanisme yang ada di peradilan umum. Pada 

peradilan adat, perkara cukup diajukan ke hakim adat, setelah itu hakim adat atau 

ondoafi melalui juru bicaranya akan meminta para pihak dihadirkan beserta bukti 

dan saksi. Pada tahap akhir ondoafi dan para tokoh adat akan bermusyawarah 

untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah; dan Masyarakat Papua 

khususnya wilayah adat Mamta menilai bahwa peradilan adat lebih mampu 

memberikan keadilan daripada peradilan umum. Implikasi penelitian, diharapkan 

unsur-unsur peradilan yang ada di wilayah Mamta Papua, tetap aktif dalam 

memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum kepada seluruh 

masyarakat Mamta; Diharapkan kepada seluruh masyarakat Mamta di Papua, 

tetap mendukung eksistensi peradilan adat yang ada di wilayah Mamta Papua. 

Diharapkan kerukunan yang selama ini dibina oleh masyarakat adat di wilayah 

Mamta bekerja sama dengan lembaga peradilan adatnya tetap terus dijaga.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulan dan 

terbentang dari sabang sampai merauke, dari pulau Miangas sampai pulau Rote. 

Tercatat sekitar 17.000 pulau. Ribuan pulau tersebut dihuni berbagai masyarakat 

yang berasal dari suku berbeda-beda. Keberagaman suku dalam menjalani 

kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun termasuk dalam hal kebiasan yang 

memiliki sanksi hukum terhadapnya. 

Indonesia sebagai Negara kepulauana juga dikenal sebagai Negara hukum. 

Konsekuensi sebagai Negara hukum, maka diharapkan kepentingan manusia di 

bumi Indonesia diayomi berdasarkan hukum. Untuk itu, hukum ditetapkan 

sebagai pranata terhadap hak dan kewajiban anggota masyarakat serta keharusan 

untuk menaatinya. Jika ketaatan pada hukum ini hanya dipasrahkan pada kemauan 

bebas manusia sepenuhnya, maka tujuan kaidah hukum akan sulit dicapai.1 

Demi mengawal tercapainya tujuan hukum, maka hukum itu sendiri perlu 

diiringi dengan sanksi untuk mempengaruhi dan memaksa anggota masyarakat 

untuk taat pada hukum agar individu saling menghargai satu sama lain. 

Pemaksaan ketaatan akan kewajiban hukum ini, sebagai konsekuensi dari sebuah 

Negara yang berlandaskan pada hukum. 

                                                             

1Lukman Santoso, Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum 

Indonesia Pasca Reformasi (Ponorogo: IAIN Po Press, 2016), h. 7.  
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Sebagai sebuah Negara yang berdasarkan hukum, Indonesia mempunyai 

kewajiban untuk memberikan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia lewat 

lembaga peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman. Sebagaimana 

dinyatakan dalam pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia bahwa: kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.2 

Menegakkan hukum dan keadilan juga merupakan bagian dari perintah 

pencipta kepada yang dicipta. Beberapa firman Allah swt dalam al-Quran, seperti 

dalam surah Shad/ 38: 26, Allah swt berfirman: 

   

    

   

   

      

    

    

   

   

Terjemahnya: 

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 

muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan 

adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 

menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat 

darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 

melupakan hari perhitungan.3 

Allah swt juga berfirman dalam surah al-Maidah/ 5: 42: 

…    

    

                                                             
2Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Pasal  24 ayat 1. 

3Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: PT. Sygma Examedia 

Arkanleema, 2009), h. 454.  
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Terjemahnya: 

dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara 

itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang adil.4 

Kedua ayat di atas, dalam tatanan agama Islam menjadi dasar yuridis 

keberadaan lembaga peradilan. Sementara menegakkan keadilan dalam hadis Nabi 

saw mendapatkan pujian dengan redaksi kalimat sebagai berikut:  

ثَنَا سُفْيَ نُمَيْرٍ قَ  ابْنُ بٍ وَ حَدَّثنََا أبَُو بَكْرِ بْنُ أبَِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْ  انُ بْنُ الُوا حَدَّ
 بْنِ عَمْرٍو  عَبْدِ اللَِّّ سٍ عَنْ أوَْ  ابْنَ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُيَيْنةََ عَنْ عَمْرٍو يَعْنيِ 

ُ ى قاَلَ ابْنُ نمَُيْرٍ وَأبَُو بَكْرٍ يَبْلغُُ بِهِ النَّبيَِّ صَلَّ  مَ وَفِي حَدِيثِ زُ عَلَيْهِ وَ  اللَّّ هَيْرٍ سَلَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِ  ِ صَلَّى اللَّّ ِ عَلَى مَنَابِ سِطِينَ عِنْ لْمُقْ ا نَّ قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّّ رَ مِنْ دَ اللَّّ

حْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتاَ يَدَيْهِ  لُونَ فِي حُكْمِهِمْ ذِينَ يَعْدِ نٌ الَّ مِييَ نوُرٍ عَنْ يَمِينِ الرَّ
 وَأهَْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair 

bin Harb dan Ibnu Numair mereka berkata; telah menceritakan kepada 

kami Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amru -yaitu Ibnu Dinar- dari 'Amru bin 

Aus dari Abdullah bin 'Amru, -dan Ibnu Numair dan Abu Bakar 

mengatakan sesuatu yang sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam, dan dalam haditsnya Zuhair- dia berkata, "Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang yang berlaku adil 

berada di sisi Allah di atas mimbar (panggung) yang terbuat dari cahaya, 

di sebelah kanan Ar Rahman 'azza wajalla -sedangkan kedua tangan 

Allah adalah kanan semua-, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam 

hukum, adil dalam keluarga dan adil dalam melaksanakan tugas yang di 

bebankan kepada mereka." 5 

Hadis di atas menerangkan bahwa Nabi saw menjamin orang-orang yang 

berlaku adil akan berada di sisi Allah swt. 

                                                             
4Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 115.  

5Abu Abdurrahman bin Syuaib bin Ali an-Nasa’I, Sunan an-Nasa’I al-Musamma al-

Mujtaba (Beirut: Darul Hadis, 1889), h. 235.  
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Lebih lanjut dalam pasal 24 ayat 2 disebutkan berbagai macam lembaga 

peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung yang fungsinya seputar kekuasaan 

kehakiman yang bertujuan menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga lembaga 

yang dimaksud sebagaimana dalam redaksi pasal 24 ayat 2 yang menyatakan: 

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan badan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 

tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.6 

Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia di atas, 

memberikan informasi bahwa lembaga peradilan yang diberi wewenang secara 

sah untuk menyelenggarakan tugas-tugas kekuasaan kehakiman terdiri dari: 

1. Lembaga peradilan umum; 

2. Lembaga peradilan agama; 

3. Lembaga peradilan tata usaha Negara; 

4. Lembaga peradilan militer. 

Lembaga-lembaga peradilan di atas memikul tanggungjawab yang begitu 

besar. Karena lembaga-lembaga peradilan tersebut diberi tugas untuk 

menyelesaikan berbagai macam permasalahan hukum yang pada akhirnya 

diharapkan mampu memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. Dalam 

mewujudkan hal tersebut, lembaga peradilan di Indonesia dibekali dengan 

mekanisme peradilan. Mekanisme inilah yang disebut dengan hukum acara, 

                                                             

6Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Pasal  24 ayat 1. 
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sehingga lahirlah istilah, hukum acara peradilan umum, hukum acara peradilan 

agama, hukum acara tata usaha Negara dan hukum acara peradilan militer. 

Selain diberi bekal berupa mekanisme peradilan, lembaga-lembaga 

peradilan di atas, memiliki dasar hukum sendiri, sebagai landasan akan 

eksistensinya. Seperti peradilan umum diatur dalam Undang-undang Nomor 2 

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo 

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009. Begitu pula peradilan agama di atur 

dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.7 

Peradilan Militer diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer. Serta peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo 

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.8 

Di sisi lain, Indonesia sebagai sebuah Negara hukum mengenal istilah 

peradilan adat. Dimana peradilan adat ini berdiri seiring dengan berdirinya 

komunitas hukum adat. Sejauh ini komunis adat masih mempercayai mekanisme 

peradilan secara adat untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang mereka 

hadapi.  

Sebagai contoh, dalam catatan sejarah di wilayah Minangkabau dikenal 

istilah dubalang, dalam beberapa kasus, dubalang berwenang untuk mengusir 

penduduk dari tanah minang. Pengusiran ini biasanya dilakukan terhadap 

                                                             
7Adi Sulistiyono dan Isharyanto, Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktek 

(Depok: Kencana, 2018), h. 2-3.  

8Adi Sulistiyono dan Isharyanto, Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktek, 

h. 2-3.   
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penduduk yang berulang kali melakukan pelanggaran di tanah minang. Contoh 

lain di Bali dan Lombok seseorang akan diasingkan atau dihukum tutup dalam 

rumahnya (makurung), apabila melanggar peraturan di wilayah tersebut. Salah 

satu peraturan di wilayah Bali dan Lombok, yakni tidak boleh berpoligami. 

Mereka yang berpoligami akan diasingkan dari masyarakat.  

Di dalam wilayah Sulawesi Selatan juga dikenal peradilan secara adat 

yang dilakukan oleh suku Kajang di Bulukumba. Bentuk sanksi yang diberikan 

tergantung pada hasil musyawarah antara para pemangku adat. Bisa jadi sanksinya 

berupa denda, pengusiran dan bisa jadi pula dibebaskan dengan syarat-syarat 

tertentu.  

Selain contoh-contoh yang penulis ungkapkan di atas, sebelum masa 

kemerdekaan, di beberapa wilayah Indonesia juga dikenal istilah hakim desa. 

Tugasnya bukan hanya mendamaikan pihak yang bersilang paham atau 

bersengketa, tetapi memutus segala jenis sengketa tanpa membedakan atau 

memahami masalah perdata, pidana, public dan civil.9 Artinya keberadaan hakim 

desa bukan hanya mendamaikan tetapi juga berhak memberikan sanksi kepada 

pihak yang dianggap bersalah. 

Jauh di wilayah timur Indonesia, hukum adat lengkap dengan mekanisme 

peradilannya masih dijunjung tinggi oleh komunitas hukum adat. Komunitas 

hukum adat yang penulis maksud adalah komunitas hukum adat di Papua. 

Pengakuan akan komunitas hukum adat dalam menyelenggarakan peradilan 

                                                             
9Hedar Laudjeng, Mempertimbangkan Peradilan Adat (Jakarta: Huma, 2003), h. 20.  
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adatnya didasarkan pada Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Peradilan Adat di Papua.  

Kewenangan peradilan adat di Papua adalah menerima dan mengurus 

perkara perdata adat dan perkara pidana adat di antara warga masyarakat adat di 

Papua.10 Pasal ini mewakili konsistensi dari peradilan adat di Papua untuk 

mewujudkan social justice kepada masyarakat di Papau. Namun dalam pasal-pasal 

peraturan daerah tersebut juga menyebutkan bahwa perkara adat yang tidak 

mampu diselesaikan melalui kewenangan peradilan adat, dapat diselesaikan 

melalui mekanisme peradilan Negara.11  

Di satu sisi pasal-pasal di atas menggambarkan adanya kerja sama antara 

peradilan adat di Papua dengan peradilan Negara. Namun di sisi lain pasal-pasal 

tersebut menggambarkan pula adanya rasa pesimis terhadap kompetensi dan 

mekanisme dari peradilan adat itu sendiri dalam mewujudkan social justice 

terhadap perkara yang diajukan kepadanya. 

Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan 

Adat di Papua, pasal 1 ayat 23 menyatakan bahwa: hakim adat dalah pemimpin 

dari suatu masyarakat hukum adat tertentu atau anggota masyarakat hukum adat 

tertentu yang dipilih sesuai aturan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. 

Hukum adat yang bersangkutan untuk mengurus sengketa perdata dan atau 

perkara pidana adat. 

                                                             
10Republik Indonesia,  Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Peradilan Adat di Papua, Pasal 8 ayat 1. 

11Republik Indonesia,  Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 8 

ayat 3.  
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Pasal ini sebagai bukti pengakuan Negara terhadap kompetensi hakim atau 

ketua adat di Papua dalam mengatasi sengketa di wilayah adatnya. Pengakuan ini 

bisa dipastikan cukup beralasan, mengingat ketua adat atau hakim adat di wilayah 

Papua merupakan bagian dari masyakarat hukum adat dan dipilih oleh masyarakat 

karena pengetahuan dan pengalamannya dalam persekutuan masyarakat hukum 

adat.  

Berbeda dengan defenisi hakim dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 ayat 5 yang menyatakan bahwa: 

hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan 

yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 

Negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan 

peradilan tersebut.12 

Pasal di atas tidak menginformasikan apa-apa, selain informasi bahwa 

hakim adalah sebuah jabatan dengan klasifikasi yang berbeda-beda. Ada yang 

berada pada lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara. 

Selain itu seorang hakim dipilih melalui prosedur penilaian seputar akademik 

terkait dengan masalah hukum. Setelah dinyatakan berhasil melewati prosedur 

tersebut, hakim akan ditempatkan di berbagai wilayah Indonesia untuk menjadi 

juru adil terhadap masalah-masalah yang ada di wilayah penempatan masing-

masing. 

                                                             
12Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Pasal 1 ayat 5.  
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Tidak begitu sulit untuk memberikan kesimpulan bahwa kesulitan besar 

akan dialami oleh seorang hakim yang seumur hidupnya dihabiskan di suatu 

wilayah atau daerah, lantas diberi amanah untuk menjadi juru adil di wilayah yang 

lain. Sebagai contoh, seorang yang lahir, tumbuh dan berkembang di wilayah 

Sleman, kemudian menjadi hakim di wilayah dengan komunitas hukum adat 

terbesar yakni di Papua.  

Dengan adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua, sudah cukup untuk menggeser 

keberadaan dan kewenangan lembaga peradilan selain peradilan adat untuk 

memberikan social justice bagi masyarakat di wilayah Papua.  

Hanya saja mekanisme peradilan adat di Papua masih kurang terekspos, 

sehingga eksistensi peradilan adat di Papua masih kurang diketahui oleh 

masyarakat luar. Maka dari itu, tulisan ini pada intinya bertujuan utama untuk 

memunculkan peradilan adat di Papua agar diketahui oleh masyarakat luar. 

Tulisan ini berjudul “Nilai Keadilan Dalam Putusan Peradilan Adat Dan 

Peradilan Umum Di Papua”. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam tesis ini adalah: 

a. Nilai keadilan dalam putusan peradilan adat di Papua; 

b. Putusan peradilan adat di Papua; 
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c. Putusan peradilan umum di Papua. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus dalam penelitian ini meliputi: 

a. Nilai keadilan adalah subtansi yang terkandung dalam putusan hakim atau 

hakim adat setelah menerima dan memeriksa suatu perkara yang diajukan 

kepadanya.  

b. Putusan peradilan adat adalah kesimpulan hukum yang diberikan ketua adat 

setelah menerima dan memeriksa perkara yang diajukan oleh masyarakat adat 

kepadanya, dalam hal ini ketua adat yang dimaksud adalah ketua adat di 

wilayah Mamta, Papua. 

c. Putusan peradilan umum adalah kesimpulan hukum yang diberikan oleh 

hakim setelah menerima dan memeriksa perkara yang diajukan kepadanya. 

Peradilan umum yang dimaksud pada bagian ini adalah peradilan umum di 

Papua. 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang masalah, 

yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui 

penelitian.13 Masalah yang dipilih kemudian dirumuskan dalam bentuk-bentuk 

pertanyaan-pertanyaan penelitian.14 

                                                             
13H. Ishad, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi 

(Bandung: Alfabeta, 2017), h. 81. 

14H. Nana Sudjana dan H. Awal Kusumah, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi 

(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 37.  
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Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka pokok 

masalah yang diangkat yakni bagaimanakah nilai keadilan dalam putusan 

Peradilan Adat dan Peradilan Umum di Papua. Masalah pokok ini kemudian 

diturunkan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah subtansi keadilan dalam putusan peradilan adat dan 

pengadilan negeri di Papua? 

2. Bagaimana mekanisme pemberian putusan peradilan adat dan pengadilan 

negeri Papua sehingga memenuhi nilai keadilan? 

3. Bagaimanakah tanggapan masyarakat Papua terhadap putusan peradilan 

adat dan pengadilan negeri Papua?  

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka berisi karya-karya ilmiah dengan segala bentuk 

perkembangan pemikiran atau hasil penelitian terbaru terkait dengan masalah 

yang diangkat.15 Pada bagian kajian pustaka ini penulis juga akan mengungkapkan 

perbedaan antara karya-karya ilmiah yang telah ada dengan penelitian yang 

penulis lakukan, sehingga akan nampak orisinalitas pada penelitian yang akan 

penulis lakukan. 

Adapun beberapa karya ilmiah yang penulis maksud, sebagai berikut: 

1. Buku yang ditulis oleh Gemala Dewi, berjudul “Hukum Adat di 

Indonesia”, 2021. Buku ini memberikan gambaran mengenai hukum adat 

dalam sistem hukum di Indonesia, pengertian dan landasan hukum adat, 

                                                             
15H. Ishad, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi 

(Bandung: Alfabeta, 2017), h. 38.  
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pembidangan, wilayah hukum adat dan pengendalian social, sejarah dan 

teori hukum adat, persekutuan masyarakat di Indonesia sampai pada 

hukum adat dan pembangunan nasional. Pada intinya buku ini berupaya 

memberitahukan fakta bahwa hukum adat menjadi salah satu unsur 

pembentuk hukum nasional di Indonesia. Sementara penulis dalam 

penelitian sendiri, boleh dikatakan berupaya melanjutkan isi dari buku ini, 

dimana penulis berupaya menginformasikan fakta bahwa salah wilayah di 

Indonesia Timur yakni provinsi Papua merupakan salah satu wilayah yang 

masih menjaga hukum adat itu tetap berjalan sesuai dengan kehendak 

masyarakat di sana. 

2. Buku yang ditulis oleh Sri Warjiyati, berjudul “Ilmu Hukum Adat”, t.th. 

sri Warjiyati dalam tulisannya memaparkan seputar adat dan hukum adat, 

mulai dari etimologi sampai pada kekuatan materil hukum adat. Selain itu 

Sri Warjiyati juga menambahkan pembahasan seputar tanah, hukum 

perkawinan dan hukum waris, yang kemudian ditinjau dari kacamata 

hukum adat. Sementara penulis dalam penelitian sendiri, berupaya 

mengupas atau membahas hukum adat lebih spesifik. Spesifikasi yang 

penulis maksud adalah dalam hal objek penelitian, dimana penulis 

mengangkat hukum adat di provinsi papua sebagai objek penelitian. 

3. Buku yang ditulis oleh Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail 

dan Melanie Pita Lestari, berjudul “Buku Ajar Hukum Adat”, 2021. Sesuai 

dengan namanya, isi buku ini terdiri dari berbagai macam materi seputar 

hukum adat, mulai dari pengertian, sejarah, sifat, struktur masyarakat 
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dalam organisasi hukum adat, hukum perkawinan adat, hukum harta 

perkawinan adat, hukum waris adat, hukum tanah adat, hukum hutang 

piutang, hukum perjanjian adat, delik adat dan peradilan hukum adat. 

Materi-materi ini dituliskan dengan menekankan pada ranah teoretis. 

Sementara penulis dalam penelitian sendiri, berupaya memberikan 

gambaran secara praktis mengenai realita hukum adat yang ada di Provinsi 

Papua. 

4. Buku yang ditulis oleh Zuhraini, berjudul “Kesatuan Masyarakat Hukum 

Adat dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia”, 2014. Buku ini berisi 

gagasan tentang keniscayaan hukum adat dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Secara sistematika penulisannya, buku ini membahas 

mengenai kesatuan masyarakat hukum adat, kekuasaan kesatuan 

masyarakat hukum adat dalam politik hukum di Indonesia dan reeksistensi 

kesatuan masyarakat hukum adat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sementara penulis dalam penelitian sendiri berupaya mengungkap secara 

spesifik kesatuan masyarakat hukum adat yang di Papua dari sisi peradilan 

terhadap sengketa yang terjadi antara warga kesatuan masyarakat hukum 

adat maupun antara orang lain dan warga kesatuan masyarakat hukum ada 

di Papua. 

5. Buku yang ditulis oleh Muhammad Jamin, yang berujudul “Peradilan 

Adat”, 2014. Buku ini mengawali pembahasannya dengan teori Negara 

kesatuan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hakikat 

peradilan adat, pergeseran pollitik mengenai hukum adat serta pengakuan 
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hukum adat. Sementara penulis dalam penelitian sendiri juga berupaya 

membahasa seputar hukum adat, pengakuannya dan dinamika politik 

hukumnya, serta melihat perbandingan antara peradilan adat dengan 

peradilan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Buku yang ditulis oleh Myrna A. Safitri dan Luluk Uliyah, yang berjudul 

“Adat Ditangan Pemerintah Daerah”, 2015. Buku ini memberikan 

penjelasan mengenai siapa saja yang dimaksud dengan masyarakat hukum 

adat, kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah terkait dengan 

hukum adat, serta membahas pula mengenai produk hukum daerah untuk 

pengakuan masyarakat hukum adat. Sementara penulis dalam penelitian 

sendiri, berupaya mengungkap wujud peradilan adat, meskipun dalam 

beberapa bagian akan mengutip dari buku tersebut di atas. 

7. Buku yang ditulis oleh Yuli, yang berjudul “Buku Ajar Hukum Adat”, 

2016. Buku ini berbicara mengenai adat dan hukum adat, struktur 

masyarakat hukum adat dan organisasi hukum adat, hukum adat pribadi, 

hukum perkawinan adat, hukum tanah, hukum waris adat, delik adat dan 

peradilan hukum adat. Pada intinya pembahasan dalam buku ini 

membahas mengenai adat dan hukum adat dengan objek penelitian di 

Aceh, sementara penulis dalam penelitian sendiri berupaya membahas 

mengenai adat dan hukum adat serta peradilan adat secara praktis dengan 

objek penelitian di Papua. 

8. Buku yang ditulis oleh Supardin yang berjudul “Fikih Peradilan Agama di 

Indonesia”, 2020. Buku ini berbicara seputar Hukum Islam di Indonesia 
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dan eksistensi peradilan agama di Indonesia. Tulisan penulis dengan buku 

ini sama-sama membahas persoalan peradilan, hanya yang membedakan, 

buku di atas membicarakan peradilan secara spesifik tentang peradilan 

agama, sementara penulis berupaya mengkaji tentang peradilan umum dan 

peradilan adat yang adat di wilayah Papua.   

9. Tesis yang ditulis oleh Nur Qonitar Syamsul, yang berjudul “Eksistensi 

Penyelesaian Sengketa Secara Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum 

Adat Ammatoa Kajang”, 2020. Nur Qonitar Syamsul dalam karya tulisnya 

menjelaskan mengenai sejauhmana eksistensi penyelesaian sengketa tanah 

secara adat di masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang serta kekuatan 

hasil keputusan yang diputuskan dalam penyelesaian sengketa secara adat 

di masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang. Sementara penulis dalam 

penelitian sendiri, berupaya mengungkap secara garis besar keberadaan 

peradilan adat dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam lingkungan 

adat papua. Masalah yang dimaksud bukan hanya seputar sengketa tanah 

yang sifatnya mengarah ke perdata semata, tapi juga berkaitan masalah 

lain yang ada kaitannya dengan pidana. 

10. Tesis yang ditulis oleh Dionisius Vox Dei Paron Helan, yang berjudul 

“Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Kearifan Lokal 

Masyarakat Papua di Wilayah Hukum Polres Mimika”, 2021. Tesis ini 

menjabarkan terlebih dahulu mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya 

tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Mimika, setelah itu 

pembahasan dilanjutkan dengan menjelaskan mengenai mekanisme 
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penyelesaian tindak pidana dengan sistem peradilan adat dengan 

melibatkan pimpinan suku yang bijaksana dan dihormati untuk 

mendapatkan keadilan. Sementara penulis dalam penelitian sendiri sejak 

awal akan membahas mengenai mekanisme peradilan adat di Papua 

kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, setelah itu 

penulis mengkomparasi mekanisme peradilan secara adat dengan peradilan 

yang ada di Indonesia (selain peradilan adat). 

11. Jurnal yang ditulis oleh Rantau Isnur Eka dan Dodo, yang berjudul 

“Eksistensi Peradilan Adat pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia 

dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, 2021. Penulis 

jurnal tersebut berupaya menampakkan karakteristik dan nilai-nilai hukum 

adat, eksistensi peradilan adat dalam sistem hukum di Indonesia dan 

penerapan hukum adat pada lembaga peradilan adat dan pengaruhnya bagi 

pembaharuan hukum pidana nasional. Sementara penulis dalam penelitian 

sendiri berupaya menyajikan fakta-fakta terkait dengan peradilan adat di 

Papua serta secara jujur menilai rasa keadilan yang diberikan kepada 

masyarakat adat papua. 

12. Jurnal yang ditulis oleh Resty Gloria Pasomba, Andi Suriyaman Mustari 

Pide dan Kahar Lahae, yang berjudul “Implikasi Hukum Terhadap 

Pranata Pangngiuran Menurut Hukum Adat Toraja”, 2021. Penulis jurnal 

ini berupaya menampakkan ke permukaan salah satu pranata adat di 

wilayah Toraja, yakni Pangngiuran. Dalam pembahasannya, penulis jurnal 

ini ingin mengetahui eksistensi pelaksanaan pengngiuran dalam hukum 
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adat Toraja dan konsekuensi terhadap ahli waris dalam menerima atau 

menolak melaksanakan pangngiuran dalam sistem hukum adat waris adat 

Toraja. Sementara penulis dalam penelitian sendiri, juga berupaya 

menampakkan eksistensi pranata adat di salah satu wilayah di Indonesia 

Timur, dimana pranata adat ini menjadi salah satu jalan menyelesaikan 

silang paham dalam hal perdata dan pidana adat.  

Dari berbagai macam jenis karya ilmiah yang telah penulis ungkapkan di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan belum 

pernah diteliti oleh peneliti-peneliti lainnya dalam bentuk karya ilmiah apa pun. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui subtansi keadilan dalam putusan peradilan adat dan 

pengadilan negeri di Papua. 

b. Untuk mengetahui mekanisme pemberian putusan peradilan adat dan 

pengadilan negeri Papua sehingga memenuhi nilai keadilan. 

c. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat Papua terhadap putusan peradilan 

adat dan pengadilan negeri Papua. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Kegunaan akademis 
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1) Teruntuk para akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan 

sebagai acuan atau teori dasar apabila hendak melakukan penelitian yang 

serupa. 

2) Teruntuk masyarakat, diharapkan penelitian ini mampu memberikan 

bayangan dan pemahaman terkait dengan hukum adat yang ada di Papua 

b. Kegunaan praktis 

1) Teruntuk pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait masyarakat hukum adat 

yang di Papua. 

2) Teruntuk masyarakat umum lainnya, diharapkan penelitian ini dapat 

menjadi dasar dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, terutama 

dalam lingkungan masyarakat di Papua. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Umum tentang Nilai Keadilan 

1. Etimologi dan Terminologi Keadilan 

Kata keadilan berasal dari bahasa Arab al-‘adl yang berarti keadaan yang 

terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus.16 Keadilan 

berasal dari kata kerja ‘adala yang berarti pertama, meluruskan atau duduk lurus, 

mengamandemenkan atau merubah. Kedua, melarikan diri, berangkat atau 

mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain yang benar. Ketiga, sama 

atau sepadan atau menyamakan. Keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, 

sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.17 

Kata ‘keadilan’ dalam bahasa Inggris adalah ‘justice’ yang berasal dari 

bahasa latin ‘justisia’. Kata ‘justice’ memiliki tiga macam makna yang berbeda 

yaitu; 

a. Secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair; 

b. Sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang 

menentukan hak dan ganjaran atau hukuman, dan  

c. Sebagai orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan 

sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan. Kata ‘adil’ dalam bahasa 

Indonesia dan dalam bahasa Arab al- ‘adl’ yang artinya sesuatu yang baik,

                                                             
16Harun Nasution, Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran, (Bandung : Mizan, 1995), 

h. 61. 
17Majid Khaddury, Teologi Keadilan Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 

h. 8. 
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sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat 

dalam mengambil keputusan. 

Pengertian keadilan secara terminologi dalam lingkup dunia pemikiran 

modern dapat dijabarkan dalam beberapa pendapat tokoh di bawah ini: 

a. Menurut Plato, keadilan diproyeksikan pada diri manusia. Sehingga yang 

dikatakan adil adalah orang yang dapat mengendalikan diri dan perasaannya 

dengan akal. 

b. Menurut Socrates, keadilan akan tercipta bila warga negara sudah merasakan 

bahwa pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik. Socrates 

memproyeksikan keadilan pada pemerintahan, sebab pemerintah adalah 

pimpinan pokok yang menentukan dinamika masyarakat. 

c. Menurut Ibnu Taymiyyah, keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap 

anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa 

diminta, tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak, 

mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang 

salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan. 

d. Menurut John Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa 

setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar, 

karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusipolitik, 

ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang. 

e. Menurut Hobbes, keadilan sama dengan hukum positif, maka hukum positif 

menjadi satu-satunya norma untuk menilai apa yang benar dan salah, atau adil 

dan tidak adil. Pemikiran ini kemudian tampak dalam Immanual Kant. 
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Menurutnya, hak atas kebebasan individu pada titik sentral konsepnya tentang 

keadilan. Keadilan akan terjamin apabila warga mengatur perilaku dengan 

berpedoman pada nilai-nilai universal. 

f. Menurut Franz Magnis Suseno keadilan itu menuntut agar semua orang dalam 

situasi yang sama diperlakukan dengan sama. Dalam bidang hukum berarti 

bahwa hukum berlaku umum, hukum diseluruh dunia sama saja dan hukum 

tidak mengenal kekecualian.18  

2. Penggolongan Keadilan 

Menurut Aristoteles, keadilan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 

"keadilan universal" (umum), dan yang kedua disebut "keadilan partikular". 

Keadilan universal adalah keadilan yang terbentuk bersamaan dengan perumusan 

hukum, sedangkan keadilan partikular adalah jenis keadilan yang oleh Aristoteles 

diidentikkan dengan kepatutan (fairness atau equalitas).19 Keadilan partikular 

terdiri dari dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan rektifikatoris. 

Keadilan distributif adalah "keadilan proposional", dan keadilan rektifikatoris atau 

keadilan komutatif adalah "keadilan hubungan antar persona" atau keadilan dalam 

perhubungan hukum.  

Aristoteles tidak menjelaskan secara rinci dan detail (sistematis) apa 

yang yang menjadi dasar dari penggolongan atau pembagian tersebut. Namun 

demikian, secara tersamar Aristoteles telah mencoba menjelaskannya pada saat ia 

mengemukakan bahwa “Keadilan merupakan gagasan yang ambigu (mendua), 

                                                             
18Franz Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern, 

(Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1994), h. 81 

19E. Sumaryono, Etika & Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas), 

(Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 256. 
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sebab dari satu sisi, konsep ini mengacu pada keseluruhan kebajikan sosial 

(termasuk di dalamnya kebajikan dalam hubungan dengan sesamanya) dan dari 

sisi yang lain, juga mengacu pada salah satu jenis kebajikan sosial khusus”.  

Karena itu, seperti yang akan diuraikan di bawah ini, maka 

berdasarkan penggolongan Aristoteles tersebut, keadilan dapat digolongkan 

menjadi beberapa penggolongan berdasarkan faktor-faktor penggolongnya, yaitu 

berdasarkan sifat dari penerapan keadilan dan berdasarkan subyek keadilan. 

Untuk lebih jelasnya, maka hal-hal tersebut, maka diuraikan lebih lanjut di bawah 

ini: 

a. Berdasarkan Sifat dari Penerapan Keadilan 

1) Keadilan Legal (Universal / Umum) 

Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok 

masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok 

masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara berdasarkan hukum yang 

berlaku. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa manusia adalah mahkluk 

sosial, yang artinya manusia tersebut memiliki kecenderungan untuk hidup 

bersama dengan sesamanya, melalui sutau interaksi yang dilakukan dengan 

perilakunya, yang agar interaksinya ini berjalan dengan tertib diperlukan suatu 

“hukum”, dan yang berdasarkan keinsyafan batinya hukum itu ditaati karena ia 

(hukum) itu “adil”. 

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Thomas Aquinas (penganjur teori 

hukum kodrat), bahwa hubungan antara individu dengan masyarakat secara 

keseluruhan (ordo partium ad totum) ini menciptakan "keadilan legal" (iustitia 
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legalis) atau "keadilan umum" (iustitia generalis). Jika sasaran pemberlakuan 

hukum positif adalah kebaikan umum (dalam arti kesejahteraan umum), maka 

keberlakuan hukum positif tersebut harus dapat menjamin dan menyebarluaskan 

kebaikan umum. Dalam hal ini, cara yang dapat ditempuh antara lain: 

a) Menunjukkan dengan jelas dan tegas batasan pengertian hak dan kewajiban 

yang melekat pada diri setiap anggota masyarakat, serta dapat menjamin 

terselenggaranya kebebasan, dengan maksud supaya manusia bertanggung 

jawab atas tujuan keberadaannya;  

b) Melindungi kedamaian batin individu dan ketertiban sosial, serta menetapkan 

jaminan keamanan atas hidup manusia;  

c) Menciptakan kondisi-kondisi yang dapat mengembangkan kemajuan segala 

bidang yang menjadi kebutuhan manusia dalam hidupnya. Jika sebuah hukum 

tidak dapat mencapai sasaran keadilan seperti tersebut di atas, maka hukum 

semacam ini tidak dapat dinilai sebagai hukum yang adil. Ini berarti bahwa 

kehendak pembentuk hukum atau legislator bukan merupakan dasar eksklusif 

dan primer untuk sebuah tertib hukum. Sesuatu hukum hanya akan berlaku sah 

(valid) jika hukum itu sesuai dengan pola-pola keinginan dan cita-cita manusia 

yang terkandung di dalam realitas kodrat manusia.20  

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa keadilan legal intinya adalah 

semua pihak dijamin untuk mendapat perlakuan yang sama oleh negara di 

hadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini dilandasi oleh pemikiran, 

yaitu:  

                                                             
20E. Sumaryono, Etika & Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas), h. 

257-258. 
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a) Semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama 

dan karena itu harus diperlakukan secara sama.  

b) Semua orang adalah warga negara yang sama status dan kedudukannya, serta 

kewajiban sipilnya.21  

Prinsip dasar moral tersebut di atas mempunyai beberapa konsekuensi 

legal dan moral yang mendasar, yaitu:  

a) Semua orang harus secara sama dilindungi oleh hukum, dalam hal ini oleh 

negara; 

b) Tidak ada orang yang akan diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau 

negara;  

c) Negara, dalam hal ini pemerintah, tidak boleh mengeluarkan hukum atau 

produk hukum apa pun yang secara khusus dimaksudkan demi kepentingan 

kelompok atau orang tertentu, dengan atau tanpa merugikan kepentingan 

pihak lain;  

d) Semua warga tanpa perbedaan apa pun harus tunduk dan taat kepada hukum 

yang berlaku karena hukum tersebut melindungi hak dan kepentingan semua 

warga;22  

2) Keadilan Partikular/ Khusus 

Keadilan partikular atau keadilan khusus ini dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif ini mengatur 

hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dan yang lain atau antara 

                                                             
21E. Sumaryono, Etika & Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas), h. 

257-258.  

22E. Sumaryono, Etika & Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas), h. 

257-258.  
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warga negara yang satu dan warga negara lainnya. Dengan kata lain, jika keadilan 

legal lebih menyangkut hubungan vertikal antara negara dan warga negara, maka 

keadilan komutatif menyangkut hubungan horisontal antara warga yang satu dan 

warga yang lain.  

Keadilan komutatif menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga 

yang satu dan warga yang lain, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan 

kepentingannya. Ini berarti prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua 

orang memberikan, menghargai, dan menjamin apa yang menjadi hak orang lain. 

Maka, dasar moralnya sama dengan keadilan legal tersebut di atas, yaitu bahwa 

semua orang mempunyai harkat dan martabat serta hak yang sama, yang harus 

dijamin dan dihargai oleh semua orang lain.23  

Dengan kata lain, dasarnya adalah keseimbangan atau kesetaraan antara 

semua pihak dalam interaksi sosial apa pun. Oleh karena itu, jika dalam interaksi 

sosial apa pun terjadi bahwa pihak tertentu dirugikan hak dan kepentingannya, 

maka negara dituntut untuk turun tangan menindak pihak yang merugikan dan 

dengan demikian memulihkan kembali keseimbangan atau kesetaraan kedua pihak 

yang terganggu oleh adanya pelanggaran tadi. Negara dituntut untuk memulihkan 

kembali hubungan yang rusak oleh pelanggaran hak pihak tertentu. Dalam kaitan 

dengan itu, prinsip keadilan komutatif juga menyangkut pemulihan kembali 

hubungan yang rusak, yang menjadi tidak harmonis dan tidak seimbang (tidak 

adil), karena terlanggarnya hak pihak tertentu oleh pihak lain.  

 

                                                             
23E. Sumaryono, Etika & Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas), h. 

257-258.  
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Sedangkan keadilan distributif adalah pembagian atau penyebaran hak dan 

kewajiban dalam bidang hukum, sosial, budaya, ekonomi dan lainnya yang merata 

atau yang dianggap “adil” bagi semua warga negara. Dengan kata lain, keadilan 

distributif menyangkut pembagian beban-beban dan hasil-hasil pembangunan. 

Atas dasar ini, Aristoteles menerima ketidakadilan sosial ekonomi sebagai hal 

yang adil, asalkan sesuai dengan peran dan sumbangan masing-masing orang.  

Maksudnya, yaitu bahwa orang yang mempunyai sumbangan dan prestasi 

terbesar akan mendapat imbalan terbesar, sedangkan orang yang sumbangannya 

kecil akan mendapat imbalan yang kecil. Ini adil. Demikian pula, perbedaan kaya 

miskin yang sejalan dengan perbedaan sumbangan dan prestasi masing-masing 

orang harus dianggap sebagai hal yang adil. Dengan kata lain, keadilan distributif 

tidak membenarkan prinsip sama rata dalam hal pembagian beban-beban dan 

hasil-hasil pembangunan.  

b. Berdasarkan Subjek Keadilan 

1) Keadilan Individual 

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa keadilan individual adalah 

kondisi adil yang tercipta bergantung pada kehendak baik atau buruk manusia 

sebagai mahkluk individual. Pelaksanaan keadilan individual ini tergantung pada 

kemauan atau keputusan satu orang (atau bisa juga beberapa orang) saja. Dalam 

kehidupan sehari-hari banyak masalah tergolong keadilan individual.  

Keadilan individual dapat terlaksana, jika hak-hak individual terpenuhi. 

Keadilan individual jauh lebih mudah untuk dilaksanakan ketimbang keadilan 

sosial. Keadilan individual sering kali dapat dilaksanakan dengan sempurna, 
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karena hanya menyangkut manusia sebagai individu dan tergantung dari manusia 

sebagai individu. Hal ini sebagaimana disimbolkan oleh timbangan sebagai 

lambang keadilan, yang hanya cocok untuk keadilan individual.24  

2) Keadilan Sosial 

Dalam rangka teori keadilan, pengertian "keadilan sosial" sering 

dipersoalkan dan diliputi ketidakjelasan cukup besar. Ada yang menganggap 

keadilan sosial sebagai nama lain untuk keadilan distributif. Ada pemikir lain 

yang justru berpendapat bahwa keadilan sosial harus dibedakan dari keadilan 

distributif. Yang pasti ialah dibandingkan dengan jenis-jenis keadilan yang sudah 

disebut sebelumnya, paham "keadilan sosial" masih berumur muda. Dapat 

dipastikan juga bahwa secara historis pengertian ini berkaitan erat dengan 

pemikiran sosialistis.25  

Selain itu, Ahli ekonomi Jerman, H. Pesch (1854-1926) berpendapat 

bahwa, “Keadilan sosial tak lain ialah istilah umum untuk keadilan umum dan 

keadilan distributif”. Tetapi kemudian sementara orang berpendapat bahwa, 

keadilan sosial merupakan bentuk keempat dan berlainan dari keadilan, yang 

sejauh itu belum lengkap. Menurut pendapat ini keadilan mempunyai empat 

bentuk yaitu umum, komutatif, distributif, dan sosial.26  

Dalam pelaksanaan keadilan sosial, satu orang atau beberapa orang saja 

tidak berdaya. Pelaksanaan keadilan sosial tergantung dari struktur-struktur 

masyarakat di bidang sosial- ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Keadilan 

                                                             
24K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis (Yoyakarta: Karnisius, 2000), h. 92-94. 

25K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, h. 92 

26Kirdi Dipoyudo, Keadilan Sosial (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h. 27. 



28 
 

 
 

sosial tidak akan terlaksana, jika struktur-struktur masyarakat tidak 

memungkinkan. Pada kenyataannya masalah keadilan sosial terutama tampak 

dalam bentuk negatifnya, yakni sebagai ketidakadilan sosial. Jadi di sini keadilan 

tidak tergantung dari kehendak baik individu-individu yang langsung terlibat 

dalam suatu hubungan tertentu, melainkan dari struktur-struktur ekonomis, sosial, 

dan politik seluruh masyarakat. 

Dengan demikian keadilan sosial dapat didefinisikan sebagai keadilan 

yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, 

sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat. Struktur-struktur itu merupakan 

struktur-struktur kekuasaan dalam dimensi-dimensi utama kehidupan masyarakat. 

Susunan struktur-struktur itu menentukan kedudukan masing-masing golongan 

sosial, apa yang mereka masukkan dan apa yang mereka peroleh dari proses-

proses itu. Masyarakat merupakan proses yang mengalir terus menurut struktur-

struktur kekuasaan itu. Mengusahakan keadilan sosial dengan demikian berarti 

mengubah atau seperlunya membongkar struktur-struktur ekonomis, politis, 

sosial, budaya, dan ideologis yang menyebabkan segolongan orang tidak dapat 

memperoleh apa yang menjadi hak mereka atau tidak mendapat bagian yang 

wajar dari harta kekayaan dan hasil pekerjaan masyarakat sebagai keseluruhan. 

Struktur-struktur itu bersifat sedemikian rupa sehingga kelas- kelas itu, betapapun 

anggota-anggota mereka berusaha, tetap tidak memperoleh apa yang menjadi hak 

mereka.27  

 

                                                             
27Frans Magnis Suseno, Etika Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 332-

333. 
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Keadilan sosial ini terkait erat dengan masalah-masalah sosial, seperti 

kepincangan hubungan sosial, kesejahteraan umum dan pelaksanaan wibawa 

pihak pengatur negara. Keadilan sosial tersebut akan terwujud jika keluhuran 

martabat manusia sungguh dihargai dan dijunjung tinggi. Penghormatan terhadap 

keluhuran martabat manusia merupakan unsur hakiki dalam mencapai keadilan 

sosial. Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan yang satu dan sama, yakni mereka 

memiliki kodrat yang sama. Keadilan sosial ini menekankan ke samaan dalam 

perbedaan di antara umat manusia.  

Sasaran utama keadilan sosial adalah kesejahteraan umum yang dapat 

dinikmati oleh khalayak ramai dan bukan hanya golongan terbatas. Kesejahteraan 

ini memberikan gambaran tentang sikap dasar manusia yang menyadari 

tanggungjawab atas orang- orang lain yang tergabung dalam suatu masyarakat dan 

negara. Persahabatan antar manusia saling dihargai dan dipupuk. Keadilan sosial 

setidak-tidaknya memiliki tiga sasaran penting: 

a) Keadilan sosial menyangkut kesejahteraan ekonomi kelompok-kelompok 

sosial. Pembagian yang adil dan merata bagi warga masyarakat merupakan 

wujud keadilan sosial dalam masyarakat; 

b) Keadilan sosial menuntut pembagian yang adil dan berkeseimbangan atas 

kekayaan suatu bangsa di antara kelas-kelas sosial yang berbeda. Adanya 

kemiskinan, kemelaratan dan ketidakseimbangan merupakan "dosa" terhadap 

keadaan sosial masyarakat; 

c) Keadilan sosial merupakan bagian dari kewajiban bangsa-bangsa dalam 

hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Keadilan sosial mengikat dan 
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melibatkan negeri-negeri yang dari segi ekonomi sudah maju untuk membantu 

negeri-negeri miskin dan belum berkembang agar bangsa-bangsa ini dapat 

hidup secara layak sebagai umat manusia.28  

3. Sifat/ Karakteristik Keadilan 

Menurut Georges Gurvitch, keadilan sering diartikan terlampau luas 

sehingga tampak berbaur dengan seluruh isi dari moralitas.29 Hal ini juga 

dikemukakan oleh Aristoteles. Menurutnya keadilan merupakan gagasan yang 

ambigu (mendua), sebab dari satu sisi, konsep ini mengacu pada keseluruhan 

kebajikan sosial (termasuk di dalamnya kebajikan dalam hubungan dengan 

sesamanya) dan dari sisi yang lain, juga mengacu pada salah satu jenis kebajikan 

sosial khusus.30  

Menurut Aristoteles, keadilan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 

"keadilan universal" (umum), dan yang kedua disebut "keadilan partikular". 

Keadilan partikular terdiri dari dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan 

rektifikatoris.31 Selanjutnya Dalam "Nicomachea Ethics", Buku V, Aristoteles 

memperbandingkan antara "kepatutan" dan "yang patut" dengan "keadilan" dan 

"yang adil", bahkan di satu aspek membedakannya, dan di lain aspek kedua term 

tersebut dianggapnya "tidak ada bedanya". Padahal, jika mengikuti konsekuensi-

konsekuensi logis, sering terjadi "yang patut" berbeda pengertiannya dari "yang 

                                                             
28William Chang, Menggali Butir-butir Keutamaan (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 35-

36. 

29The Liang Gie, Teori-teori Keadilan (Yogyakarta: Supersukses, 1982), h. 7. 

30E. Sumaryono, Etika & Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas), h. 

256. 

31E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum (Norma-norma Bagi Penegak Hukum), h. 135. 
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adil", dan jika demikian, menurut Aristoteles, "yang adil" belum tentu memiliki 

nilai moral serta "yang layak" itu belum tentu adil. 

Atas dasar ini, Aristoteles menerima ketidakadilan sosial ekonomi sebagai 

hal yang adil, asalkan sesuai dengan peran dan sumbangan masing-masing orang. 

Maksudnya, yaitu bahwa orang yang mempunyai sumbangan dan prestasi terbesar 

akan mendapat imbalan terbesar, sedangkan orang yang sumbangannya kecil akan 

mendapat imbalan yang kecil. Ini adalah adil. Demikian pula, perbedaan kaya dan 

miskin yang sejalan dengan perbedaan sumbangan dan prestasi masing-masing 

orang harus dianggap sebagai hal yang adil. Dengan kata lain, keadilan distributif 

tidak membenarkan prinsip sama rata dalam hal pembagian kekayaan ekonomi. 

Prinsip sama rata hanya akan menimbulkan ketidakadilan karena mereka yang 

menyumbang paling besar tidak dihargai semestinya, yang berarti diperlakukan 

secara tidak adil.  

Paling tidak ada tiga ciri khas yang selalu menandai keadilan, yaitu: 

a. Keadilan selalu tertuju pada orang lain atau keadilan selalu ditandai other 

directedness. Masalah keadilan atau ketidakadilan hanya bisa timbul dalam 

konteks antar manusia. Untuk itu, diperlukan sekurang- kurangnya dua orang 

manusia.  

b. Keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan. Jadi, keadilan tidak diharapkan 

saja atau dianjurkan saja. Ciri kedua ini disebabkan karena keadilan selalu 

berkaitan dengan hak yang harus dipenuhi. Karena itu dalam konteks keadilan 

bisa dipakai "bahasa hak" atau "bahasa kewajiban", Dalam mitologi Romawi, 

Dewi lustitia (keadilan) digambarkan dengan memegang timbangan dalam 
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tangan. Timbangan ini menunjuk kepada ciri kedua tersebut, yakni keadilan 

harus dilaksanakan persis sesuai dengan bobot hak seseorang; 

c. Keadilan menuntut persamaan (equality). Dalam mitologi Romawi 

digambarkan bahwa Dewi lustitia yang memegang timbangan dalam 

tangannya, dengan matanya tertutup dengan kain. Sifat terakhir ini 

menunjukan bahwa keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang, tanpa 

melihat orangnya siapa.32  

 

B. Tinjauan Umum tentang Peradilan Adat di Papua 

1. Adat 

Secara etimologi istilah adat berasal dari Bahasa Arab yang bermakna 

kebiasaan. Secara terminology adat merupakan tingkah laku seseorang yang terus 

menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam 

waktu yang lama.33 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan 

yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala; kebiasaan, cara yang sudah 

menjadi kebiasaan.34 

Defenisi adat juga ditemukan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 

2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 1 huruf o, menyatakan: 

                                                             
32K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, h. 87-88. 

33Yulia, Buku Ajar Hukum Adat (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 1.  

34Kementerian Pendidikan, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008), h. 10.  
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kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan serta dipertahankan oleh 

masyarakat adat setempat secara turun temurun.35 

Defenisi secara etimologi dan terminology melahirkan unsur-unsur sebagai 

berikut: 

a. Ada tingkah laku; 

b. Dilakukan terus menerus; 

c. Ada dimensi waktu; dan 

d. Diikuti oleh orang lain. 

2. Hukum Adat 

Hukum juga berasal dari bahasa Arab yang berarti ketentuan. Diiuti 

dengan kata adat yang berarti kebiasaan, maka diperoleh arti secara bahasa hukum 

adat yakni ketentuan kebiasaan atau hukum kebiasaan.36 Menurut BPHN, hukum 

adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk 

perundang-undangan Republik Indonesia yang mengandung nilai agama.37  

Tidak jauh berbeda dengan defenisi-defenisi di atas, Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 1 

huruf q menyatakan: hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang 

hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan serta 

mempunyai sanksi.38 

                                                             
35Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua, Pasal 1 huruf o. 

36Riska Lis Sulistiani, Hukum Adat di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 25.  

37Sri Warjiyati, Ilmu Hukum Adat (t.tp: t.p, t.th), h. 9.  

38Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua, Pasal 1 huruf q  
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Beberapa ahli juga turut memberikan defenisi terkait hukum adat, sebagai 

berikut: 

a. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang tidak berasal dari 

undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-

alat kekuasaan lainnya.39 Artinya bahwa hukum adat lahir dari kebiasaan 

sendiri. Untuk membedakan antara adat dan hukum adat, maka menurut Van 

Vollehoven, kebiasaan yang belum atau tidak bersanksi, belumlah disebut 

sebagai hukum adat. 

b. Menurut Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat adalah seluruh kebijakan 

yang menjadi ketetapan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa, 

serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan 

dipatuhi dengan penuh hati.40 Para fungsionaris hukum yang dimaksud oleh 

Ter Haar meliputi pejabat yang berkuasa dalam kelompok social seperti 

kepala adat dengan berbagai sebutannya di setiap daerah. Ada yang menyebut 

hakim, pejabat agama atau pejabat desa. 

c. Soepomo mengatakan, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam 

peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun 

tidak ditetapkan oleh yang berwajib namun ditaati dan didukung oleh rakyat 

berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut 

mempunyai kekuatan hukum.41 

                                                             
39Sri Warjiyati, Ilmu Hukum Adat, h. 11.  

40Hilman Hadikesiana, Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat (Bandung: Penerbit Alumni, 

1980), h. 30.  

41Erwin Owan Hermasyah Soetoto, Zulkifli Ismail dan Melanie Pita Lestari, Buku Ajar 

Hukum Adat (Malang: Madza Media, 2021), h. 8.  
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d. Sooerojo Waignodipuro mengatakan, hukum adalah suatu kompleks norm-

norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu 

berkembanga serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam 

kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, 

senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum 

(sanksi).42 

e. Soejono Soekanto mengatakan bahwa hukum adat pada hakikatnya 

merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai 

akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang semakna 

dengan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang 

sama pada suatu organisasi masyarakat yang sah.43 

Berbagai defenisi di atas mengantarkan kita pada suatu kesimpulan bahwa 

pada intinya hukum adat merupakan kebiasaan bersanksi, hidup dan ditaati oleh 

kelompok masyarakat di suatu wilayah. 

3. Dasar Berlakunya Hukum Adat 

a. Dasar filosofi 

Secara filosofi keberadaan hukum adat dinilai identik dan terkandung 

dalam butir-butir pancasila. Sehingga muncul anggapan bahwa pancasila 

merupakan kristalisasi dari hukum adat itu sendiri.44 Sebagai contoh dalam hukum 

adat dikenal istilah gotong royong dan musyawarah mufakat. Kedua contoh ini 

sudah mewakili hukum adat sebagai bagian dari nilai-nilai pancasila. 

                                                             
42Erwin Owan Hermasyah Soetoto, Zulkifli Ismail dan Melanie Pita Lestari, Buku Ajar 

Hukum Adat, h. 8.   

43Riska Lis Sulistiani, Hukum Adat di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 27.  

44Riska Lis Sulistiani, Hukum Adat di Indonesia, h. 30.  
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b. Dasar sosiologi 

Pendekatan sosiologi menginformasikan fakta bahwa hukum adat diterima 

dan dilaksanakan oleh masyarakat secara suka rela dan tanpa paksaan. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup (living law).45  

c. Dasar yuridis 

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

menentukan bahwa: Pengadilan dilarang untuk menolak, memeriksa, mengadili 

dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada 

atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan menggalinya.46 Pasal ini 

memberikan sebuah isyarat bahwa hakim diharuskan menggali hukum apabila 

tidak menemukan hukum tersebut diatur dalam undang-undang. 

4. Ciri dan Sifat Hukum Adat 

Ciri diartikan sebagai tanda khas yang membedakan sesuatu dari yang 

lain.47 Sedangkan sifat diartikan rupa dan keadaaan yang tampak pada sesuatu.48 

Ciri atau tanda dari hukum adat adalah sebagai berikut: 

a. Hukum adat umumnya tidak tertulis; 

Hukum adat dinilai sebagai hukum yang secara langsung merupakan 

pernyataan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di sanubari masyarakat. Oleh 

sebab itu hukum adat tidak pernah tertulis seperti Undang-undang. Hal ini akan 

                                                             
45Riska Lis Sulistiani, Hukum Adat di Indonesia, h. 30.  

46Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok 

Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat 1.  

47Kementerian Pendidikan, Kamus Bahasa Indonesia, h. 286.  

48Kementerian Pendidikan, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1445.  
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berdampak pada pusat perkembangan hukum adat yang terletak pada masyarakat 

sendiri dan tidak ada teknik perundang-undangan.49  

b. Tertuang pada petuah-petuah yang memuat asas perikehidupan dalam 

masyarakat 

Poin pertama menyebutkan bahwa hukum adat itu tidak tertulis, maka dari 

itu, semua norma-norma hukum adat disampaikan lewat petuah. Petuah inilah 

yang menjadi pedoman berbuat dalam pergaulan masyarakat.50  

c. Asas dirumuskan lewat pepatah, petitah, seloka, cerita dan perumpamaan 

Perumusan lewat pepatah, petitah, seloka, cerita dan perumapamaan 

dilakukan agar isi dari asas mudah diingat, diketahui dan dipahami oleh 

masyarakat, sehingga peresapan dan pengamalan akan lebih mudah.51 

d. Kepala Adat dapat ikut campur dalam segala urusan 

Apabila semua orang dalam suatu masyarakat memberikan penafsiran 

terhadap asas-asas yang dipegang dalam masyarakat, maka akan menimbulkan 

banyak penafsiran. Maka dari itu dibutuhkan seorang kepada adat sebagai ahli 

yang berwenang memberikan penjelasan terhadap isi yang terkandung dalam asas 

tersebut.52 

Menurut Prof. Kusno yang dikutip oleh Sri Warjiyati bahwa ciri hukum 

adat sebagai berikut: 

                                                             
49Erwin Owan Hermasyah Soetoto, Zulkifli Ismail dan Melanie Pita Lestari, Buku Ajar 

Hukum Adat, h. 29.  

50Erwin Owan Hermasyah Soetoto, Zulkifli Ismail dan Melanie Pita Lestari, Buku Ajar 

Hukum Adat, h. 29.  

51Erwin Owan Hermasyah Soetoto, Zulkifli Ismail dan Melanie Pita Lestari, Buku Ajar 

Hukum Adat, h. 30.  

52Erwin Owan Hermasyah Soetoto, Zulkifli Ismail dan Melanie Pita Lestari, Buku Ajar 

Hukum Adat, h. 30.  
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a. Hukum adat itu umumnya tidak tertulis; 

b. Norma hukum adat tertuang dalam petuah yang memuat asas prikehidupan 

dalam masyarakat; 

c. Kepala adat dimungkinkan ikut campur dalam segala urusan; 

d. Faktor-faktor dari segala kepercayaan atau agama tidak dapat dipisahkan 

karena erat jalinan dengan segi hukum; 

e. Faktor pamih sukar dilepaskan dari faktor bukan pamrih; 

f. Kataatan dalam melaksanakan lebih didasarkan pada rasa harga diri setiap 

anggota masyarakat.53 

Lebih lanjut Prof Koesno mengatakan bahwa hukum adat mempunya 

beberapa sifat sebagai berikut: 

a. Tradisional 

Tradisional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti upacara. Prof 

Koesno menjelaskan bahwa tradisional dimaknai sebagai ketentuan adat yang ada 

hubungannya dengan masa lampau.54 Ketentuan tersebut dapat diketahui lewat 

orang-orang yang sezaman dengan lahirnya ketentuan tersebut, seperti ketua adat 

dan para keturunannya. Karena sifatnya yang masih tradisional, maka orang luar 

terkadang menafsirkan dengan istilah kolot (tidak sesuai dengan zaman modern). 

 

 

 

 

                                                             
53Sri Warjiyati, Ilmu Hukum Adat, h. 15.   

54Sri Warjiyati, Ilmu Hukum Adat, h. 17.   
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b. Keramat; 

Sekilas, keramat sering ditafsirkan dengan sesuatu yang magis atau gaib. 

Namun menurut Prof. Koesno, kata keramat digunakan untuk menggambarkan 

kewibawaan dari suatu hukum adat.55  

c. Luwes; 

Luwes dimaknai sebagai fakta bahwa hukum adat dalam beberapa hal 

tidak lepas dari pengaruh-pengaruh luar seperti pengaruh agama Islam, Kristen, 

Hindu serta pengaruh kerajaan-kerajaan.56 

d. Dinamis 

Sifat dinamis dalam hukum adat tidak berarti bahwa hukum adat 

berkembang secara liar tanpa memperhatikan asas yang ada dan mengabaikan 

begitu saja segala sesuatu dari masa yang silam. Di sisi lain perubahan dan 

perkembangan hukum adat selalu dilakukan dengan kebijaksanaan dan 

kewaspadaan.57 

5. Perbedaan adat dan hukum adat 

Secara sekilas adat dan hukum adat hamper tidak ditemukan perbedaan 

dari sudut pandang awam. Namun para ahli menjelaskan perbedaan ada keduanya, 

seperti: 

a. Ter Haar 

                                                             
55Sri Warjiyati, Ilmu Hukum Adat, h. 17.   

56Sri Warjiyati, Ilmu Hukum Adat, h. 18.   

57Sri Warjiyati, Ilmu Hukum Adat, h. 18.   
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Adat barulah meningkat statusnya menjadi hukum adat apabila ada 

keputusan dari kepala adat.58 

b. Van Vollenhoven 

Menurutnya, adat meningkat statusnya sebagai hukum adat apabila ada 

sanksi yang menyertai.59 

c. Pospisil 

Menurut penulis, pospisil memberikan gambaran yang lebih lengkap 

terkait perbedaan antara adat dan hukum adat. Menurutnya, hukum adat itu ada, 

karena beberapa atribut yang melekat padanya, sebagai berikut: 

1) Adanya keputusan dari penguasa terkait dengan masalah yang dihadapi 

oleh masyarakatnya; 

2) Putusan yang diberikan oleh penguasa atau kepala adat punya jangka 

waktu yang panjang dan harus dianggap berlaku juga di kemudian hari 

terhadap suatu peristiwa yang sama; 

3) Putusan oleh penguasa atau kepala adat dikuatkan oleh sanksi atau 

imbalan. Sanksi atau imbalan ini dapat berdampak pada jasmani maupun 

rohani; 

4) Putusan penguasa atau kepala adat dianggap sacral atau suci;60 

Dengan adanya atribut-atribut di atas, memberikan pemahaman bahwa 

apabila atribut-atribut tidak ditemukan melekat pada suatu kebiasaan, maka 

kebiasaan tersebut dianggap sebagai adat, namun bukan hukum adat. 

                                                             
58Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, h. 5.  

59Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, h. 5.  

60Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, h. 6-7.  
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6. Peradilan Adat 

a. Terminologi 

Peradilan pada dasarnya berarti pembicaraan tentang hukum dan keadilan 

yang dilakukan dengan sistem persidangan atau permusyawaratan, untuk 

menyelesaikan perkara di luar pengadilan atau di muka pengadilan.61 Kata 

peradilan yang kemudian dirangkai dengan adat atau hukum adat, maka 

pengertian yang lahir yakni sistem penyelesaian perkara atau sengketa dengan 

sistem yang telah diatur oleh adat atau hukum adat setempat. 

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua, peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan 

masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili 

sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan.62 Lebih khusus dalam Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua, Pasal 1 ayat 16 menyatakan bahwa: 

Peradilan adat adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat dalam 

masyarakat hukum adat tertentu di Papua.63 

b. Dasar Hukum Peradilan Adat 

Sistem hukum nasional memberikan beberapa informasi terkait dengan 

dasar dapat diselenggarakannya peradilan adat. Dasar hukum tersebut dapat 

ditemukan dalam beberapa pasal dalam undang-undang sebagai berikut: 

                                                             
61Riska Lis Sulistiani, Hukum Adat di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 183.  

62Republik Indonesia, Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 

Provinsi Papua, Pasal 51 ayat 1. 

63Republik Indonesia,  Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Peradilan Adat di Papua, Pasal 1 ayat 16. 
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1) Undang-undang Dasar 1945 

Perubahan kedua Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28I ayat 3 

menyatakan bahwa: “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati 

selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.64  

2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999  

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 berbicara mengenai Hak Asasi 

Manusia, dimana dalam pasal 6 ayat 1 undang-undang tersebut menyatakan 

bahwa: “dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan 

dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, 

masyarakat dan pemerintah”.65 

Tidak kalah penting pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 

juga menyatakan bahwa: “identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak 

atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”.66 Kedua pasal 

dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 ini menjadi salah satu dasar 

konstitusional peluang dan eksistensi peradilan adat di Indonesia. 

3) Undang-undang Nmor 22 Tahun 1999 

Menurut pasal 101 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: tugas dan kewajiban kepala desa 

adalah: memimpin penyelenggaraan pemerintah desa; membina kehidupan 

masyarakat desa; membina perekonomian desa; memelihara ketenteraman dan 

                                                             
64Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 

Pasal 28I ayat 3.  

65Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, Pasal 6 ayat 1.   

66Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, Pasal 6 ayat 2.  
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ketertiban masyarakat desa; mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan 

mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa 

hukumnya.67 

c. Asas Peradilan Adat 

Asas dimaknai sebagai hukum dasar, dasar (sesuatu yang menjadi 

tumpuan berpikir atau berpendapat) dan dasar cita-cita.68 Menurut Majelis Adat 

Aceh, yang pendapatnya dituangkan dalam buku Pedoman Peradilan Adat Aceh, 

asas dalam peradilan adat, meliputi: 

1) Acceptability 

Acceptability dimaknai sebagai kepercayaan masyarakat hukum adat itu 

sendiri mampu menyelesaikan persoalan secara adil.69 Asas ini dimaknai bahwa 

hasil keputusan yang diberikan oleh ketua adat terhadap masalah yang dihadapi, 

maka putusan itu dianggap adil oleh masyarakat hukum adat. 

2) Accountabillity 

Prinsip ini menggarisbawahi pertanggungjawaban dari para pelaksana 

peradilan adat dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para 

pihak, masyarakat dan Negara, tetapi juga kepada sang pencipta.70 Artinya ada 

nilai religious yang dipercayai oleh masyarakat hukum adat. 

3) Equality before the law 

                                                             
67Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah, Pasal 101.  

68Kementerian Pendidikan, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008), h. 94.  

69Majelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat yang Adil 

dan Akuntabel (t.p: t.tp, 2007), h. 6.  

70Majelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat yang Adil 

dan Akuntabel, h. 6. 
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Peradilan adat tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status social 

ataupun usia. Semua memiliki kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat.71 

Dengan diakuinya prinsip ini, maka segala bentuk sikap dan tindakan 

diskriminatif dalam segala bentuk dan menifestasinya diakui dengan sikap dan 

tindakan yang terlarang. 

4) Accessibillity to all citizens 

Setiap putusan peradilan adat harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik 

yang menyangkut masalah biaya, waktu maupun prosedurnya.72  

5) Voluntary nature 

Keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan 

perkaranya melalui peradilan adat.73 

6) Peaceful resolution 

Asas ini dimaknai bahwa peradilan adat bertujuan untuk menciptakan 

keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.74 

7) Consensus 

Semua bentuk keputusan dalam peradilan adat didasarkan hasil 

musyawarah mufakat yang berdasarkan hukum dari pelaksana peradilan adat.75 

                                                             
71Majelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat yang Adil 

dan Akuntabel, h. 6.  

72Majelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat yang Adil 

dan Akuntabel, h. 6.  

73Majelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat yang Adil 

dan Akuntabel, h. 6.  

74 Majelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat yang Adil 

dan Akuntabel, h. 6. 

75Majelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat yang Adil 

dan Akuntabel, h. 6.  
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Asas ini menunjukkan bahwa musyawarah dan mufakat menjadi bagian dari 

prosedur dalam peradilan secara adat. 

8) Transparency 

Semua proses peradilan baik yang menyangkut penerimaan pengaduan, 

pemanggilan saksi, persidangan maupun pengambilan serta pembacaan putusan 

harus dijalankan secara terbuka.76 Tujuan asas transparency ini yakni diharapkan 

adanya peran serta agar kelemahan dan kekurangan yang ditemukan dalam 

mekanisme penegakan hukum secara adat dapat diatasi demi menjamin keadilan 

dan kebenaran. 

9) Competence 

Seorang pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk 

apapun, baik material maupun non material dari penanganan perkara.77  

10) Pluralism 

Peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari 

berbagai sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu.78 

11) Presumption on innocence 

Hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri.79 

 

 

                                                             
76Majelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat yang Adil 

dan Akuntabel, h. 6.  

77Majelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat yang Adil 

dan Akuntabel, h. 6.  

78Majelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat yang Adil 

dan Akuntabel, h. 6.  

79Majelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat yang Adil 

dan Akuntabel, h. 6.  
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12) Proportional justice 

Putusan peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan berpedoman 

sesuai dengan berdasarkan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak.80  

 

C. Tinjauan Umum tentang Peradilan Umum di Papua 

1. Peradilan Umum 

Pengadilan dalam istilah Inggris disebut court, dan recthbank dalam 

bahasa Belanda, yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.81 Kata “Peradilan” berasal dari kata 

“adil” dengan awalan”per” dan dengan imbuhan “an”. Kata “Peradilan” sebagai 

terjemahan dari qadha, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, 

“menyelesaikan” dan adapula yang menyatakan bahwa umumnya kamus tidak 

membedakan antara peradilan dan pengadilan.82 

Kata Pengadilan dan Peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” 

yang memiliki pengertian: 

a. Proses mengadili; 

b. Upaya untuk mencari keadilan; 

c. Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan; 

d. Berdasar hukum yang berlaku. 

                                                             
80Majelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat yang Adil 

dan Akuntabel, h. 6.  

81Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama Pola bindalmin dan Hukum 

Acara Peradilan Agama dalam Praktek.(Bandung:Mandar Maju. 2013). h.2 

82Djalil Basiq, Peradilan Islam (Jakarta: Amzah, 2012), h. 1. 
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Pengertian Peradilan yang lebih operasional dikemukakan oleh Cik Hasan 

Bisri, yaitu kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, 

dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan.83 Oyo 

Sunaryo Mukhlas, mendefinisikan Peradilan itu merupakan upaya hukum untuk 

mencari kebenaran formal, bagi pihak-pihak yang berperkara.84 Dari beberapa 

pengertian tersebut, Peradilan berarti suatu proses yang berakhir dengan memberi 

keadilan dalam suatu keputusan terhadap para pihak yang berperkara. Istilah 

Peradilan itu senantiasa melekat dengan istilah Pengadilan. Dua istilah yang 

berbeda, namun keduanya tidak mungkin dapat dipisahkan. Karena pada dasarnya 

Pengadilan itu merupakan tempat diselenggarakannya Peradilan.  

Cik Hasan Bisri berpendapat bahwa: Pengadilan itu merupakan 

penyelenggara peradilan, yaitu organisasi yang menyelenggarakan hukum dan 

keadilan. Karena ia sebagai organisasi, maka di dalamnya meliputi susunan atau 

struktur organisasi jenjang atau hieraki instansial, tempat kedudukan dan daerah 

hukum, pimpinan, kepaniteraan dan kesekretariatan, pejabat fungsional, pejabat 

struktural, dan tenaga administrasi.85 Dengan demikian, Pengadilan itu dapat 

dibedakan dari Peradilan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Peradilan merupakan 

piranti lunak yang abstrak, sedangkan Pengadilan menjadi piranti keras yang 

konkret dan terlembaga. 

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 mengatakan 

bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaksanan kekuasaan kehakiman bagi 

                                                             
83Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Rajawali Pers, Jakarta, 1996), h. 6. 

84Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke 

Peradilan Agama di Indonesia (Ghalia Indonesia, Bogor, 2011), h. 3. 

85Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Rajawali Pers, Jakarta, 1996), h. 6. 
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rakyat pencari keadilan pada umumnya.86 Pelaksana kekuasaan kehakiman dalam 

tatanan peradilan umum disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 

2 Tahun 1986 yang terdiri dari: 

a. Pengadilan Negeri 

b. Pengadilan Tinggi.87 

Ada pula pengadilan khusus yang bertugas melaksanakan kekuasaan 

kehakiman di bawah peradilan umum, yang terdiri atas: 

a. Pengadilan anak; 

b. Pengadilan niaga; 

c. Pengadilan Hak Asasi Manusia; 

d. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; 

e. Pengadilan Hubungan Indusrial; 

f. Pengadilan Perikatan. 

2. Kewenangan dalam Peradilan Umum 

Wewenang atau kewenangan menjadi bagian terpenting bagi sebuah 

lembaga. Wewenang ini yang menjadi dasar lembaga atau instansi menjalankan 

fungsinya. SF. Marbun mengatakan bahwa wewenang adalah kemampuan 

bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan 

hubungan dan perbuatan hukum.88 Dari pendapat SF. Marbun tersebut, dipahami 

bahwa wewenang atau kewenangan diperolah dari Undang-undang.  

                                                             
86Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, 

Pasal 2.  

87Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, Pasal 3 ayat 1.  

88SF. Marbun (1997), h. 154.  
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Dalam konteks pengadilan negeri, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 

pasal 50 memberikan tugas dan wewenang kepada pengadilan negeri untuk 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di 

tingkat pertama.89 Selain itu pengadilan negeri dapat memberikan keterangan, 

pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di 

daerahnya apabila diminta. Pengadilan negeri pun dapat diserahi tugas dan 

kewenangan lain berdasarkan undang-undang. 

Berbeda dengan pengadilan agama yang merupakan instansi berwenangan 

menyelesaikan perkara-perkara bagi umat Islam dalam bidang perkara tertentu.90 

Artinya wewenang yang berikan undang-undang kepada pengadilan negeri lebih 

kompleks dibandingkan dengan Pengadilan Agama. Walaupun Dr. Supardin 

mengatakan di dalam bukunya bahwa perkara tertentu yang menjadi kewenangan 

Peradilan Agama dapat dikembangkan lebih luas termasuk menangani 

penyelesaian sengketa pidana tertentu oleh Pengadilan Khusus di bawah lembaga 

Peradilan Agama.91 Namun dalam prakteknya terkini, perkara tertentu yang saat 

ini menjadi kewenangan Peradilan Agama seputar perdata Islam, seperti 

perkawinan, zakat, wakaf, hibah dan lain sebagainya.  

3. Objek Perkara di Peradilan Umum 

Objek perkara yang dapat diselesaikan di Peradilan Umum telah dituliskan 

sebelumnya, yakni seputar perkara perdata dan pidana. Perbedaan antara 

                                                             
89Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, Pasal 50.  

90Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu) 

(Makassar: Alauddin University Press, 2020), h. 8.  

91Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu), 

h. 8.  
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keduanya, sebagai berikut: 

a. Perkara pidana adalah perkara yang pengaturannya diatur dalam KUHP terkait 

kejahatan atau pelanggaran atau di luar KUHP seperti Tindak Pidana Korupsi, 

Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana 

Perbankan, Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain-lain. Masing-masing 

tindak pidana tersebut memiliki payung hukumnya masing-masing. Perkara 

pidana juga dapat diartikan sebagai perkara yang bertujuan melindungi 

kepentingan umum yang penyelesaiannya diwakili oleh Negara;92 

b. Perkara perdata adalah perkara yang pengaturannya diatur dalam 

KUHPerdata/ BW terkait tentang orang, keluarga, benda, perikatan, waris, 

harta kekayaan, pembuktian dan daluwarsa atau yang diatur dalam 

KUHDagan terkait perdagangan, hak dan kewajiban yang terbut dari 

pelayaran atau yang diatur di luar aturan tersebut seperti: Perkawinan, 

Perseroan Terbatas, Wakaf dan peraturan lainnya.93  

 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.94 Dalam 

penelitian ini, kerangka konseptual dapat dilihat sebagai berikut: 

                                                             
92Muhammad Kholid, Kewenangan Pengadilan Negeri dan Lembaga Arbitrasi dalam 

Penyelesaian Sengketa Bisnis (Jurnal Adliya Universitas Sunan Gunung Djati Bandung: Vol. 9 

No. 1, Edisi Januari-Juni, 2015), h. 174-175.  

93Muhammad Kholid, Kewenangan Pengadilan Negeri dan Lembaga Arbitrasi dalam 

Penyelesaian Sengketa Bisnis, h. 174-175.  

94H. Ishad, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi 

(Bandung: Alfabeta, 2017), h. 238.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologis atau 

empiris atau penelitian lapangan (field research kualitatif deskriptif), yakni 

penelitian yang pengumpulan datanya diperoleh langsung dari lokasi penelitian, 

kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat.  Penelitian ini menggunakan data 

primer yaitu berupa data dasar yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai 

sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.95 Abdul kadir Muhammad 

mengatakan bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif 

tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup 

bermasyarakat.96 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi dalam penelitian ini adalah di 

wilayah Papua. Namun dikarenakan wilayah Papua memiliki komunitas hukum 

adat yang terbagi pada 7 wilayah adat, yakni Domberay, Bomberay, Mee Pago, 

Saereri, Mamta, La Pago dan Anim Ha, maka penulis hanya akan melakukan 

penelitian di wilayah Mamta. Wilayah adat Mamta ini bagian dari wilayah papua 

meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten 

Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya. Salah satu ciri wilayah adat Mamta 

                                                             
95Ahmad Tohardi, Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial, h. 32. 

96Ahmad Tohardi, Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial, h. 70.  
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dengan wilayah adat yang lain yaitu pada sistem tradisional mereka 

sistem Ondoafi. 

Alasan penulis memilih wilayah Mamta, dikarenakan penulis berdomisili 

di Kota Jayapura yang merupakan bagian wilayah adat Mamta. Sehingga dari segi 

objek penelitian masih berhubungan dan dari sisi penulis akan lebih mendapat 

kemudahan dari segi biaya, waktu dan tenaga. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi penulis 

tentang bagaimana riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Adapun 

pendekatan yang biasanya digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan yuridis, yaitu dari sudut pandang hukum tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.97  

2. Pendekatan syar’i, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang 

didasarkan atas Hukum Islam, baik berasal dari Al-Quran maupun Hadis. 

3. Pendekatan sosiologis, pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang 

mempelajari social dan proses-proses social, terutama di dalamnya 

perubahan-perubahan social.98 

Dari kedua pendekatan yang dikemukakan di atas, penulis menggunakan 

pendekatan yuridis. Lebih spesifik, pendekatan yuridis yang penulis gunakan 

adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah 

                                                             
97Sartono Kartodijo, Penggunaan Bahan Dokumen (Jakarta: Gramedia, 1983), h.61. 

98Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 

1994), h. 719.  
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penelitian hukum yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh 

pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung terjun ke masyarakat atau ke 

objek penelitian.99 

 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan. Data 

lapangan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah orang yang 

memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada 

kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.100 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, 

jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.101 Adapun 

publikasi hukum yang digunakan dalam penelitian adalah publikasi yang ada 

kaitannya tentang judul penelitian. 

 

 

 

                                                             

99Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia Press, 2005), h. 51.  

100H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian 

Tesis dan Disertasi (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2013), h. 25.  

101H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi, h.68  
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D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Studi Dokumen (dokumentasi) 

Studi dokumen biasa disebut dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan 

ini berguna untuk mendapatkan teori-teori hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah 

hukum yang didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier.102 

2. Pengamatan (observasi) 

Pengamatan atau observasi merupakan alat pengumpul data yang biasanya 

digunakan apabila tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat 

perilaku hukum sebagaimana terjadi dalam kenyataan. Pengamatan atau observasi 

dalam penelitian ilmiah dituntut harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan 

tertentu, yaitu validitas dan reliabilitas sehingga hasil pengamatan sesuai dengan 

kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan.103 

3. Wawancara (interview) 

Pengumpulan data melalui wawancara atau interview digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara yang dimaksudkan 

                                                             
102H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi, h. 

115.  

103H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi, h. 

119.  
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adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan 

runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.104 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam 

maupun social yang diamati, adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 

wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 

informan yang berupa daftar pertanyaan; 

2. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan 

dengan sumber data; 

3. Kamera berfungsi untuk memotret jika sedang melakukan wawancara 

dengan informan. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Metode kualitatif yaitu pengelolaan data yang berupa informasi uraian 

dalam bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan 

kejelasan terhadap suatu kebenaran.105  

 

                                                             
104H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi, h. 

115. 

105Joko Subagyo, Metode Pelitian dalam Teori dan Praktek (Cet. IV; Jakarta: Rineka 

Cipta, 2004), h. 106 
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2. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoeh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun ke dalam pola, selanjutnya 

memilih data yang penting dan akan dianalisa, kemudian membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami olehe peneliti sendiri maupun orang lain.106 

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisa data yang terkumpul 

tersebut, yaitu: 

a. Induktif, suatu cara atau jalan yang digunakan untuk mendapatkan 

pengetahuan atau asumsi yang berdasarkan pada kaedah-kaedah berfikir yang 

berangkat dari pengamatan hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik atau 

kesimpulan yang berlaku umum.107 

b. Deduktif, yaitu suatu cara atau jalan menganalisis permasalahan yang ada 

dengan bertitik tolak dari fakta-fakta yang berlaku umun kemudian ditarik 

suatu kesimpulan yang bersifat khusus.108 

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif, penulis 

menggunakan teknik triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan hal-hal di luar data untuk menguji kevalidan data yang telah 

                                                             
106A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan 

(Jakarta: Kencana, 2017), h. 347.  

107Sutrisno Hadi, Metodelogi Research (Yogyakarta: Yayasan penerbit Fak. Psikologi 

Ugm, 1978), h. 31. 

108Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, h. 31. 
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didapat. Peneliti memeriksa keabsahan data dengan membandingkan data hasil 

wawancara, dengan data hasil observasi.  

Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi: 

1. Data yang didapatkan melalui wawancara dibuat transkrip wawancaranya; 

2. Transkrip wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian 

dideskripsikan ke dalam bentuk tulisan; 

3. Data yang telah dideskripsikan diuji keabsahannya dengan 

membandingkan data dari berbagai sumber. 
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BAB IV 

PUTUSAN PERADILAN ADAT DAN PERADILAN UMUM  

TENTANG KEADILAN DI PAPUA 

 

A. Gambaran Umum Wilayah Adat Mamta 

Wilayah adat yang menjadi tempat Ibu kota Jayapura adalah wilayah adat 

Mamta. Wilayah Adat Mamta meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, 

Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya.109 Salah 

satu ciri yang membedakan wilayah adat Mamta dengan wilayah adat yang lain 

yaitu pada sistem politik tradisional mereka seperti pada sistem kepemimpinan 

tradisional mereka yang mengenal sistem Ondoafi, walaupun beberapa suku yang 

terlihat hanya pada penggunaan sebutan saja namun pada prakteknya yang terlihat 

adalah tipe bigman seperti mereka yang ada dalam suku besar Oktim. Salah satu 

ciri utama dalam sistem ondoafi adalah adalah pewarisan kepemimpinan. Sebagai 

contoh bila seorang ondoafi meninggal maka jabatan diwariskan kepada salah 

seorang dari anak-anaknya dan biasanya anak laki-laki yang tertua. 

Kabupaten Jayapura yang termasuk dalam wilayah adat budaya Tabi110 

terdiri dari beberapa kelompok suku besar atau wilayah adat yaitu: 

1. Sentani/ Bhuyakha/La; 

2. Dafonsero Utara; 

3. Moi;

                                                             
109www.kompasiana.com/dawapaibo/551ab150813311247f9de0d8/7-wilayah-adat-papua, 

diakses tanggal 31 Agustus 2022. 

110Kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbpapua/wilayah-adat-demutru-di-kabupaten-

jayapura-provinsi-papua/, diakses tanggal 31 Agustus 2022.  

http://www.kompasiana.com/dawapaibo/551ab150813311247f9de0d8/7-wilayah-adat-papua
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4. Yokari; 

5. Jouwari; 

6. Oktim dan  

7. Demutru.  

Masing-masing kelompok suku besar ini terbagi lagi dalam beberapa sub 

suku besar seperti Demutru yang terdiri dari kelompok suku Nambluong, 

kelompok suku Klisi, kelompok suku Kemtuk, dan kelompok suku Elseng.111 

Beberapa literatur menyebutkan bahwa masyarakat Sentani berasal dari Timur 

lalu menyeberang ke Barat dan menemukan danau Sentani atau Phuyakha yang 

berarti air tenang. Penduduk Sentani tersebar di tiga wilayah yaitu: 

1. Di bagian barat terkonsentrasi di Yonokhom dan menyebar di beberapa 

kampong; 

2. Di bagian timur terkonsentrasi di pulau Asei dan menyebar di beberapa 

kampong; 

3. Di bagian tengah terkonsentrasi di pulau Ajau dan menyebar di beberapa 

kampung.112 

Orang Sentani adalah kelompok masyarakat pejuang yang tangguh 

mempertahankan identitas etnisnya.113 Sebelum menetap di tepian danau dan 

pulau-pulau di danau Sentani, mereka berasal dari Honong Yo Walkhau Yo, di 

                                                             
111Kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbpapua/wilayah-adat-demutru-di-kabupaten-

jayapura-provinsi-papua/, diakses tanggal 31 Agustus 2022.  

112www.papua.us/2021/12/inilah-profil-dan-sejarah-wilayah-adat.html, diakses tanggal 31 

Agustus 2022.  

113Elise Litay, Miyea Hemboni: Pendekatan, Pendampingan dan Konseling Budaya 

Masyarakat Adat Suku Sentani (Jurnal Teologi Berita Hidup: Vol 4, No 1, September 2021), h. 

151.  

http://www.papua.us/2021/12/inilah-profil-dan-sejarah-wilayah-adat.html
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seputar daerah Nyoa dan Moso di sebelah Papua New Guinea. Ketika terjadi 

migrasi besar-besaran secara bergelombang, terjadi gesekan-gesekan antar 

kelompok yang satu dengan kelompok yang lain sehingga masuk ke danau 

Sentani secara terpisah-pisah dan dalam waktu yang tidak bersamaan. 

Kelompok pertama adalah kelompok Asatou yang digabungi oleh sub-sub 

kelompok Bebuho, Asabo, Phouw, Khele, Phualo, bermigrasi dari Honong Yo 

melewati Wutung, menyeberang ke Rolowabu-wabu Yomo, bermukim disana, 

kemudian berangkat melewati Aukhone-Khone, Dobon Fere, dan membuat 

kampung di Horoli. Dari Horoli, pindah ke Yomokho-Waliau Yo melewati 

Mekhenewai.114 Dari Yomokho-Waliau Yo, mereka pindah dan menetap di 

Oheikoi-Yo (kampung Asei). Dari Oheikoi pindah ke Raid Au Kleu dan membuat 

kampung Kleubulouw. Rouboto pindah ke Waena. Kelompok Pui, Soro, 

Makanuai, Youwe ditinggal di sekitar Rolowabu-wabu Yomo (Kayu Batu). 

Pada migrasi kedua, berangkat dari Honong Yo, kelompok Razing 

Kleubeu mengambil arah selatan dengan menggunakan perahu melewati kampung 

Eha (Nafri), mendaki gunung dan membuat pemukiman sementara di Umabo 

Besar dan Umabo Kecil.115 Dari Umabo turun ketepian Phuyakha bhu, 

menyeberang ke Yomokho- Waliau-Yo bergabung dengan kelompok Asatou, 

mengangkat ondofolo. Kemudian bersama-sama menyeberang ke kampung 

Oheikoi. Pindah ke Ebuheal ke Ayapo dan membentuk kampung Ayapo.  

                                                             
114www.papua.us/2021/12/inilah-profil-dan-sejarah-wilayah-adat.html, diakses tanggal 31 

Agustus 2022.  

115www.papua.us/2021/12/inilah-profil-dan-sejarah-wilayah-adat.html, diakses tanggal 31 

Agustus 2022.  

http://www.papua.us/2021/12/inilah-profil-dan-sejarah-wilayah-adat.html
http://www.papua.us/2021/12/inilah-profil-dan-sejarah-wilayah-adat.html
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Dari Ayapo, kelompok Mebli Iyme ke Yokha dan membuat kampung 

Hebeaibulu di lokasi bekas kampung Hebeaibulu yang telah punah. Kelompok 

ketiga adalah kelompok yang di pimpin oleh Yokhu Mokho, berangkat dari 

Honong Yo-Walakhau-Yo, melewati Wanimo, Wutung, lewat Mabouw, masuk 

teluk Yotefa bermukim di Endukha Yo, kemudian berangkat menyeberang naik 

gunung Rey Humungga, terus melewati Hokhom-Hisili, Ma Khele, Robhomfere, 

Atam dan masuk danau Sentani bagian tengah dan membentuk kampung Remfale 

yang disebut kampung Ifale sekarang.116 

Kelompok yang lebih awal dari kelompok pertama, kedua dan ketiga 

adalah kelompok Heaiseai. Arus migrasi terjadi Walakhau Yo, melewati dataran 

Ebum Fau, terus berhenti di Yokha Wau dan mendirikan kampung Yokha Wau. 

Dari Yokha Wau Yo, di sponsori oleh Ibo, Khabey dan Monim menyeberang ke 

Ajau, kemudian dari Ajau menjadi pusat persebaran. Dari Ajau pindah ke 

Khabeite Olow dan membentuk kampung Khabetlouw yang sekarang disebut Ifar 

Besar. Kemudian Monim pindah dan mendirikan kampung Putali, dan Ibo 

mendirikan kampung Atamali.117  

Rokhoro pindah dari Ajau lebih ke arah barat daya dan mendirikan 

kampung Hemfolo. Kelompok migrasi berikutnya berjalan terus kearah barat 

danau Sentani, tiba di Yo Waliau Yo, di atas gunung kampung Donday. Dari Yo 

Waliau Yo turun ke tepian air dan menyeberang ke pulau Yonokhom dan 

membentuk kampung Yo Nokhom Yo. Dari Yonokhom pindah sebagian 

                                                             
116www.papua.us/2021/12/inilah-profil-dan-sejarah-wilayah-adat.html, diakses tanggal 31 

Agustus 2022.  

117www.papua.us/2021/12/inilah-profil-dan-sejarah-wilayah-adat.html, diakses tanggal 31 

Agustus 2022.  

http://www.papua.us/2021/12/inilah-profil-dan-sejarah-wilayah-adat.html
http://www.papua.us/2021/12/inilah-profil-dan-sejarah-wilayah-adat.html
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masyarakat kembali ke sekitar Yo Waliau Yo dan membentuk kampung Donday, 

yang lain pindah kea rah barat dan membentuk kampung Yakonde dan Sosiri. 

Bagian masyarakat lainnya pindah membentuk empat kampung do Do Yo. 

Pulau dan kampung Yonokhom atau Kwadeware menjadi pusat penyebaran 

kebudayaan di Sentani Barat. Di seluruh Sentani terdapat tiga pusat penyeberan 

yaitu, di Sentani Timur pulau Asei dikenal sebagai pusat persebaran kebudayaan, 

di bagian tengah pulau Ajau menjadi pusat persebaran kebudayaan, dan pulau 

Yonokhom (Kwadeware) dikenal sebagai pusat persebaran kebudayaan di bagian 

barat Sentani. 

Sebagai wilayah yang berada di daerah pusat pemerintahan Provinsi 

Papua, maka pemerintah Provinsi menetapkan wilayah Mamta sebagai daerah 

pengembangan sektor industri, perkebunan dan pariwisata. Di Kabupaten Keerom 

dikembangkan Perkebunan Sawit, Coklat, Peternakan Sapi, Perikanan Budidaya, 

Tanaman Pangan. Untuk Kota Jayapura dikembangkan Hortikultura dan 

Peternakan Ayam. Saat ini di Kabupaten Sarmi dikembangkan Perkebunan 

Kelapa (361 Ha), Coklat dan Perikanan. DI Kabupaten Mambramo Raya 

dikembangkan Sagu (60.000 Ha), Pisang dan Perikanan. Sedangkan untuk 

Kabupaten Jayapura dikembangkan Coklat (13.342), Hortikultura, Peternakan 

Ayam.118 

Di wilayah Mamta ini banyak dikembangkan daerah wisata yang menarik 

untuk dikunjungi oleh wisatawan, baik domestik maupun wisatawan dari luar 

negeri. Dengan aksesibiltas yang memadai pemerintah menjadikan beberapa 

                                                             
118www.papua.us/2021/12/inilah-profil-dan-sejarah-wilayah-adat.html, diakses tanggal 31 

Agustus 2022.  

http://www.papua.us/2021/12/inilah-profil-dan-sejarah-wilayah-adat.html
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kegiatan festival di wilayah inbi menjadi festival yang di masukkan dalam 

kalender wisata nasional, seperti Festival Danau Sentani yang setiap tahun nya 

dilaksanakan. Festival Danau Sentani diramaikan denga pameran industri kreatif 

Papua seperti produk kerajinan kulit kayu, batik Papua, produk olahan cokelat, 

kopi, sagu, dan buah merah. Masyarakat Sentani hidup di danau, ada upacara-

upacara adat baik di kampung, antar kampung.119  

Selain itu ditampilkan juga tari-tarian di atas perahu, baik saat panen atau 

ketika bawa hasil buruan. Karena mereka sudah terbiasa pergi kembali dengan 

perahu maka masyarakat yang hidup di sekitar danau sentani sudah terbiasa 

menari di atas perahu. Kalender wisata lainnya adalah Festival Teluk Humboldt, 

yang dilaksankaan setiap tahunnya oleh Pemerintah Kota Jayapura.  

Teluk Humboldt atau nama lainnya Teluk Yos Sudarso merupakan teluk 

yang menaungi Kota Jayapura dan menjadi rumah bagi penduduk asli Port 

Numbay.120 Teluk tersebut merupakan laut yang menjorok jauh ke daratan di 

bagian utara Pulau Papua. Bentuk teluknya menyerupai huruf U dengan pantai 

berair tenang dan tingkat sedimentasi rendah. Air lautnya tenang, bersih, dan 

berwarna biru cerah serta masih banyak terdapat ikan di sekitarnya. 

Pada pestival ini banyak ditampilkan pentas seni budaya, lomba 

menyajikan masakan khas Port Numbay, stand-stand pameran kerajinan tangan 

masyarakat Port Numbay dari 14 kampung, tarian khas Port Numbay, suling 

                                                             
119www.papua.us/2021/12/inilah-profil-dan-sejarah-wilayah-adat.html, diakses tanggal 31 

Agustus 2022.  

120id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Yos_Sudarso, diakses 1 November 2022.  

http://www.papua.us/2021/12/inilah-profil-dan-sejarah-wilayah-adat.html
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tambur dari Kampung Skouw Yambe, ukiran batik, serta kuliner khas Port 

Numbay. 

 

Pembagian Wilayah Mamta, meliputi: 

1. Kabupaten Jayapura 

Kabupaten Jayapura bersama 8 (delapan) kabupaten otonom lainnya 

(Kabupaten Biak Numfor, Manokwari, Sorong, Fak-Fak, Merauke, Jayawijaya, 

Paniai dan Yapen Waropen dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 

Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-

Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat.121 Berdasarkan Undang-Undang 

tersebut, Kabupaten Jayapura meliputi 6 (enam) wilayah Kepala Pemerintahan 

yaitu:  

                                                             
121www. papua. go. id/ view-detail-kabupaten-261/ profil-kota-jayapura. html, diakses 

tanggal 31 Agustus 2022.  

http://www.papua.go.id/view-detail-kabupaten-261/profil-kota-jayapura.html
https://penghubung.papua.go.id/wp-content/uploads/2018/06/peta-mamta.jpg
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a. Kepala Pemerintahan setempat Jayapura;  

b. Nimboran;  

c. Mamberamo;  

d. Keerom;  

e. Sarmi dan  

f. Dafonsoro.122 

Pada tahun 1993 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993, 

wilayah Kabupaten Jayapura dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten/Kotamadya 

yaitu Kabupaten Jayapura (Kabupaten Induk) dan Kotamadya Jayapura, sehingga 

Ibukota Kabupaten Jayapura dipindahkan ke Sentani berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten 

Jayapura dari Wilayah Kotamadya Jayapura ke Wilayah Sentani, tepatnya tanggal 

10 Maret 2010 merupakan tonggak awal sejarah kota Sentani ditetapkan sebagai 

ibukota Kabupaten Jayapura, sehingga pada tanggal 10 Maret tersebut dijadikan 

sebagai Hari jadi Kota Sentani sebagai ibukota Kabupaten Jayapura.123 

Sampai dengan pertengahan bulan Juni 2001 Ibukota Kabupaten Jayapura 

mulai bergerak dari bibir Pantai Teluk Yos Sudarso di wilayah Kotamadya 

Jayapura menuju wilayah Sentani yang tepatnya di atas Gunung Paniau di bawah 

                                                             
122www. papua. go. id/ view-detail-kabupaten-261/ profil-kota-jayapura. html, diakses 

tanggal 31 Agustus 2022.  

123www. papua. go. id/ view-detail-kabupaten-261/ profil-kota-jayapura. html, diakses 

tanggal 31 Agustus 2022.  

http://www.papua.go.id/view-detail-kabupaten-261/profil-kota-jayapura.html
http://www.papua.go.id/view-detail-kabupaten-261/profil-kota-jayapura.html
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kaki Gunung Cycloops dijadikan pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten 

Jayapura.124 

Bertepatan dengan pelantikan Bupati Jayapura Habel Melkias Suwae, 

S.Sos, M.M dan Wakil Bupati Ir. Tunggul TH Simbolon, MA periode 2001-2006 

pada tanggal 12 Oktober 2001, Kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten 

Jayapura diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Provinsi Papua Drs. Yaap 

Salossa, M.Si.125 

Selanjutnya pada tahun 2002, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Papua, wilayah 

Kabupaten Jayapura dimekarkan lagi menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten 

Jayapura (Kabupaten Induk), Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Keerom. 

Kabupaten Jayapura setelah pemekaran wilayah pada tahun 2002 memiliki 11 

(sebelas) distrik.  

Tahun 2003 dilakukan pemekaran distrik berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Jayapura Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Distrik 

Ebungfauw, Distrik Waibu, Distrik Namblong, Distrik Yapsi dan Distrik Airu, 

sehingga jumlah Distrik di wilayah Kabupaten Jayapura menjadi 16 distrik dan 

pada tahun 2005 kembali dilakukan pemekaran distrik berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Distrik Raveni Rara, Distrik 

                                                             
124www. papua. go.id/view-detail-kabupaten-261/profil-kota-jayapura. html, diakses 

tanggal 31 Agustus 2022.  

125www. papua. go.id/view-detail-kabupaten-261/profil-kota-jayapura. html, diakses 

tanggal 31 Agustus 2022.  

http://www.papua.go.id/view-detail-kabupaten-261/profil-kota-jayapura.html
http://www.papua.go.id/view-detail-kabupaten-261/profil-kota-jayapura.html
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Gresi Selatan dan Distrik Yokari. Sehingga secara administratif, wilayah 

Kabupaten Jayapura bertambah dari 16 Distrik menjadi 19 Distrik.126 

Tahun 2007 dilakukan pemekaran kampung, sehingga jumlah kampung 

yang sebelumnya berjumlah 127 Kampung menjadi 137 Kampung melalui 

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 2 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kampung Benggwin Progo, Kampung Aib, Kampung Hyansip, 

Kampung Sumbe, Kampung Hanggaiy Hamong, Kampung Nandalzi, Kampung 

Bundru, Kampung Doromena, Kampung Bambar dan Kampung Yahim. Pada 

tahun 2009, kembali dilakukan pemekaran kampung berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan 

Kampung Kamikaro dan Kampung Naira.127 Sehingga Kabupaten Jayapura saat 

ini terdiri dari 19 (sembilan belas) distrik, 5 (lima) kelurahan dan 139 (seratus tiga 

puluh sembilan) kampung.128 

a. Kondisi Geografis 

Kabupaten Jayapura dengan Luas wilayah 17.516.6 Km2 yang terbagi 

dalam 19 Distrik 139 Kampung dan 5 Kelurahan terletak diantara 139°-140° 

Bujur Timur dan 2° Lintang Utara dan 3° lintang Selatan.129 Distrik Kaureh 

dengan luas Wilayah 4.537,9 Km² merupakan Distrik terluas di Kabupaten 

Jayapura atau sekitar 24,88 % dari keseluruhan luas Kabupaten Jayapura dan 

                                                             
126www. papua. go. id/ view-detail-kabupaten-261/ profil-kota-jayapura. html, diakses 

tanggal 31 Agustus 2022.  

127www. papua. go. id/ view-detail-kabupaten-261/ profil-kota-jayapura. html, diakses 

tanggal 31 Agustus 2022.  

128www. papua. go. id/ view-detail-kabupaten-261/ profil-kota-jayapura. html, diakses 

tanggal 31 Agustus 2022.  

129www. papua. go. id/ view-detail-kabupaten-261/ profil-kota-jayapura. html, diakses 

tanggal 31 Agustus 2022.  

http://www.papua.go.id/view-detail-kabupaten-261/profil-kota-jayapura.html
http://www.papua.go.id/view-detail-kabupaten-261/profil-kota-jayapura.html
http://www.papua.go.id/view-detail-kabupaten-261/profil-kota-jayapura.%20html
http://www.papua.go.id/view-detail-kabupaten-261/profil-kota-jayapura.html
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Distrik Sentani Barat Distrik merupakan distrik yang luasnya terkecil dengan luas 

wilayah 129,2 M² atau sekitar 0,74 % dari luas Wilayah Kabupaten Jayapura.130 

Batas-batas wilayah: 

1) Sebelah Utara Samudera Pasifik dan Kabupaten Sarmi; 

2) Sebelah Selatan Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo 

dan Kabupaten Tolikara; 

3) Sebelah Timur dengan Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom; 

4) Sebelah Barat dengan Kabupaten Sarmi.131 

Keadaan topografi dan lereng umumnya relatif terjal dengan kemiringan 

5%-30% serta mempunyai ketinggian aktual 0,5m dpl -1500m dpl. Daerah pesisir 

pantai utara berupa dataran rendah yang bergelombang dengan kemiringan 0%-

10% yang ditutupi dengan endapan aluvial. Secara fisik, selain daratan juga terdiri 

dari rawa (13.700 Ha). Sebagian besar wilayah Kabupaten Jayapura (72,09%) 

berada pada kemiringan diatas 41%, sedangkan yang mempunyai kemiringan 0-

15% berkisar 23,74%.132  

Berdasarkan hasil pencatatan Badan Meteorologi Klimatologi dan 

Geofisika Wilayah V Jayapura untuk wilayah Sentani tahun 2015 suhu udara rata-

rata berkisar antara 22,8o– 24,3oCelcius. Kelembapan udara rata-rata pada 73 dan 

76 persen. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari 426.8 mm dan 

terendah pada bulan Agustus 75.5 mm untuk Genyem. Untuk Sentani curah hujan 

                                                             
130www. papua. go.id/view-detail-kabupaten-260/gambaran-umum. html, diakses tanggal 

31 Agustus 2022.  

131www. papua. go.id/view-detail-kabupaten-260/gambaran-umum. html, diakses tanggal 

31 Agustus 2022.  

132www. papua. go.id/view-detail-kabupaten-260/gambaran-umum. html, diakses tanggal 

31 Agustus 2022.  

http://www.papua.go.id/view-detail-kabupaten-260/gambaran-umum.html
http://www.papua.go.id/view-detail-kabupaten-260/gambaran-umum.html
http://www.papua.go.id/view-detail-kabupaten-260/gambaran-umum.html
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tertinggi terjadi pada bulan Januari 222.9 mm dn terendah pada bulan Agustus 

45.2 mm.133 

b. Kependudukan 

Jumlah penduduk 2015 di Kabupaten Jayapura berdasarkan hasil proyeksi 

BPS Kabupaten Jayapura berjumlah 121,410 orang, yang terdiri dari 63,891 

penduduk laki-laki dan 57,591 penduduk perempuan. Dengan wilayah seluas 

17.516,6 km persegi berarti tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Jayapura 

6,9jiwa/Km2.134 

2. Kota Jayapura 

Kota Jayapura merupakan ibukota Provinsi Papua yang terletak di ujung 

timur Indonesia.135 Secara astronomis, di sebelah utara Kota Jayapura dibatasi 

Lautan Pasifik, sedangkan di sebelah selatan dibatasi Distrik Arso, Kabupaten 

Keerom. Di bagian barat, Kota Jayapura berbatasan dengan Distrik Depapre, 

Kabupaten Jayapura sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Negara Papua 

New Guinea. Kota Jayapura memiliki luas 940 km2, dan merupakan wilayah 

terkecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua. 

Selain berstatus sebagai ibukota provinsi, Kota Jayapura merupakan satu-

satunya wilayah administrasi di Provinsi Papua yang berstatus sebagai 

Kotamadya. Kota Jayapura terbagi menjadi 5 distrik, yaitu:  

a. Distrik Muara Tami; 

                                                             
133www. papua. go.id/view-detail-kabupaten-260/gambaran-umum. html, diakses tanggal 

31 Agustus 2022.  

134www. papua. go.id/view-detail-kabupaten-260/gambaran-umum. html, diakses tanggal 

31 Agustus 2022.  

135id. wikipedia. org/wiki/Daftar_distrik,_kelurahan,_dan_kampung_di_Kota_Jayapura, 

diakses 1 September 2022.  

http://www.papua.go.id/view-detail-kabupaten-260/gambaran-umum.html
http://www.papua.go.id/view-detail-kabupaten-260/gambaran-umum.html
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b. Distrik Abepura;  

c. Distrik Heram; 

d. Distrik Jayapura Selatan, dan  

e. Distrik Jayapura Utara.136  

Terdapat 25 kelurahan dan 14 kampung di wilayah Kota Jayapura. Distrik 

Abepura merupakan wilayah dengan jumlah kelurahan terbanyak (8 kelurahan), 

sedangkan Distrik Heram memiliki jumlah kelurahan terkecil (3 kelurahan). 

Jumlah kampung terbanyak terdapat di wilayah Distrik Muara tami (6 kampung), 

sedangkan Distrik Jayapura Utara hanya memiliki 1 kampung.137 

a. Kondisi Geografis 

Kota Jayapura memiliki luas 940 km2atau 0,30 persen dari luas wilayah 

Provinsi Papua dan merupakan daerah terkecil di Provinsi Papua. Kota Jayapura 

terbagi menjadi 5 distrik. Distrik Muara Tami (626,7 km2) merupakan distrik 

terluas yang mencapai 50 persen lebih dari total luas Kota Jayapura, sebaliknya 

Distrik Jayapura Selatan merupakan distrik terkecil dengan luas hanya 43,4 

km2.138 

Kota Jayapura terletak pada 137°34’10,6”- 141°0’8’22” Bujur Timur dan 

1o27’-3o49’ Lintang Selatan. Wilayah Kota Jayapura umumnya merupakan 

dataran rendah. Selama tahun 2016, suhu udara rata-rata di Kota Jayapura berkisar 

antara 25,50C – 31,50C. Kelembaban udara bervariasi antara 80,0-5,3 persen. 

                                                             
136id. wikipedia. org/wiki/Daftar_distrik,_kelurahan,_dan_kampung_di_Kota_Jayapura, 

diakses 1 September 2022.  

137Daftar distrik, kelurahan, dan kampung di Kota Jayapura - Wikipedia bahasa Indonesia, 

ensiklopedia bebas, diakses 1 September 2022.  

138PU-net, diakses 1 September 2022.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_distrik,_kelurahan,_dan_kampung_di_Kota_Jayapura
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_distrik,_kelurahan,_dan_kampung_di_Kota_Jayapura
http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/n/kota-otonom/66
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Sementara itu, hari hujan yang terjadi selama tahun 2016 sebanyak 212 hari. 

Curah hujan terendah tercatat 98,4 mm pada bulan Mei dan yang tertinggi tercatat 

384,1 mm pada bulan Januari. Kecepatan angin yang tercatat rata-rata 4,1 knot 

sepanjang tahun 2016.139 

Wilayah Kota Jayapura umumnya merupakan dataran rendah. Selama 

tahun 2016, suhu udara rata-rata di Kota Jayapura berkisar antara 25,50C – 

31,50C. Kelembaban udara bervariasi antara 80,0–85,3 persen. Sementara itu, 

hujan yang terjadi selama tahun 2016 sebanyak 212 hari. Curah hujan terendah 

tercatat 98,4 mm pada bulan Mei dan yang tertinggi tercatat 384,1 mm pada bulan 

Januari. Kecepatan angin yang tercatat rata-rata 4,1 knot sepanjang tahun 2016.140 

b. Kependudukan 

Penduduk Kota Jayapura tahun 2016 sebesar 288.786 jiwa, terjadi 

peningkatan 1,87 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015. 

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Jayapura didominasi oleh kelompok 

usia produktif (15-64 tahun) yaitu sebesar 199.276 jiwa, sedangkan jumlah 

penduduk kelompok umur 0-14 tahun dan 65+ tahun sebesar 89.510 jiwa. 

Kepadatan penduduk Kota Jayapura tahun 2016 sebesar 307 jiwa/km2. Distrik 

dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Jayapura Selatan, sedangkan yang 

terendah adalah Muara Tami.141 

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kota Jayapura 

sebanyak 53,36 persen atau 154.096 jiwa, lebih besar dari jumlah penduduk 

                                                             
139PU-net diakses 1 September 2022. 

140PU-net diakses 1 September 2022.  

141PU-net diakses 1 September 2022.  

http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/n/kota-otonom/66
http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/n/kota-otonom/66
http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/n/kota-otonom/66
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perempuan yang sebanyak 46,64 persen atau 134.690 jiwa dari total jumlah 

penduduk Kota Jayapura tahun 2016. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 

di Kota Jayapura didominasi oleh penduduk pada kelompok umur 20-24 tahun, 

masing-masing berturut-turut sebesar 19.234 jiwa dan 16.542 jiwa.142 

3. Kabupaten Memberemo Raya 

Kabupaten Mamberamo Raya adalah salah satu kabupaten di provinsi 

Papua, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Burmeso. Kabupaten ini 

merupakan pemekaran dari Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Waropen, 

berdasarkan UU No. 19 Tahun 2007 yang disahkan pada tanggal 15 

Maret 2007.143  

Kabupaten Mamberamo Raya mempunyai batas-batas wilayah sebagai 

berikut: 

a. Utara Samudera Pasifik; 

b. Selatan Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Tolikara; 

c. Barat Kabupaten Waropen dan Kabupaten Kepulauan Yapen; 

d. Timur Kabupaten Sarmi.144 

a. Kondisi Geografis 

Luas wilayah Kabupaten Mamberamo Raya 28.034.87 Km2atau 8,86% 

dari luas wilayah Provinsi Papua secara keseluruhan. Jumlah kecamatan/distrik 

sebanyak 9 distrik dan terdiri atas 59 desa/kampung. Kondisi topografi di 

kabupaten ini bervariasi mulai dari dataran, perbukitan, hingga pegunungan dan 

                                                             
142PU-net diakses 1 September 2022.  

143id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mamberamo_Raya, diakses 1 September 2022.  

144id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mamberamo_Raya, diakses 1 September 2022.  

http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/n/kota-otonom/66
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memiliki elevasi antara 0 m hingga lebih dari 2.000 m di atas permukaan laut 

(dpl).145  

Topografi dataran terletak di utara dan selatan kabupaten ini yang 

dipisahkan oleh Pegunungan Foja dan Rouffaer. Dataran utara merupakan dataran 

rendah yang terletak antara garis pantai dan pegunungan tersebut yang 

membentang di bagian tengah kabupaten dengan pola memanjang timur barat dan 

mempunyai puncak tertinggi 2.164 m dpl. Dataran selatan terletak di suatu 

cekungan antar pegunungan, yaitu antara Pegunungan Foya dan Pegunungan 

Nassau hingga Pegunungan Jayawijaya.146 

Pegunungan yang terakhir ini merupakan pegunungan tengah dari Pulau 

Papua yang mempunyai ketinggian sekitar 5.000 m dan tertutup oleh es abadi. 

Dataran selatan seperti tersebut di atas sering disebut sebagai Dataran Lakustrin 

(Lake Plain) yang terletak di jantung DAS Mamberamo dan dialiri oleh sungai-

sungai besar, seperti Sungai Tariku (Sungai Rouffaer) yang mengalir dari barat ke 

timur dan Sungai Taritatu (Sungai Idenburg) yang mengalir dari timur ke barat. 

Kedua sungai tersebut kemudian bergabung menjadi satu dan menjadi Sungai 

Memberamo yang mengalir ke arah utara membelah Pegunungan Foja-Rouffaer. 

b. Kependudukan 

Jumlah penduduk Kabupaten Mamberamo Raya pada tahun 2016 

sebanyak 21.821 jiwa yang terdiri atas 10.990 laki-laki dan 10.831 perempuan. 

Pada 2014, kepadatan penduduk Kabupaten Mamberamo Raya pada tahun 2016 

                                                             
145id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mamberamo_Raya, diakses 1 September 2022.  

146id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mamberamo_Raya, diakses 1 September 2022.  
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hanya 0,78. Dengan tingkat kepadatan penduduk 0,78 tersebut berarti bahwa 

disetiap satu km2 hanya di huni satu orang penduduk.147 

4. Sarmi 

SARMI sebenarnya lebih sesuai ditulis dengan huruf besar, SARMI, yang 

merupakan singkatan dari nama suku-suku besar, yakni Sobey, Armati, Rumbuai, 

Manirem, dan Isirawa.148 Keberadaan mereka telah lama menjadi perhatian 

antropolog Belanda, Van Kouhen Houven, yang kemudian memberikan nama 

Sarmi. Singkatan Sarmi sebenarnya belum mencerminkan suku-suku di sana 

mengingat di wilayah ini terdapat 87 bahasa yang dipergunakan. Dari bahasa yang 

ada, paling tidak bisa disimpulkan terdapat 87 suku, dan setiap suku mempunyai 

bahasa sendiri-sendiri. 

Sebelumnya, Sarmi lebih dikenal sebagai nama sebuah distrik, di 

Kabupaten Jayapura. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 yang dikeluarkan 

pada tanggal, 11 Desember 2002 memekarkan Kabupaten Jayapura menjadi tiga 

kabupaten, yaitu Jayapura, Keerom, dan Sarmi.149 

a. Kondisi Geografis 

Kabupaten Sarmi memiliki luas wilayah 17.740 km2, terletak pada posisi 

1°35’ dan 3°35’ Lintang Selatan serta 138°05’ dan 140°30’ Bujur Timur. Distrik 

Tor Atas merupakan Distrik terluas yaitu 4.499 km2atau 25,36 persen. Sedangkan 

                                                             
147id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mamberamo_Raya, diakses 1 September 2022.  

148www. papua. go.id/view-detail-kabupaten-268/profil-kabupaten-sarmi. html, diakses 1 

September 2022.  

149www. papua. go.id/view-detail-kabupaten-268/profil-kabupaten-sarmi. html, diakses 1 

September 2022.   

http://www.papua.go.id/view-detail-kabupaten-268/profil-kabupaten-sarmi.html
http://www.papua.go.id/view-detail-kabupaten-268/profil-kabupaten-sarmi.html


76 
 
 

 

 
 

Distrik Sarmi (ibukota Kabupaten Sarmi) merupakan Distrik terkecil yakni 471 

km2atau 2,66 persen dari keseluruhan wilayah Kabupaten Sarmi.150 

Wilayah yang memiliki ketinggian di atas permukaan laut tertinggi adalah 

Distrik Apawer Hulu dengan ketinggian 90 meter di atas permukaan laut. 

Sedangkan Distrik Pantai Timur merupakan wilayah paling rendah dengan 

ketinggian 1 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Sarmi bagian utara 

berbatasan dengan Samudera Pasifik, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten 

Jayapura, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Tengah, dan 

bagian barat berbatasan Kabupaten Mamberamo Raya.151 

b. Iklim 

Selama tahun 2015 rata-rata suhu udara maksimum di Kabupaten Sarmi 

adalah 31,1°C dan suhu udara minimum adalah 23,4°C. Rata-rata kelembaban 

udara maksimum dan minimum adalah sebesar 93 persen dan 78.9 persen. 

Ratarata tekanan udara permukaan di atas landasan (QFF) Kabupaten Sarmi tahun 

2015 sebesar 1.009,7 mb dan rata-rata tekanan udara permukaan di atas laut 

(QFE) sebesar 1.009,1 mb. Dengan penyinaran matahari sebesar 62,5 persen dan 

memiliki kecepatan angin rata-rata sebesar 2,9 knot.152  

Seperti halnya kabupaten lain di Papua, Kabupaten Sarmi juga memiliki 

iklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Akan tetapi, 

seperti tahun-tahun sebelumnya, Kabupaten Sarmi selama tahun 2015 hujan turun 

setiap bulannya dengan curah hujan rata-rata sebesar 184,4 mm. Jumlah hari hujan 

                                                             
150Profilpelajar.com/Kabupaten_Sarmi, diakses 1 September 2022.  

151Profilpelajar.com/Kabupaten_Sarmi, diakses 1 September 2022.  

152Profilpelajar.com/Kabupaten_Sarmi, diakses 1 September 2022.  
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selama tahun 2015 sebanyak 200 hari dengan rata-rata setiap bulannya terjadi 

hujan sebanyak 17 hari.153 

c. Kependudukan 

Jumlah penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh faktor kelahiran, 

kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Selama kurun waktu 2011 

hingga 2015, jumlah penduduk Kabupaten Sarmi terus mengalami peningkatan. 

Pada tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Sarmi tercatat sebanyak 34.104 

jiwa dan pada tahun 2015 penduduk Kabupaten Sarmi meningkat menjadi 36.797 

jiwa. Penduduk laki-laki di Kabupaten Sarmi lebih banyak dari penduduk 

perempuan, pada tahun 2015 penduduk laki- laki berjumlah 19.571 jiwa, 

sedangkan penduduk perempuan berjumlah 17.226 jiwa.154 

Jika dilihat menurut masing-masing distrik, pada tahun 2015 distrik yang 

paling banyak jumlah penduduknya yakni Distrik Sarmi dengan penduduk 

sebanyak 12.942 jiwa, kemudian disusul oleh Distrik Bonggo, Distrik Pantai 

Timur Barat, dan Distrik Bonggo Timur dimana masing-masing sebanyak 4.315 

jiwa, 4.155 jiwa, dan 3.181 jiwa. Sedangkan Distrik yang paling sedikit 

penduduknya yaitu Distrik Sarmi Timur dan Distrik Apawer Hulu dengan jumlah 

penduduk 1.738 jiwa dan 1.644 jiwa.155 

5. Kabupaten Keerom 

Kabupaten Keerom merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua 

yang sebelum berdiri menjadi kabupaten merupakan bagian dari Kabupaten 

                                                             
153Profilpelajar.com/Kabupaten_Sarmi, diakses 1 September 2022.  

154Profilpelajar.com/Kabupaten_Sarmi, diakses 1 September 2022.  

155Profilpelajar.com/Kabupaten_Sarmi, diakses 1 September 2022.  



78 
 
 

 

 
 

Jayapura.156 Hingga dengan payung hukum UU RI No. 26 Tahun 2002, Keerom 

resmi menjadi kabupaten yang berdiri sendiri. Pada awal pembentukannya 

Kabupaten Keerom terdiri dari 5 (lima) distrik (Distrik Arso, Skanto, Waris, 

Senggi dan Web) dengan 48 kampung.  

Pada tahun 2007 berkembang menjadi 7 (tujuh) distrik dan 61 kampung 

dengan tambahan Distrik Arso Timur dan Towe, serta pada tahun 2014 

dicanangkan untuk pemekaran distrik menjadi 11 (sebelas) distrik dan 91 

kampung dengan penambahan Distrik Arso Barat, Mannem, Yaffi, dan Kaisenar 

yang realisasinya baru dilaksanakan di tahun 2015 akhir.157 

a. Kondisi Geografis 

Menempati wilayah seluas 9.365 Km2, Kabupaten Keerom memiliki letak 

geografis yang berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea (PNG) di 

sebelah timur. Sedangkan wilayah sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Pegunungan Bintang, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Jayapura, dan 

Kabupaten Jayapura di sebelah barat. Secara geografis kabupaten ini berada antara 

140015’-14100’ Bujur Timut dan 2037’0’’-400’0’’ Lintang Selatan dengan 

ketinggian berkisar antara 0 – 2000 meter di atas permukaan laut (Mdpl), wilayah 

Kabupaten Keerom merupakan lereng dengan kemiringan lebih dari 40%.158  

Sebagian besar wilayah yakni seluas 5.722,96 Km2(61,11% dari total 

wilayah) berada pada ketinggian 400 – 1500 Mdpl. Distrik Arso, Dkanto, dan 

Arso Timur merupakan wilayah terendah dengan ketinggian diantara 0 – 1.000 

                                                             
156Keeromkab.go.id/v3/index.php/sejarah/ diakses 1 September 2022.  

157Keeromkab.go.id/v3/index.php/sejarah/ diakses 1 September 2022.  

158papua.bpk.go.id/kabupaten-keerom/diakses 1 September 2022.  
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Mdpl. Suhu berkisar antara 22,40C-34, 20C, menjadikan Kabupaten Keerom 

memiliki suhu yang cukup panas dengan kelembapan yang cukup tinggi (75,6%- 

83,9%). Panasnya suhu di Kabupaten Keerom diimbangi dengan curah hujan yang 

cukup tinggi, sebesar 1.017,0 mm dan hari hujan sebanyak 108 hari. Kecepatan 

maksimum angin berkisar antara 13,0-21,0 Knot. Sedangkan tekanan udara antara 

1.007,8-1.035,0 mbps.159 

b. Kependudukan 

Jumlah penduduk Kabupaten Keerom pada tahun 2015 tercatat 53.694 

jiwa, yang terdiri atas 28.896 orang penduduk laki-laki (53,82 persen) dan 24.798 

orang penduduk perempuan (46,18 persen). Jumlah rumah tangga di Kabupaten 

Keerom pada tahun 2015 adalah sebanyak 13.026 rumah tangga. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara rata-rata dalam 1 rumah tangga terdapat 4 anggota 

rumah tangga. Sementara itu, tingkat density atau kepadatan penduduk pada tahun 

2015 tercatat hanya 6 orang/km2. Distrik Arso Barat memiliki tingkat kepadatan 

tertinggi yaitu 47 orang orang/km2. Sedangkan yang terendah di Senggi dan 

Kaisenar yang hanya 1 orang/km2.160 

 

B. Subtansi Keadilan dalam Putusan Peradilan Adat dan Pengadilan Negeri 

Di Papua 

Keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Selain keadilan, kepastian 

dan kemanfaatan melekat pada kerangka keadilan itu sendiri. Keadilan 

memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Kepastian hukum bertugas 

                                                             
159papua.bpk.go.id/kabupaten-keerom/diakses 1 September 2022.  

160papua.bpk.go.id/kabupaten-keerom/diakses 1 September 2022.  
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memastikan keadilan dalam hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang 

ditaati. Dengan ditaatinya peraturan-peraturan tersebut, maka akan mendatangkan 

manfaat bagi manusia. 

Keadilan berakar kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak 

memihak, tidak sewenang-wenang. Keadilan menjadi consensus social, maka 

sejatinya keadilan menjadi motor penggerak semua perilaku manusia, baik dalam 

hubungannya dengan sesame individu, masyarakat, pemerintah bahkan makhluk 

Tuhan lainnya.161 Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan 

sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak 

pandang bulu atau pilih kasih.162 

Menurut Marilang, sekalipun keadilan merupakan esensi kehidupan 

manusia, namun sejak zaman Romawi sampai sekarang, keadilan sepertinya hanya 

menjadi bahan diskusi dan perdebatan yang tidak terkutub dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan, apa itu keadilan, bagaimana wujudnya, di mana keadilan 

itu, bagaimana meraihnya, bagaimana menakarnya dan pertanyaan-pertanyaan lain 

tentang keadilan yang belum terjawab secara defenitif.163 

Menurut Aristoteles, keadilan dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Keadilan berbasis persamaan 

Kesamaan yang dimaksudkan di sini adalah kesamaan numeric dan 

kesamaan proporsional. Kesamaan numeric berprinsip kesamaan derajat atas 

                                                             
161Marilang, Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Prograsif (Jurnal Konstitusi, 

Volume 14, Nomor 2, Juni 2017), h. 316.  

162Manullang E. Fernando, Menggapai Hukum Berkeadilan (Jakarta: Kompas, 2007), h. 

57.  

163Marilang, Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Prograsif, h. 316.  
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setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah 

memberikan kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.164 

2. Keadilan distributive 

Hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributive 

berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga 

keadilan didasarkan pada persamaan, namun lebih diperhitungkan porsinya 

masing-masing.165 

3. Keadilan korektif 

Keadilan korektif merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan 

atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan 

kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian 

harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang menerima kerugian untuk 

memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.166 

Selain teori keadilan yang disampaikan oleh Aristoteles, dikenal pula teori 

keadilan lain, yakni keadilan subtantif dan keadilan procedural. Dalam keadilan 

subtantif, hakim memeriksa subtansi dalam perkara yang diajukan kepadanya 

untuk memperoleh kebenaran dalam putusannya. Sementara keadilan prosedural 

keadilan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. 

Sejatinya konsep keadilan telah banyak dijelaskan oleh para ahli, namun 

penerapan keadilan sangat sulit. Hal ini dikarenakan suatu perbuatan terkadang 

                                                             

164Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis (Bandung: Nuansa dan 

Nusamedia, 2004), h. 24.  

165Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, h. 25.  

166Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, h. 25.  
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dianggap adil oleh sekelompok orang, namun belum tentu adil bagi kelompok 

yang lain. Fence turut memberikan tolak ukur keadilan dengan mengatakan bahwa 

adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan 

kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.167  

Untuk melihat nilai keadilan yang dikandung dari lembaga peradilan adat 

dan peradilan umum, maka dapat dilihat lebih lanjut sebagai berikut: 

1. Peradilan Adat 

a. Eksistensi Peradilan Adat Mamta 

Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat 

hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa 

perdata adat dan perkara pidana di antara masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan.168 Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Peradilan Adat di Papua, Pasal 1 ayat 16 menyatakan bahwa: Peradilan adat 

adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat dalam masyarakat hukum 

adat tertentu di Papua.169 

Peradilan adat yang dimaksud pada bagian ini adalah peradilan adat yang 

ada di wilayah adat Mamta di Provinsi Papua. Papua memiliki komunitas hukum 

adat yang terbagi pada 7 wilayah adat, yakni Domberay, Bomberay, Mee Pago, 

Saereri, Mamta, La Pago dan Anim Ha. Setiap wilayah adat memiliki 

                                                             
167Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam 

Putusan Hakim Di Pengadilan Perdata (Dinamika Hukum) Vol. 12 Nomor 3 September 2012, h. 

484.  

168Republik Indonesia, Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 

Provinsi Papua, Pasal 51 ayat 1. 

169Republik Indonesia,  Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Peradilan Adat di Papua, Pasal 1 ayat 16. 
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peradilannya tersendiri dalam arti mekanisme lembaga peradilan adat dari ke 

tujuh wilayah adat memiliki perbedaan masing-masing. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Bapak Gad Modouw bahwa: Cara penyelesaian sengketa tiap 

wilayah adat, berbeda antara satu dan lain, namun intinya sama, yakni ingin 

menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak.170 

b. Kewenangan Peradilan Adat Mamta 

Kewenangan peradilan adat tertulis dalam Peraturan Daerah Khusus 

Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua, yang 

mengatakan bahwa: Pengadilan adat bertugas menerima dan mengurus perkara 

perdata adat dan perkara pidana adat.171 Sementara menurut Bapak Gad Modouw 

selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa: perkara yang diajukan ke peradilan 

adat kebanyakan persoalan perdata, namun tidak menutup kemungkinan ada pula 

persoalan pidana. Persoalan perdata yang diajukan seperti perkawinan, warisan, 

sengketa tanah dan lain-lain. Untuk persoalan pidana juga akan diputus oleh 

hakim adat yang disebut dengan ondoafi, namun pada akhirnya akan diserahkan 

ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. 

Penyerahan tindak pidana ke pihak kepolisian senada dengan yang 

dikatakan oleh Bapak Gad Modouw, bahwa di peradilan adat tidak ada sanksi 

pidana yang diterapkan.172 Hal tersebut juga disebutkan dalam Peraturan 

                                                             
170Gad Modouw, Tokoh Masyarakat Mamta, Papua, wawancara oleh Penulis di Jayapura, 

11 Agustu 2022. 

171Republik Indonesia, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Peradilan Adat di Papua, Pasal 6.  

172Gad Modouw, Tokoh Masyarakat Mamta, Papua, wawancara oleh Penulis di Jayapura, 

11 Agustu 2022.  
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Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat bahwa: pengadilan adat 

tidak berwenang memberikan pidana penjara dan kurungan.173  

Sementara untuk urusan perdata, ondoafi berwenang untuk memberikan 

sanksi dalam putusannya. Sanksi tersebut dapat berupa ganti rugi sesuai dengan 

kesepatan dengan tetua adat yang ada. Biasanya ganti rugi ini berupa uang atau 

babi yang dianggap tinggi nilainya bagi masyarakat di Papua. Dalam prosesnya, 

pihak yang dinyatakan bersalah oleh ondoafi, akan menyerahkan ganti rugi 

kepada pihak lain, lalu kemudian diadakan acara semacam pesta. Kedua belah 

pihak yang bersengketa dalam permasalahan sebelumnya akan hadir dalam pesta 

tersebut dan saling berdamai. 

Menurut Abisai Rollo, pesta yang diadakan antara kedua belah pihak 

menjadi pertanda bahwa pertikaian telah usai, duka cita telah berakhir dan suka 

cita telah datang.174 Dari penelusuran yang penulis lakukan, pesta yang diadakan 

setelah terjadi perselisihan di antara warga di Mamta, Papua biasanya disebut 

dengan tradisi bakar batu. Tradisi bakar batu ini sesuai dengan namanya, 

masyarakat membakar batu dengan durasi kira-kira sampai batu tersebut cukup 

panas. Setelah di rasa cukup panas, maka di atas batu diletakkan babi yang sudah 

disembelih dan dibersihkan. Selain babi, ada pula umbi-umbian seperti Ubi dan 

jenis-jenis umbi-umbian lainnya. 

 

 

                                                             
173Republik Indonesia, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008, 

Pasal 15 ayat 1.  

174Abisai Rollo, Ondoafi Wilayah Adat Mamta, Papua, wawancara oleh Penulis di 

Jayapura, 15 November 2022.  
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c. Struktur Lembaga Peradilan Adat Mamta 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa 7 wilayah adat di Papua, 

memiliki keunikannya masing-masing. Namun yang pasti bahwa peradilan adat di 

setiap wilayah dipimpin oleh seorang hakim adat. Pasal 9 ayat (3) Peraturan 

Daerah Khusus Propinsi Papua No. 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa 

“penyelenggaraan peradilan adat diurus oleh hakim adat”.175 Di wilayah Mamta 

Hakim Adat dijabat oleh Ketua Adat yang disebut Ondoafi.  

Perlu diketahui bahwa ondoafi adalah sebutan untuk kepala suku, kepala 

adat yang juga bertindak sebagai hakim adat. Dalam konteks yang lebih jauh perlu 

diketahui pula bahwa ada 4 sistem kepemimpinan di wilayah Papua, yakni: 

1) Sistem kepemimpinan pria berwibawa; 

2) Sistem kepemimpinan ondoafi; 

3) Sistem kerajaan; 

4) Sistem kepemimpinan campuran. 

Ondoafi dalam prosesnya menjadi ketua adat sekaligus hakim adat 

didasarkan pada keturunannya. Artinya jabatan ondoafi ini dilimpahkan secara 

turun temurun dari bapak ke anak dan begitu seterusnya. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Gad Modouw bahwa: ondoafi ini jabatan seumur hidup. Ketika 

ondoafi meninggal dunia, maka yang menggantikan posisinya adalah anaknya dan 

juga bertahan seumur hidup, begitu seterusnya.176  

                                                             

175Republik Indonesia, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008, 

Pasal 9 ayat 3.  

176Gad Modouw, Tokoh Masyarakat Mamta, Papua, wawancara oleh Penulis di Jayapura, 

11 Agustu 2022.  
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Biasanya anak yang menjadi ondoafi ditarik dari garis keturunan pendiri 

kampong adalah anak laki-laki sulung. Namun dalam perjalanannya, apabila anak 

sulung tersebut tidak menginginkan jabatan sebagai ondoafi atau dinilai tidak 

mampu memegang jabatan tersebut, maka para tetua adat akan melakukan 

musyawarah memilih ondoafi yang baru. Menurut Abisai Rollo, karena 

kedudukannya yang penting bagi masyarakat, ondoafi yang baru juga dibuatkan 

acara pelantikan semacam pelantikan gubernur. Semua masyarakat desa hadir di 

acara pelantikan. Masyarakat Desa di seberang sungai Sentani juga meluangkan 

waktu naik perahu ke acara pelantikan. Ada yang bawa ubi, ada yang bawa babi, 

segala macam hasil kebun mereka bawa untuk diberikan ke ondoafi yang baru.177 

Hal ini menggambarkan betapa pentingnya sosok ondoafi bagi masyarakat Papua, 

termasuk di wilayah adat Mamta, Papua. 

Dalam memberikan putusan terhadap sengketa yang diajukan kepadanya 

ondoafi dibantu oleh juru bicara yang disebut awi. Menurut Gad Modouw juru 

bicara atau awi ini jika diilustrasikan sama seperti sekertaris daerah. Dialah yang 

mengurus semua administrasi dalam wilayah kabupaten. Begitu pula dengan awi, 

dialah yang mengurus segala bentuk administrasi dalam peradilan adat.178 Penulis 

mengilustrasikan awi ini seperti panitera di Peradilan Umum. 

Selain itu, ada pula yang disebut dengan tetua adat. Tetua adat ini adalah 

kepala dari tiap-tiap suku, yang juga turut mengambil andil dalam proses 

                                                             
177Abisai Rollo, Ondoafi Wilayah Adat Mamta, Papua, wawancara oleh Penulis di 

Jayapura, 15 November 2022.  

178Gad Modouw, Tokoh Masyarakat Mamta, Papua, wawancara oleh Penulis di Jayapura, 

11 Agustu 2022. 
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peradilan adat. Fungsi dari tetua adat ini adalah memberikan pertimbangan kepada 

ondoafi terkait dengan sengketa yang diajukan kepadanya.  

d. Proses Penyelesaian Sengketa di Lembaga Peradilan Adat 

Gad Modouw mengatakan bahwa penyelesaian sengketa di wilayah adat 

Mamta terbilang sederhana. Karena cukup mengajukan sengketa ke ketua adat 

atau ondoafi, menghadirkan para pihak yang bersengketa beserta bukti dan saksi, 

lalu setelah itu ondoafi akan menilai siapa yang salah dalam sengketa tersebut. 

Setelah ondoafi memiliki keyakinan, maka diputuslah perkara tersebut dengan 

memberikan putusan berupa sanksi.  

Gad Modouw lebih lanjut mengatakan bahwa, perkara dianggap selesai 

apabila sanksi telah dipenuhi oleh pihak yang dibebankan kewajiban tersebut.179 

Biasanya sanksi yang diberikan berupa mengganti kerugian pihak lain dalam 

bentuk uang dan babi. Pemilihan sanksi berupa uang dan babi dikarenakan bagi 

masyarakat Papua, uang dan babi tinggi nilainya.  

Abisai Rollo menambahkan bahwa dahulu uang tidak ada artinya. Untuk 

mendamaikan kedua belah pihak cukup menggunakan babi sebagai ganti rugi. 

Babi symbol kekayaan bagi orang Papua. Semakin banyak babi yang dimiliki, 

semakin kaya orang tersebut dan status socialnya juga tinggi. Kita pakai babi 

untuk beli perempuan (perkawinan), menunjukkan persaudaraan dengan 

                                                             
179Gad Modouw, Tokoh Masyarakat Mamta, Papua, wawancara oleh Penulis di Jayapura, 

11 Agustu 2022.  
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pemberian babi dan menebus kesalahan ondoafi pasti putus ganti rugi dengan 

menyerahkan babi.180  

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis menilai bahwa nilai keadilan 

dalam yang diterapkan oleh hakim adat atau ondoafi adalah keadilan korektif 

merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, 

misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang 

lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian harus memberikan 

ganti rugi kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya 

sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.181  

2. Lembaga Peradilan Umum 

a. Eksistensi peradilan umum 

Pengadilan negeri atau peradilan umum adalah salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.182 Dasar 

hukum eksistensi pengadilan negeri atau peradilan umum ini adalah Undang-

undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-undang tersebut 

telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 

Dari undang-undang yang menjadi eksistensinya dapat dilihat bahwa 

keberadaan pengadilan negeri atau peradilan umum jauh lebih dahulu lahir 

daripada lembaga peradilan adat yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus 

                                                             
180Abisai Rollo, Ondoafi Wilayah Adat Mamta, Papua, wawancara oleh Penulis di 

Jayapura, 15 November 2022.  

181Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, h. 25.  

182Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, 

Pasal 2.  
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Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat. Namun Abisai 

Rollo menampik pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa nenek moyang 

kami sudah lebih dulu pakai aturan adat. Jauh sebelum sistem-sistem peradilan 

yang dipakai sekarang.183 Penulis sendiri memandang bahwa secara legalitas, 

peradilan umum lebih dahulu diakui, namun secara praktikal, bukan hanya di 

Papua, tetapi seluruh wilayah di Indonesia memang menggunakan sistem 

peradilan sendiri, yang masa sekarang disebut sebagai peradilan adat. 

Peradilan umum di Jayapura di wakili dengan adanya Pengadilan Negeri 

Kelas IA Jayapura. Wilayah hukumnya terdiri dari 4 Kabupaten, yakni:  

1) Kabupaten Jayapura; 

2) Kabupaten Keerom; 

3) Kabupaten Sarmi dan  

4) Kabupaten Mambramo Raya.184 

Nampak bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura ini 

sama dengan wilayat adat Mamta yang menjadi wilayah hukum bagi Ondoafi. 

b. Kewenangan peradilan umum 

Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

mengatakan bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat 

pertama.185 Dikatakan tingkat pertama, karena peradilan umum atau pengadilan 

                                                             
183Abisai Rollo, Ondoafi Wilayah Adat Mamta, Papua, wawancara oleh Penulis di 

Jayapura, 15 November 2022.  
184Pengadilan Negeri Jayapura (pn-jayapura.go.id), diakses tanggal 15 November 2022.  

185Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, 

Pasal 50.   

http://pn-jayapura.go.id/home/link/201407012014521576153b2b44c5f25c.html
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negeri memang merupakan tingkatan pertama dalam sistem peradilan di 

Indonesia. Tingkatan yang lain yakni tingkat banding yang menjadi kewenangan 

Peradilan Tinggi Negeri dan tingkat kasasi yang menjadi kewenangan Mahkamah 

Agung. 

Dari kewenangan yang dikatakan dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 

2 Tahun 1986 di atas, maka dapat diketahui bahwa objek perkara yang dapat 

diselesaikan di pengadilan negeri adalah: 

1) Perkara pidana  

Perkara pidana yakni perkara yang pengaturannya diatur dalam KUHP 

terkait kejahatan atau pelanggaran atau di luar KUHP seperti Tindak Pidana 

Korupsi, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Terorisme dan lain. 

penyelesaian perkara pidana ini bertujuan melindungi kepentingan umum yang 

penyelesaiannya diwakili oleh Negara (peradilan negara).186 

Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura perkara 

pidana berhasil diputus dalam rentang waktu 12 bulan pada tahun 2021, dapat 

dilihat pada table di bawah ini: 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Perkara Pidana Tahun 2021 

No 
Jenis Perkara 

Pidana 

Perkara Pidana 

Ket Sisa Perkara 

2020 
Masuk Putus Sisa 

1.  Pidana Biasa 159 585 463 122 - 

2. Pidana Anak 2 23 22 1  

3. Pidana Cepat/ Ringan - 18 18 - - 

                                                             
186Muhammad Kholid, Kewenangan Pengadilan Negeri dan Lembaga Arbitrasi dalam 

Penyelesaian Sengketa Bisnis (Jurnal Adliya Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djadi 

Bandung: Vol. 9 No. 1, 2015), h. 174.  
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 Dari table di atas dapat dilihat bahwa untuk perkara pidana di Pengadilan 

Negeri Kelas IA Jayapura, perkara pidana yang masuk sebanyak 585 perkara dan 

diputus sebanyak 463 perkara. Pidana biasa ini seperti tindak pidana 

penganiayaan, pencurian, perjudian dan lain sebagainya.  

2) Perkara perdata,  

Perkara perdata yakni perkara yang pengaturannya diatur dalam 

Kuhperdata/ BW terkait tentang orang, keluarga, benda, perikatan, waris, harta 

kekayaan dan lain-lain. perkara perdata juga adalah perkara yang menyangkut 

kepentingan perorangan dan penyelesaiannya bertujuan melindungi kepentingan 

perorangan pula.187 

Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, gambaran 

mengenai perkara perdata dapat dilihat pada table di bawah ini: 

Tabel 1.2 

Rekapitulasi Perkara Perdata Tahun 2021 

No 
Jenis Perkara 

Perdata 

Perkara Perdata 

Ket Sisa Perkara 

2020 
Masuk Putus Sisa 

1.  Perdata Gugatan 107 246 240 31 - 

2. Perdata Permohonan 13 679 688 4  

3. 
Perkara Gugatan 

Sederhana 
2 20 19 3 - 

4. Perlawanan/ Bantahan 3 2 5 -  

 Data di atas, memperlihatkan bahwa pada tahun 2021 Pengadilan Negeri 

Kelas IA Jayapura, kasus terbanyak yang masuk dan ditangani adalah perdata 

permohonan, yakni sebanyak 679 permohonan dan yang berhasil diputus 

                                                             
187Muhammad Kholid, Kewenangan Pengadilan Negeri dan Lembaga Arbitrasi dalam 

Penyelesaian Sengketa Bisnis, h. 175.  
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sebanyak 688 permohonan. Jumlah kasus yang diputus ini hasil dari akumulasi 

dengan kasus permohon pada tahun 2020 yang belum diputus oleh Pengadilan 

Negeri Kelas IA Jayapura. Jenis perkaranya sendiri, mulai dari perceraian, 

sengketa tanah, sengketa bukan tanah, harta bersama dan lain-lain. untuk jenis 

perkara ini, perceraian menduduki posisi pertama terbanyak dengan jumlah 135 

kasus yang masuk pada tahun 2021. 

c. Proses penyelesaian sengketa di peradilan umum 

Di Pengadilan Negeri, khusus untuk ranah perdata terdapat 2 proses 

penyelesaian perkara, yakni mekanisme gugatan dan mekanisme permohonan. 

Kedua mekanisme tersebut dapat disimak penjelasannya di bawah ini: 

1) Mekanisme gugatan 

Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan 

yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu 

sengketa dan melupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu 

pembuktian kebenaran suatu hak.188  

Adapun alur penyelesaian perkara gugatan di Pengadilan Negeri Kelas IA 

Jayapura selalu didasarkan pada mekanisme yang telah diatur dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Perdata. Untuk memahami lebih singkat alur atau 

mekanisme penyelesaian perkara gugatan di Pengadilan Negeri Kelas IA 

Jayapura, maka dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

Gambar 1.2. 

Alur Proses Sidang Perkara Gugatan 

                                                             
188Abdullah Tri Wahyudi, Hukum Acara Peradilan Agama, (Solo: CV. Mandar Maju, 

2014), h. 126.  
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2) Mekanisme permohonan 

Permohonan adalah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisis 

tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang 

tidak mengandung sengketa.189  

Alur penyelesaian permohonan di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

Gambar 1.3 

Alur Penerimaan dan Proses Persidangan Perkara Permohonan 

                                                             
189Abdullah Tri Wahyudi, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 126  
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Perbedaan dari gugatan dan permohonan yaitu, jika gugatan ada suatu 

perkara antara penggugat dan tergugat maka permohonan hanya satu pihak yang 

berkepentingan dan tanpa sebuah perkara atau sengketa, dalam gugatan hakim 

berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutuskan serta berproduk vonis 

(putusan), sedangkan dalam permohonan hakim hanya menjalankan fungsi 

eksekutif power (administratif) dan berproduk beschikking (penetapan), untuk 

penetapan pada putusan gugatan mengikat kedua belah pihak (berkekuatan 

eksekutorial), sedang penetapan pada permohonan hanya mengikat pemohon saja. 

Gugatan terdapat istilah penggugat dan tergugat, sedang dalam 

permohonan ada istilah pemohon dan termohon. Penggugat bisa satu orang atau 
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badan hukum atau lebih, sehingga aga istilah penggugat I, II, III, dan seterusnya. 

Tergugatpun bisa I, II, III, dan seterusnya. Gabungan penggugat atau tergugat 

disebut kumulasi subjektif. Sedang dalam permohonan hanya satu pihak karena 

bukan suatu kasus perkara.190 

Apabila dihubungkan dengan teori keadilan yang ada, maka proses 

penyelesaian perkara perdata di Peradilan Umum termasuk kategori keadilan 

subtantif. Dalam keadilan subtantif, hakim memeriksa subtansi dalam perkara 

yang diajukan kepadanya untuk memperoleh kebenaran dalam putusannya. 

Sedikit berbeda dengan penyelesaikan perkara di pidana. Untuk 

penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1.4 

Alur Persidangan Perkara Pidana 

 

                                                             
190Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2017), h. 80. 
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Dalam penyelesaian perkara pidana, hakim dituntut untuk melihat 

kesesuaian fakta-fakta terkait perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka, 

apakah sesuai dengan unsur-unsur pasal yang menjadi tuntutan dari jaksa penuntut 

umum. Hakim diharuskan berpatokan pada unsur-unsur pasal yang digunakan 

oleh Jaksa Penuntut Umum. Keadilan demikian disebut dengan istilah keadilan 

prosedural (keadilan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan). 

Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

keadilan dalam yang diterapkan di peradilan adat di Mamta adalah keadilan 

korektif yakni keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan 

dengan bentuk putusan berupa ganti rugi. Sementara untuk Pengadilan Negeri 

Kelas IA Jayapuran, nilai keadilan yang diberikan adalah keadilan subtantif dan 

prosedural.  

 

C. Mekanisme Pemberian Putusan Peradilan Adat dan Pengadilan Negeri 

Papua sehingga Memenuhi Nilai Keadilan 

Putusan pada hakikatnya memuat segala kegiatan atau proses peradilan 

dalam rangka penyelesaian perkara yang sejak awal membebani pihak-pihak. Dari 

rangkaian proses peradilan tidak satupun di luar putusan peradilan yang dapat 

menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pada pihak lain, sah atau 

tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk 

dilaksanakan oleh pihak dalam berperkara. Di antara proses peradilan hanya 

putusan yang menimbulkan konsekuensi kepada para pihak. 
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Andi Hamsah mengatakan bahwa putusan adalah hasil atau kesimpulan 

dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan matang, yang dapat 

berbentuk putusan tertulis maupun lisan.191 Sudikno Mertokusumo mengatakan 

bahwa bukan hanaya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga 

pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh 

hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan yang ditulis, tidak memiliki 

kekutan mengikat sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh 

Hakim.192 

Pada masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, persoalan mekanisme 

atau tata cara mewujudkan tujuan sama pentingnya dengan tujuan itu sendiri. 

Tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat ditempuh dengan cara yang adil pula. 

Cara yang dimaksud meliputi kepastian peran kelembagaan dan kepastian 

mekanisme. Pada bagian latar belakang masalah, telah dijelaskan bahwa 

mekanisme peradilan adalah hukum acara yang diterapkan pada suatu lembaga 

peradilan.  

1. Peradilan Adat 

Penyelesaian konflik adat, ondoafi menggunakan pendekatan hukum adat, 

dimana ondoafi harus berpegang pada tiga asas pokok yaitu asas kerukunan, 

kepatutan dan keselarasan yang menjadi pedoman dalam mencarikan pemecahan 

terhadap persoalan adat yang dihadapi.  

a. Asas kerukunan adalah suatu asas yang isinya berhubungan erat dengan 

pandangan dan sikap orang menghadapi hidup bersama dalam lingkungan 

                                                             
191Andi Hamzah, Hukum Acara Perdata (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 485.  

192Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1991), h. 175.  
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dengan sesamanya untuk mencapai suasana hidup bersama yang aman, 

tentram, dan sejahtera.193 

b. Asas kepatutan merupakan asas yang menekankan perhatian kepada cara 

menemukan jawaban tentang bagaimana kualitas suatu perkara dan status para 

pihak dapat diselamatkan sebaik-baiknya.194 Pada intinya sasaran utama dari 

asas ini adalah menghindarkan para pihak jatuh ke dalam rasa malu. Dalam 

penerapan asas kepatutan ondoafi (hakim adat) tidak boleh bersikap kaku, 

melainkan harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di 

masyarakat, karena apa yang dianggap patut di masa lalu belum tentu 

dianggap patut di masa kini. 

c. Asas keselarasan adalah asas yang berkaitan dengan cara bagaimana melihat 

suatu persoalan itu secara bijaksana, sehingga pemecahan yang diberikan 

dapat diterima oleh para pihak dan masyarakat sebagai suatu yang melegakan 

perasaan.195 Sasaran utama dari asas ini adalah supaya para pihak dan 

masyarakat dapat menerima dan merasa puas terhadap pemecahan yang 

diberikan. 

Ketiga asas di atas, menjadi dasar bagi ondoafi mencari solusi dari 

permasalahan yang dihadapi. Terkait mekanisme peradilannya cukup sederhana. 

unsur yang terlibat dalam persidangan terdiri dari: 

                                                             
193Sara Ida Magdalena Awi, Para-para Adat sebagai Lembaga Peradilan Adat pada 

Masyarakat Hukum Adat Port Numbay di Kota Jayapura (Jurnal Hukum Universitas Udayana, 

2012), h. 8.  

194Sara Ida Magdalena Awi, Para-para Adat sebagai Lembaga Peradilan Adat pada 

Masyarakat Hukum Adat Port Numbay di Kota Jayapura, h. 8.  

195Sara Ida Magdalena Awi, Para-para Adat sebagai Lembaga Peradilan Adat pada 

Masyarakat Hukum Adat Port Numbay di Kota Jayapura, h. 9.  
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a. Ondoafi/ hakim adat; 

b. Awi/ juru bicara 

c. Tokoh adat 

d. Pihak yang bersengketa. 

Dalam proses persidangannya, ondoafi melalui awi atau juru bicaranya 

akan memerintahkan para pihak untuk masing-masing memberikan bukti dan 

menghadirkan saksi guna menguatkan posisi masing-masing pihak. Setelah bukti 

dan saksi diperiksa, maka ondoafi dan para tokoh adat akan bermusyawarah 

sebelum menyampaikan putusan. 

Putusan yang biasanya diberikan oleh ondoafi yakni putusan denda adat 

yang disepakati bersama oleh korban dan pelaku dalam sidang adat. Denda adat 

ini sebagai sarana penyelesaian perkara adat pada umumnya, dan fungsinya 

sebagai penyeimbang dalam mengembalikan sejumlah nilai adat yang diabaikan. 

Dalam banyak hal, pemberlakuan denda adat ini justru menjadi jalinan hubungan 

kekerabatan yang baru antara pihak pelaku dan pihak korban. 

Bentuk sanksi yang diberikan oleh ondoafi dalam sidang adat terhadap 

pelaku ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat oleh para pihak yang bertikai, 

dan korban juga harus menerima besar-kecilnya denda yang dapat diberikan oleh 

pelaku kepadanya sesuai keputusan ondoafi. Di sini ondoafi sebagai ketua juga 

harus melihat status sosial dan kedudukan pelaku dalam hal kesanggupan untuk 

membayar ganti kerugian. Sejauh ini keputusan ondoafi dalam sidang adat tidak 

ada yang berkeberatan baik dari korban maupun pelaku semuanya harus taat dan 

menerima keputusan dari ondoafi yang berdasarkan hukum atau norma-norma 
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adat, sebab jika tidak mematuhi keputusan (suara) ondoafi maka ada tumbal atau 

bala pada dirinya dan keluarganya (musibah/ bencana dan kesialan).196  

Sebab keputusan atau suara dari ondoafi mengandung dan terikat dengan 

roh-roh nenek moyang dulunya hingga sekarang, sehingga membuat pelaku dan 

korban tidak boleh melawan atau membantah putusan yang diberikan karena takut 

mendapat musibah/ bencana dan kesialan, sebab putusan ondoafi itu sah dan adil. 

Seperti yang disampaikan oleh Abisai Rollo, bahwa ondoafi adalah jelmaan 

Tuhan di muka bumi, sehingga putusan ondoafi disamakan dengan putusan atau 

titah tuhan.197 

Dampak dari pengenaan sanksi berupa denda yang diberikan adalah 

perdamaian, dan berwujud kekeluargaan dari pihak yang bertikai. Mereka bukan 

lagi musuh tapi keluarga, berjabat tangan dan berpelukan. Kemudian dilanjutkan 

dengan doa bersama, setelah itu korban dan keluarganya menyiapkan makanan 

dan juga pinang selanjutnya makan bersama. Seperti yang penulis sampaikan 

pada bagian sebelumnya bahwa akhir pertikaian ditandai dengan acara bakar batu.  

2. Peradilan Umum 

Mekanisme pemberian putusan di peradilan umum terbilang lebih 

kompleks dari mekanisme yang ditemukan dalam peradilan adat. Sebelum sampai 

kepada mekanismenya, terlebih dahulu diungkap berbagai unsur atau pihak yang 

terlibat dalam proses berperkara di pengadilan negeri, sebagai berikut: 

a. Hakim 

                                                             
196Sara Ida Magdalena Awi, Para-para Adat sebagai Lembaga Peradilan Adat pada 

Masyarakat Hukum Adat Port Numbay di Kota Jayapura, h. 15.  

197Abisai Rollo, Ondoafi Wilayah Adat Mamta, Papua, wawancara oleh Penulis di 

Jayapura, 15 November 2022.  
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Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, pasal 19 mengatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah 

pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-

undang.198 Dalam prakteknya, hakim bertugas memberikan putusan terhadap 

perkara yang diajukan ke pengadilan. 

b. Panitera atau panitera pengganti 

Panitera adalah pejabat atau petugas yang berfungsi memelihara atau 

menjaga segala dokumen atau melaksanakan pekerjaan umum kantor 

pengadilan.199 Dalam prakteknya, panitera ini mendampingi hakim dalam setiap 

persidangan dan mencatat berbagai hal terkait dengan inti perkara. 

c. Jurusita atau jurusita pengganti 

Jurusita atau jurusita pengganti juga merupakan salah satu pelaksana tugas 

pengadilan. Tugas utamanya adalah menyampaikan secara resmi dan patut kepada 

pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan 

melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau 

pengadilan.200 

d. Advokat 

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan 

                                                             

198Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Pasal 19.  

199M. Yahya Harahap, Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara 

Perdata dalam Tingkat Banding (Jakarta: Sinar Grafka, 2008), h. 26.  

200M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 213.  
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undang-undang.201 Dalam prakteknya advokat bertindak untuk memberikan 

konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, 

membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. 

Mekanisme pemberian putusan diatur dalam Hukum Acara, baik perdata 

maupun pidana. Adapun mekanisme perdata dan pidana yang dimaksud sebagai 

berikut: 

a. Mekanisme Perdata 

Pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri dilakukan melalui tiga 

tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pemeriksaan dan tahap penentuan.  

1) Tahap persiapan, dimulai dari pengajuan gugatan oleh pihak penggugat 

atau pihak yang merasa haknya dilanggar. Setelah gugatan didaftarkan, 

dengan membayar biaya perkara yang sudah ditentukan, maka dilakukan 

pemanggilan kepada pihak tergugat atau para tergugat dengan dilampiri 

surat gugatan. 

2) Tahap pemeriksaan dimulai, pada saat sidang yang sudah ditentukan, dan 

pihak-pihak sudah dipanggil sesuai dengan hukum yang berlaku, hadir di 

persidangan. Namun pada sidang pertama ini, ada beberapa kemungkinan: 

a) Kemungkinan pertama bisa terjadi, tergugat tidak hadir, dan atau tidak 

menyuruh wakilnya hadir di persidangan, walaupun sudah dipanggil dengan 

patut, kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri, gugatan itu melawan hak 

atau tidak beralasan. Pada kemungkinan ini, hakim akan menjatuhkan putusan 

verstek, yang isinya mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan tak 

                                                             
201Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 

ayat 1.  
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hadir kecuali kalau gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan (Pasal 

125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) Rbg. Apabila gugatan dikabulkan di luar hadir, 

maka putusannya diberitahukan kepada penggugat serta dijelaskan bahwa 

tergugat berhak mengajukan perlawanan atau verzet terhadap putusan verstek 

kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan (Pasal 125 ayat (3) 

HIR/149 ayat (3) Rbg ). Perlawanan atau verzet dapat diajukan dalam 14 hari 

sesudah pemberitahuan putusan verstek kepada tergugat pribadi. Apabila 

pemberitahuan itu tidak disampaikan, maka perlawanan dapat diajukan sampai 

hari ke delapan setelah teguran untuk melaksanakan putusan. Apabila 

perlawanan atau verzet ini diterima, maka pemeriksaan atas perkara tersebut 

dapat kembali dilaksanakan, dan pelaksanaan putusan verstek terhenti, kecuali 

ada perintah untuk melanjutkan pelaksanaan putusan verstek (Pasal 129 ayat 

(4) HIR/153 ayat (4) Rbg). Apabila dalam acara perlawanan, penggugat tidak 

datang, maka perkara diperiksa secara contradictoir, sedangkan apabila 

tergugat dalam acara perlawanan itu tidak hadir lagi, maka untuk kedua 

kalinya diputus verstek, dan dia tidak dapat mengajukan tuntutan perlawanan 

lagi terhadap putusan tak hadir tersebut (Pasal 129 ayat (5) HIR/153 ayat (5) 

Rbg). 

b) Kemungkinan kedua dapat terjadi apabila penggugat atau yang mewakilinya 

tidak menghadiri sidang, walaupun sudah dipanggil dengan patut maka hakim 

menjatuhkan putusan gugur, yang membatalkan gugatan dan penggugat 

dihukum untuk membayar biaya perkara. Atas putusan itu, penggugat berhak 
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mengajukan gugatan sekali lagi, sesudah membayar biaya perkara (Pasal 124 

HIR/148 Rbg). 

c) Kemungkinan ketiga, apabila penggugat dan tergugat hadir pada persidangan 

yang sudah ditentukan, sementara hakim berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak, maka hakim menjatuhkan putusan perdamaian (acte van vergelijk) yang 

isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang 

telah dibuat antara mereka. Putusan perdamaian ini tidak bisa dibanding. 

(Pasal 130 HIR/154 Rbg). Jika penggugat dan tergugat hadir, namun hakim 

tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka persidangan akan dilanjutkan 

pada acara selanjutnya, yaitu acara jawab menjawab (Pasal 131 HIR/155 

Rbg). Dalam jawab menjawab ini, tergugat dapat mengajukan jawaban 

terhadap gugatan penggugat. Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan tetapi 

dapat juga berupa dapat berupa bantahan (verweer). Dalam HIR/ Rbg, tidak 

disebutkan syarat mengenai cara mengajukan jawaban. Namun dalam Pasal 

113 Rv, disyaratkan agar bantahan tergugat disertai dengan alasan-alasan. 

Selanjutnya terhadap gugatan penggugat, tergugat diberi kesempatan 

untuk memberi jawaban di muka pengadilan, baik secara lisan maupun dan 

tertulis. Apabila proses terjadi secara tertulis, maka terhadap jawaban tergugat, 

penggugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapananya yang disebut 

replik, dan terhadap replik dari penggugat, tergugat dapat memberikan 

tanggapannya yang disebut duplik. 

Acara jawab menjawab bertujuan agar hakim mengetahui peristiwa 

manakah yang sekiranya menjadi sengketa atau hakim mengetahui dan 
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menentukan pokok sengketa. Setelah diperoleh peristiwa yang menjadi pokok 

sengketa, maka hakim harus memperoleh kepastian tentang sengketa atau 

peristiwa konkret yang telah terjadi. 

Peristiwa yang menjadi pokok sengketa yang diketemukan dari proses 

jawab menjawab itu merupakan kompleks peristiwa yang harus diseleksi, yaitu 

peristiwa yang pokok dan relevan bagi hukum dipisahkan dari yang tidak relevan 

untuk kemudian disusun secara sistematis dan kronologis teratur agar hakim dapat 

memperoleh ikhtisar yang jelas tentang peristiwa konkritnya atau duduk 

perkaranya. Setelah itu dibuktikan serta dikonstatasi atau dinyatakan benar-benar 

telah terjadi melalui proses pembuktian oleh para pihak. 

Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis, yaitu 

pembuktian yang hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara yang 

memungkinkan adanya bukti lawan yang bersifat historis artinya pembuktian yang 

mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkrit. Dalam menyelesaikan 

suatu perkara, pada dasarnya ada dua hal yang penting bagi hakim, yaitu peristiwa 

yang disengketakan dan hukumnya, sebagaimana dikemukakan oleh Paul 

Scholten,202 “Hij weet, dat hij twee dingen noodig heeft: de kennis der feiten en 

van den regel; Een toepassing van den regel op de feiten geeft het antwoord.” 

Dalam perkara perdata, yang mengemukakan peristiwa yang disengketakan adalah 

pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan hukumnya dikemukakan oleh hakim. 

Oleh karena itu, dalam proses pembuktian, yang harus dibuktikan oleh para pihak 

                                                             
202Paul Scholten, 1934, Handleiding Tot De Beofening van Het Nederlandsch Burgerlijke 

Recht Algemeen Deel, N.V. Uitgevers Maatschappij, W.E. Jheenk Willink, Zwolle, h. 1. 
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adalah peristiwanya bukan hukumnya, karena secara ex officio, hukum dianggap 

harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (ius curia novit). 

Dalam perkara perdata, yang wajib membuktikan atau mengajukan alat 

bukti adalah yang berkepentingan di dalam perkara, yaitu penggugat atau 

tergugat, bukan hakim. (Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH 

Perdata). Jadi dalam perkara perdata jelas pembagian tugas antara hakim dengan 

para pihak, yaitu tugas para pihak untuk membuktikan atau yang haarus 

mengajukan alat bukti, dan yang harus menyatakan terbukti atau tidaknya suatu 

peristiwa adalah tugas hakim. 

Pasal 164 HIR/284 Rbg mengatur secara limitatif tentang lima alat bukti 

yang dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu surat, saksi, persangkaan, 

pengakuan dan sumpah. Meskipun Pasal 164 HIR/284 Rbg telah menentukan 

secara limitatif tentang lima alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata, 

namun dalam Pasal 153 HIR/180 Rbg, terdapat alat bukti lain yang dapat 

digunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang 

menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat atau descente’ yaitu pemeriksaan 

mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya dilakukan di luar pengadilan 

dengan tujuan agar hakim dapat melihat sendiri sehingga diperoleh kepastian 

tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Demikian juga yang diatur 

dalam Pasal 154 HIR/181 Rbg, menentukan apabila pengadilan berpendapat 

bahwa perkaranya dapat dijelaskan oleh seorang ahli, maka atas permintaan salah 

satu pihak atau karena jabatannya pengadilan dapat mengangkat seorang ahli. 
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Setelah proses pembuktian selesai, para pihak kemudian mengajukan 

konklusi atau kesimpulan, namun mengajukan konklusi itu tidak merupakan suatu 

keharusan, karena mengajukan konklusi atau kesimpulan ini tidak diatur dalam 

undang-undang tapi hanya merupakan suatu kebiasaan dalam praktek di 

persidangan. Konklusi atau kesimpulan yang diajukan oleh masing-masing pihak 

dapat membantu hakim dalam membuat kesimpulan. 

3) Tahap terakhir dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri 

adalah tahap penentuan, di mana dalam tahap, ini nasib para pihak 

ditentukan/ diputuskan, apakah dimenangkan atau dikalahkan. 

Dimenangkan bagi pihak penggugat diartikan gugatannya dikabulkan baik 

seluruhnya maupun sebagian, sebaliknya bagi tergugat apabila gugatan 

penggugat dikabulkan baik seluruhnya atau sebagian dapat diartikan 

sebagai pihak yang dikalahkan. Apabila gugatan ditolak seluruhnya atau 

sebagiannya, maka dapat dikatakan pihak penggugat sebagai pihak yang 

dikalahkan dan sebaliknya pihak tergugat dapat disebut sebagai pihak yang 

dimenangkan. 

Sebelum mengambil keputusan sesudah pemeriksaan, majelis hakim harus 

terlebih dahulu mengadakan sidang musyawarah. Dalam sidang ini, para hakim 

membicarakan dan menyusun putusannya yang akan dibacakan dalam sidang 

terbuka untuk umum. Pasal 161 HIR/188 Rbg dan Pasal 179 HIR/190 Rbg, 

menentukan bahwa rapat permusyawaratan hakim dilakukan pada hari yang sama 

dalam sidang terakhir dengan menyuruh kedua belah pihak, saksi dan orang yang 

mendengar untuk keluar. Sesudah putusan dibuat, maka kedua belah pihak 



108 
 
 

 

 
 

dipanggil masuk kembali dan putusan dibacakan oleh Ketua Majelis di hadapan 

umum. 

b. Mekanisme pidana 

Secara teoritis, ada beberapa jenis pemeriksaan dalam mekanisme pidana 

di Pengadilan Negeri, yakni: 

1) Acara pemeriksaan biasa 

Acara pemeriksaan biasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana bagian ketiga Bab XVI. Acara pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 

152-202 KUHAP yaitu tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan 

biasa adalah tindak pidana yang pembuktiannya mudah serta penerapan 

hukumnya tidak mudah serta melawan hukumnya tidak sederhana. Jenis perkara 

dalam pemeriksaan biasa yaitu pembuktian dan penerapan hukumnya biasa, 

sifatnya tidak sederhana. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak 

boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa 

dengan acara cepat. 

2) Acara Pemeriksaan Singkat 

Acara pemeriksaan singkat diatur dalam Pasal 203-204 KUHAP. Dalam 

hal ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Bahwa yang diperiksa dalam acara pemeriksaan singkat adalah perkara 

kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 205 

KUHAP. Yang di mana dalam Pasal 205 KUHAP tersebut mengatur 

mengenai acara pemeriksaan tindak pidana ringan yaitu perkara yang diancam 

dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda 
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sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan; 

b) Kejahatan atau pelanggaran tersebut menurut penuntut umum pembuktian 

serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana (Pasal 203 ayat (1) 

KUHAP); 

c) Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Penuntut Umum dapat 

dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua 

Pengadilan Negeri yang bersangkutan; 

d) Pada hari yang telah ditetapkan tersebut Penuntut Umum langsung membawa 

dan melimpahkan perkara singkat ke muka pengadilan; 

e) Ketua Pengadilan Negeri sebelum menentukan hari persidangan dengan acara 

singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri 

setempat dan supaya berkas perkara dengan cara singkat diajukan tiga hari 

sebelum hari persidangan; 

f) Penunjukan Majelis/ Hakim dan hari persidangan disesuaikan dengan keadaan 

daerah masing-masing; 

g) Hakim dalam sidang dapat memerintahkan kepada Penuntut Umum 

mengadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan 

penyidikan jika Hakim berpendapat pemeriksaan penyidikan masih kurang 

lengkap. 

3) Acara Pemeriksaan Cepat 

Acara pemeriksaan cepat diatur dalam bagian keenam Bab XVI KUHAP. 

Ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku juga pada pemeriksaan cepat 

dengan pengecualian tertentu, hal ini berdasarkan Pasal 210 KUHAP yang 



110 
 
 

 

 
 

menyatakan bahwa “ketentuan dalam Bagian kesatu, Bagian kedua, dan Bagian 

ketiga ini (Bab 16) tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan 

dengan paragraf ini”. 

Pemeriksaan cepat terbagi dalam dua paragraf: 

a) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, termasuk delik yang diancam dengan 

pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-

banyaknya tujuh ribu lima ratus dan penghinaan ringan; 

b) Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan, termasuk perkara 

pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas. 

Adapun tata urutan jalan persidangan dalam hukum acara pidana adalah 

sebagai berikut:203 

1) Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara 

tertentu dinyatakan tertutup untuk umum); 

2) Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan 

persidangan dalam keadaan bebas; 

3) Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima 

salinan surat dakwaan; 

4) Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk 

diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan); 

5) Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum 

(apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa 

sendiri akan ditunjuk PH oleh Majelis Hakim dalam hal terdakwa diancam 

                                                             
203Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sapta Artha, 1996), h. 245.  
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dengan pidana penjara lima tahun atau lebih/Pasal 56 KUHAP ayat (1); 

6) Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan; 

7) Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa (PH) ditanya akan 

mengajukan eksepsi atau tidak; 

8) Dalam terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan 

sidang ditunda; 

9) Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi (replik); 

10) Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majelis Hakim; 

11) Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara 

(pembuktian); 

12) Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh PU (dimulai dari saksi 

korban); 

13) Dilanjutkan saksi lainnya; 

14) Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli Witness/ 

expert); 

15) Pemeriksaan terhadap terdakwa; 

16) Tuntutan (requisitoir); 

17) Pembelaan (pledoi); 

18) Replik dari Penuntut Umum; 

19) Duplik; 

20) Putusan oleh Majelis Hakim. 

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, 

bentuk-bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana: 
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1) Putusan Bebas: jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan 

di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 

kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; 

2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan: Jika pengadilan berpendapat bahwa 

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu 

tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari 

segala tuntutan hukum; 

3) Putusan pemidanaan: Jika terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 

yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.204 

Dari dua mekanisme yang disediakan oleh Pengadilan Negeri, baik 

mekanisme perdata maupun pidana, nampak proses yang begitu panjang dan 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai pada putusan hakim. 

Terlebih putusan hakim di Pengadilan Negeri, bukanlah akhir dari suatu perkara 

yang diajukan kepada hakim. Putusan hakim di Pengadilan Negeri masih dapat 

diajukan upaya hukum yang bertujuan mengoreksi dan meluruskan kesalahan 

yang terdapat dalam putusan yang dijatuhkan, baik putusan tersebut telah 

memiliki kekuatan hukum tetap atau belum berkekuatan hukum tetap. 

Upaya hukum yang dimaksud meliputi: 

a. Upaya hukum biasa 

1) Banding adalah upaya yang dapat dilakukan agar putusan peradilan tingkat 

pertama diperiksa kembali dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi;205 

                                                             
204Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 92.  

205Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, h. 100.  
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2) Kasasi adalah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan 

pengadilan lain selain Mahkamah Agung. Kasasi dilakukan apabila upaya 

banding tidak memberikan hasil yang sesuai.206 

b. Upaya hukum luar biasa 

Upaya hukum luar biasa yang dimaksud adalah peninjauan kembali. 

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum yang diajukan terkait adanya 

keadaan baru yang diduga berpengaruh apabila diajukan pada saat persidangan 

berlangsung.207 

Dengan kata lain, untuk mendapatkan keadilan melalui Pengadilan Negeri, 

baik dengan mekanisme perdata ataupun pidana, harus ditukar dengan penantian 

yang panjang untuk mendapatkan sebuah putusan hakim. Berdasarkan Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di 

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan, 

dikatakan bahwa: 

a. Penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 

bulan; 

b. Penyelesaian perkara pada tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 

bulan. 

Sementara untuk penangan perkara kasasi dan peninjauan kembali diatur 

dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014, 

yang mengatakan bahwa penangan perkara kasasi dan peninjauan kembali 

diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 hari (8 bulan lebih), kecuali 

                                                             
206Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, h. 100.   

207Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, h. 100.  
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ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan terhitung mulai penerimaan 

berkas, hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju. 

Apabila dihitung, mulai dari tingkat pertama sampai kasasi, maka waktu 

yang dibutuhkan untuk mendapat 1 putusan, kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Secara 

teori peradilan umum sebagai tempat masyarakat mencari keadilan dituntut untuk 

melaksanakan tugas-tugas peradilan secara efektif dan efisien. Peradilan yang 

efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009, Peradilan yang efektif dan efisien yaitu peradilan 

dilakukan secara sederhana, tidak menghabiskan waktu yang lama dan 

menghemat biaya selama proses peradilan.208 Namun secara fakta atau praktek di 

lapangan, mekanisme di Peradilan Adat terbilang lebih efektif dan efisien 

dibandingkan dengan mekanisme Pengadilan Negeri dengan rentan waktu lebih 

dari 1 tahun.  

 

D. Tanggapan Masyarakat Papua terhadap Putusan Peradilan Adat dan 

Pengadilan Negeri Papua 

Bagi masyarakat papua, peradilan adat merupakan lembaga tertinggi untuk 

menyelesaikan masalah atau sengketa yang mereka alami sejak turun temurun. 

Tidak adanya lembaga peradilan lain untuk menyelesaikan sengketa bagi 

masyarakat di Mamta, merupakan konsekuensi menjadikan peradilan adat sebagai 

lembaga tertinggi. Berbeda dengan peradilan umum, dimana lembaga tertingginya 

                                                             
208Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Pasal 2 ayat (4)  
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adalah Mahkamah Agung. Sehingga apa yang diputus di peradilan umum masih 

terbuka peluang untuk diajukan kembali sampai pada tingkat Mahkamah Agung.  

Keberadaan peradilan adat, menjadi berkah tersendiri bagi mereka. Bapak 

Gad Modouw mengatakan bahwa kami membina kerukunan antara masyarakat 

Papua, salah satunya lewat peradilan adat ini. Ketika suatu sengketa perdata tidak 

diputus oleh ondoafi dalam peradilan adat, maka perang antara suku akan terjadi. 

Sekalipun perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri dan diputus oleh hakim 

di Pengadilan Negeri, tetapi belum diputus oleh ondoafi di peradilan adat, maka 

tunggu perang suku akan terjadi.209 

Artinya masyarakat Papua, menilai bahwa peradilan adat yang selama ini 

mereka pertahankan menjadi sumber kerukunan antara suku masyarakat di Papua. 

Sehingga dapat diukur bahwa masyarakat Papua akan memilih peradilan adat 

ketimbang peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa mereka. Apabila 

dirinci ada beberapa faktor yang kuat sehingga masyarakat akan lebih memilih 

peradilan adat, sebagai berikut: 

1. Turun temurun 

Turun temurun yang dimaksud bukan hanya dari sisi pemilihan ondoafi 

selaku hakim adat. Namun istilah turun temurun ini juga mengikat pada 

masyarakat adat dengan sistem peradilan adat yang telah ada dan membersamai 

kehidupan mereka di Mamta. Artinya peradilan adat bukan sekedar mekanisme 

penyelesaian perkara atau sengketa, melainkan peradilan adat telah menjadi salah 

                                                             
209Gad Modouw, Tokoh Masyarakat Mamta, Papua, wawancara oleh Penulis di Jayapura, 

11 Agustu 2022.  
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satu bagian dari kehidupan masyarakat di Mamta, Papua. Sehingga keberadaannya 

menjadi keharusan untuk dihormati. 

2. Bernilai magis 

Magis dalam terminologi Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

sesuatu hal yang bernilai ghaib.210 Namun bagi masyarakat di Papua, kaitannya 

dengan peradilan adat, nilai magis diartikan sebagai konsekuensi buruk yang 

didapatkan akibat tidak mematuhi putusan ondoafi. Nilai ini cukup berperan 

menjaga masyarakat tidak berpaling dari putusan ondoafi. Seperti yang 

diungkapkan oleh Abisai Rollo, bahwa ondoafi adalah jelmaan Tuhan di muka 

bumi, sehingga putusan ondoafi disamakan dengan putusan atau titah tuhan.211 

Doktrin tersebut, cukup meyakinkan bagi masyarakat Papua tidak berpaling dari 

peradilan adat dan segala bentuk mekanismenya. 

3. Sederhana 

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa mekanisme persidangan 

di peradilan adat Mamta, Papua sangat sederhana. Dalam prakteknya, perkara 

secara langsung dilaporkan ke ondoafi. Ondoafi kemudian melalui awi atau juru 

bicaranya akan memerintahkan para pihak untuk masing-masing memberikan 

bukti dan menghadirkan saksi guna menguatkan posisi masing-masing pihak. 

Setelah bukti dan saksi diperiksa, maka ondoafi dan para tokoh adat akan 

bermusyawarah sebelum menyampaikan putusan. 

                                                             
210Kementerian Pendidikan, Kamus Bahasa Indonesia, h. 963.  

211Abisai Rollo, Ondoafi Wilayah Adat Mamta, Papua, wawancara oleh Penulis di 

Jayapura, 15 November 2022.  
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Berbeda dengan mekanisme yang digunakan di Pengadilan Negeri baik 

dalam hal perdata maupun pidana. Bagi masyarakat adat Mamta, Papua, 

mekanisme tersebut sangat rumit dan tidak cocok bagi masyarakat adat Mamta di 

Papua. Terlebih pada saat ini lembaga peradilan di Indonesia, termasuk di wilayah 

adat Mamta Papua mulai menerapkan e-court, yakni mekanisme peradilan secara 

elektronik.  

E-court sendiri merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk 

pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran secara elektronik, 

pemanggilan secara elektronik, dan juga persidangan secara elektronik. Dalam 

mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang dimana hal tersebut 

adalah perwujudan dari implementasi e-court di Mahkamah Agung.  

Pasal 2 PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan 

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik disebutkan bahwa: “Peraturan 

Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan 

administrasi perkara dan persidangan secara elektronik untuk mendukung 

terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, 

efektif, efisien, dan modern”.212  

Penerapannya di Pengadilan Negeri di Indonesia termasuk di Pengadilan 

Negeri Kelas IA Jayapura, beberapa tahap administrasi akan dilakukan secara 

online, di antaranya: 

a. Pendaftaran Online (E-Filling) 

Pengguna terdaftar mendaftarkan perkara secara daring atau online melalui 

                                                             

212Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Berperkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Pasal 2.  
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aplikasi e-court yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja melalui website. 

Pengguna melakukan login atau akun yang dimilikinya kemudian memilih 

pengadilan tertentu sebagai pengadilan tempat mengajukan gugatan, pengguna 

terdaftar kemudian mengupload surat gugatan dalam bentuk dokumen 

elektronik.213 Setelah tahap tersebut pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor 

pendaftaran online (bukan nomor perkara). Tahap selanjutnya pengguna terdaftar 

mengupload dokumen gugatan atau permohonan. 

b. Pembayaran Online (E-Payment) 

Aplikasi e-court menyediakan e-skum dan kode akun virtual, kemudahan 

proses pendaftaran ini juga didukung dalam pembayaran panjar biaya perkara 

melalui fitur e-payment masyarakat pencari keadilan dalam proses pendaftaran 

perkara secara elektronik (e-skum) dapat melakukan pembayaran melalui rekening 

virtual (virtual account) dengan berbagai metode pembayaran yang dilakukan 

diperbankkan pada umumnya, seperti melalui sms bangking, internet bangking, 

mobile bangking maupun mendatangi teller bank. Pembayaran akan diupload di 

website ecourt.mahkamahagung.go.id dengan menampilkan data diterima, Nomor 

Pendaftaran Online, Nomor Pembayaran, Panjar Perkara, Status Pembayaran, 

Tanggal Pembayaran, Jam Pembayaran dan juga SKUM yang bisa dilihat di 

dalam web tersebut.  

c. Panggilan Online (E-Summons) 

Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bahwa pemanggilan yang 

pendaftarannya dilakukan dengan sistem e-court maka pemanggilan kepada 

                                                             
213Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019, Pasal 9 ayat 2.  
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pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirim ke alamat domisili 

elektronik pengguna terdaftar.214 Akan tetapi untuk pihak tergugat pemanggilan 

pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan 

yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik 

atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat dipanggil secara elektronik sesuai 

dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan 

dilakukan secara manual seperti biasa. 

 

d. Persidangan secara elektronik (E-Litigasi) 

Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan 

secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun demikian meskipun 

dikatakan sebagai persidangan elektronik tetap terdapat titik-titik tertentu yang 

harus dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Pada sidang pertama, penggugat 

dan tergugat dipanggil masuk ke ruang sidang pada tahapan ini oleh Majelis 

Hakim dilaksanakan pemeriksaan dokumen-dokumen para penggugat/ pemohon 

akan diminta oleh Ketua Majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat 

kuasa yang telah diunggah dari aplikasi e-court dan asli surat persetujuan 

prinsipal. 

Apabila pada persidangan pertama tergugat tidak hadir hakim dapat 

menunda persidangan untuk memanggil tergugat untuk yang kedua kalinya jika 

pada persidangan yang kedua tergugat hadir (juga berlaku jika persidangan 

termohon hadir). Majelis Hakim akan mendamaikan pihak berperkara agar dapat 

                                                             
214Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019, Pasal 16.  
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menyelesaikan perkara secara damai seperti proses persidangan biasa, upaya 

perdamaian yang tidak menghasilkan kesepakatan akan dilanjutkan pada tahap 

selanjutnya yaitu proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. 

Walaupun ada persetujuan persidangan secara elektronik tapi sidang tahap 

mediasi tetap dihadiri langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.215  

Laporan mediasi Majelis Hakim yang menerangkan bahwa mediasi tidak 

berhasil akan dipanggil melalui domisili elektronik, yang artinya domisili para 

pihak yang berupa alamat surat elektronik yang telah diverifikasi sedangkan 

tergugat/ termohon dipanggil secara langsung (secara manual). Mengenai 

pemanggilan untuk sidang berikutnya setelah mediasi, pemanggilan pihak 

berperkara dapat juga dilakukan melalui perintah Ketua Majelis dalam 

persidangan terdahulu sesuai hari yang telah ditentukan. 

Hal tersebut sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan 

biaya ringan. Namun kondisi masyarakat di wilayah adat Mamta di Papua, sangat 

tidak relevan dengan mekanisme yang diterapkan di Peradilan Umum di Papua, 

termasuk mekanisme e-court atau peradilan elektonik. Hal ini dikarenakan 

masyarakat di wilayah adat Mamta di Papua masih sangat tradisional, sehingga 

bahasa-bahasa elektronik akan menambah kebingungan masyarakat dalam 

mencari keadilan di Pengadilan Negeri. 

4. Biaya murah 

Artinya biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang bersengketa tidak menjadi 

beban. Meskipun pada akhirnya ondoafi dalam putusannya memberikan 

                                                             
215Instruksi Presiden, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Mediasi, Pasal 6.  



121 
 
 

 

 
 

kewajiban kepada salah satu pihak untuk mengganti rugi berupa uang dan babi. 

Hal tersebut tidak menjadi beban bagi pihak yang bersengketa, karena sistem 

komunal yang dianut masyarakat. Ganti rugi yang diwajibkan tersebut tidak 

menjadi tanggungjawab sendiri, melainkan menjadi tanggungjawab bersama dari 

suku yang bersengketa.  

5. Asas kerukunan 

Rukun diartikan baik, damai tidak bertengkar.216 Demikianlah fakta yang 

terjadi di lapangan. Pasca putusan oleh ondoafi dipenuhi oleh salah satu pihak, 

maka akan diadakan acara makan bersama. Pihak yang bersengketa pun hadir 

pada acara tersebut. Berbeda jika putusan diberikan oleh hakim di pengadilan atau 

peradilan Umum, kedua kubu yang bersengketa akan bersiap-siap untuk memulai 

perang antara suku. 

Faktor-faktor di atas cukup untuk memastikan masyarakat Papua 

memperoleh akses mencapai keadilan. Selain itu, keempat faktor di atas cukup 

untuk memastikan masyarakat tidak berpaling dari peradilan adat ke peradilan 

Umum. 

Pendapat ini dikuatkan dengan berbagai penelitian, salah satunya 

penelitian yang dilakukan oleh Rikardo Simarmata yang berkesimpulan bahwa 

peradilan adat lebih mampu menyediakan keadilan bagi masyarakat atau 

komunitas local. Alasan yang berbeda diungkapkan dari segi teknis bahwa 

                                                             
216Kementerian Pendidikan, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1323  
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peradilan adat lebih mudah dijangkau dari segi jarak, bahasa, proses maupun 

faktor budaya.217  

Selain itu peradilan adat mengutamakan harmoni, restorative dan 

konsensual. Harmoni yang diberikan oleh lembaga peradilan adat dilihat solusi 

yang bisa diterima oleh para pihak yang bersengketa sehingga menciptakan relasi 

social antara anggota komunitas. Sehingga lahir bahasa bahwa penanganan 

sengketa bukan terletak pada isi putusan, melainkan proses menemukan solusi 

yang bisa diterima oleh para pihak yang bersengketa. 

                                                             
217Rikardo Simarmata, Merumuskan Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional (), 

h. 5.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bagian sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Subtansi keadilan dalam yang diterapkan di peradilan adat wilayah 

Mamta, Papua adalah keadilan korektif yakni keadilan yang bertumpu 

pada pembetulan atas suatu kesalahan dengan bentuk putusan berupa ganti 

rugi. Sementara untuk Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapuran sebagai 

manifestasi peradilan umum di Papua, keadilan yang diberikan adalah 

bernilai keadilan subtantif dan prosedural. 

2. Mekanisme pemberian putusan peradilan adat terbilang lebih sederhana 

dari mekanisme yang ada di peradilan Umum. Pada peradilan adat, perkara 

cukup diajukan ke hakim adat, setelah itu hakim adat atau ondoafi melalui 

juru bicaranya akan meminta para pihak dihadirkan beserta bukti dan 

saksi. Pada tahap akhir ondoafi dan para tokoh adat akan bermusyawarah 

untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Pihak yang 

salah akan dibebani kewajiban dengan sanksi denda yang diputuskan oleh 

ondoafi atau hakim adat. Putusan ondoafi atau hakim adat tersebut bersifat 

final. 

3. Masyarakat Papua khususnya wilayah adat Mamta menilai bahwa 

peradilan adat lebih mampu memberikan keadilan daripada peradilan
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Umum. Hal ini didasari oleh beberapa faktor yang melekat pada peradilan 

adat itu sendiri, yakni faktor turun temurun, peradilan adat yang bernilai 

magis, sederhana, biaya murah serta putusan yang mempertimbangkan 

kerukunan.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan sebagai 

berikut: 

1. Diharapkan kepada ondoafi dan unsur-unsur peradilan yang ada di wilayah 

Mamta Papua, tetap aktif dalam memberikan keadilan, kepastian hukum 

dan kemanfaatan hukum kepada seluruh masyarakat Mamta tanpa pandang 

bulu.  

2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Mamta di Papua, tetap mendukung 

eksistensi peradilan adat yang ada di wilayah Mamta Papua serta 

melestarikan peradilan adat yang ada. Namun perlu diingat pula, bahwa 

sistem peradilan ada, tidak boleh tertutup dari pembaharuan, sehingga 

bagian dari sistem yang dirasa perlu diperbaharui, perlu kiranya untuk 

dilakukan analisis dan dilanjutkan dengan melakukan perubahan 

sebagaimana mestinya. 

3. Diharapkan kerukunan yang selama ini dibina oleh masyarakat adat di 

wilayah Mamta bekerja sama dengan lembaga peradilan adatnya tetap 

terus dijaga. Meskipun dalam penelitian ini dikatakan bahwa masyarakat 

yang bersengketa pada akhirnya akan rukun setelah mendapat putusan dari 
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ondoafi, namun akan lebih baik lagi apabila kerukunan tetap terjalin 

meskipun tanpa putusan dari ondoafi atau hakim adat. 
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