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PEDOMANTRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman beriku: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab 

 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S Es (dengantitikdiatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha’ H Ha (dengantitik di bawah) ح

 Kha’ Kh Kadan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z Zet(dengantitikdiatas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Esdan ye ش

 Sad S Es (dengantitik di bawah) ص

 Dad D De (dengantitik di bawah) ض

 Ta T Te (dengantitik di bawah) ط

 Za Z Zet(dengantitik di bawah) ظ

 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

  Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

  Lam L El ل
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 Mim M Em م

  Nun N En ن

  Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrop ء

 Ya’ Y Ye ي

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

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: ََكَـيْـف : kaifa 

هَـوَْلَََ  : haula 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fathah 

 

a a َ ا 

 kasrah 

 

i i َ ا 

 
dammah 

 

u u َ ا 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fathahdanya 

 

ai a dan i  َْـى 

 fathahdanwau 

 

au a dan u 

 

 ـوَْ 
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 3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 Contoh: ََمـاََت : mata 

 rama :رَمَـى   

 qila : قـِيْـلََ   

 yamutu :يـَمـوَُْتَُ   

4. Ta’ marbutah 

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

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

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

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: َِرَوْضَـةََُالأَطْفاَل :raudah al-atfal 

 al-madinah al-fadilah :الَْـمَـدِيْـنـَةََُالَْـفـاَضِــلَةَُ

 al-hikmah : الَـحِْـكْـمَــةََُ

5. Syaddah (Tasydid) 

Nama 

 

HarkatdanHuruf 

 
fathahdanalifat

auya 

 

 ...َْْاْ|ْ...َْْى

 
kasrahdanya 

 

ْــى  ِ  

 

dammahdanwa

u 

 

 ــُـو

 

HurufdanTan

da 

 a 

i 

u 

Nama 

 

a dan garis di atas 

 
idangaris di atas 

 
udangaris di atas 
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Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: ََـَنا  rabbana : رَب ـ

ـيَْــناََ  najjaina : نـَج 

ََُ  al-haqq : الَــْحَـق 

َُ  al-hajj : الَــْحَـج 

ـِمََ  nu“ima : نعُ ـ

 aduwwun‘ : عَـدوَُ 

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

(  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i) ,(ـــــِىَ 

Contoh:  َعَـلِـى : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

 Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِىَ 

6. Kata Sandang 

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

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: َُـمَْـس  ّ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَش 

لــْزَلــَةَُ  al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَــْفـَلْسـفَةَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
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hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

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

Contoh: ََتـأَمُـرُوْن: ta’muru>na 

وَْءَُ  ’al-nau : الَــْن ـ

 syai’un : شَـيْءَ 

مِـرَْتَُ ُّ  umirtu :أَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

   billah     باَِِاللَِ dinullah     دِيـنَُْاللَِ

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

مَْفيَِْرَحـــْمَةَِاللَِـهَُ hum fi rahmatillah 
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10. HurufKapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

CDK, dan DR).  

Contoh: Wa ma Muhammadunillarasul 

Innaawwalabaitinwudi‘alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan 

Syahru Ramadan al-laziunzilafih al-Qur’a>n 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abu> 

(bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  

Contohnya: 

 

 

 

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu 
al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad 
Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: 
Zaid, Nasr Hamid Abu) 
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B.  Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

BW  = Burgerlijke Wetboek 

DPR  = Dewan Perwakilan Rakyat 

Jo  = Juncto 

JPU  = Jaksa Penuntut Umum 

KHI  = Kompilasi Hukum Islam 

KUHP  = Kita Undang-Undang Hukum Pidana 

No  = Nomor 

NRI  = Negara Republik Indonesia 

R.I  = Republik Indonesia 

Rp  = Rupiah 

RUU  = Rancangan Undang-undang 

UU  = Undang-undang 

UUD  = Undang-Undang Dasar 

HAM  = Hak Asasi Manusia 

Sdr = Saudara 

swt.  = Subhanau wa ta’ala 

saw.  = Sallallahu ‘alaihi wa sallam 

WvS = Wetboek van Strfrecht  

QS = Qur’an Surah  

Untuk karya ilmia berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

 صفحة = صَ

 بدونَمكان = دمَ

سلمصلىَاللَعليهَوَ = صلعمَ  

 طبعة = طَ
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 بدونَناشر = دنَ

= الخَ الىَاخرهَََ \ الىََاخرهاَ  

 جزء = جَ

 

  



xvi 
 

ABSTRAK 

 

Nama   : A. M. Alief. S 

Nim   : 10200114232 

Judul     : Hak Prerogatif Presiden Dalam Pemberian Grasi Terhadap 

Terpidana terorisme ditinjau dari Fighi siyasah 

 

Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji secara deskriptif-analitis mengenai: (1) 

kedudukan hukum hak prerogatif presiden dalam pemberian grasi terhadap terpidana 

teroris, serta (2) tinjauan fikih  siyasah  tentang hak prerogatif presiden dalam 

pemberian grasi kepada terpidana teroris. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif normatif 

(doktrinal) yang bahan utamanya diperoleh melalui kajian kepustakaan (library 

research), yakni mencari data melalui kajian pustaka sebagai sumber data utama, 

dimana data yang dikumpulkan bersumber dari kepustakaan, berupa buku, 

enksiklopedi, surat kabar, kitab perundang-undangan dan lainnya yang bertalian 

langsung dengan permasalahan yang dikaji. Adapun sumber data yaitu primer dan 

sekunder. Data dikumpulkan melalui library research dan dokumentasi. Data yang 

terkumpul dianaliisis secara deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hak prerogatif presien 

telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, dimana kepala negara mempunyai hak 

memberikan pengampunan (grasi) berupa perubahan hukuman, peringanan, 

pengurangan ataupun penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang 

diberikan oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. 

Dalam tinjauan fikih  siyasah, hak prerogatif presiden dalam pemberian grasi kepada 

terpidana teroris, diatur dan dijelaskan secara terprinci bahwa pemberian 

pengampunan (grasi) terhadap pelaku kejahatan, termasuk teroris ada dua macam, 

yakni pertama pengampunan yang diberikan oleh pihak keluarga atau wali korban 

pada kasus jarimah qishos, dan yang kedua adalah pengampunan yang diberikan oleh 

kepala negara sebagai konsekuensi kedudukannya sebagai kepala negara. Dalam fighi 

siyasah, perkara atau kejahatan yang dibenarkan adanya pengampunan hanyalah pada 

perkara Ta’zir sebagaimana telah dijelaskan pada bab 4.  

Implikasi penelitian ini adalah perlunya ada regulasi dan pengawasan yang 

tegas dalam memuat pasal dan ayat yang ada dalam undang-undang grasi yang 

berlaku saat ini, terutama mengenai kewenangan presiden yang begitu besar dalam 

pemberian grasi tanpa pencantuman jenis dan tindak pidana apa saja yang dapat 

diajukan grasi, sekalipun dengan adanya katagori hukum yang telah mengindetifikasi 

pidana berat. Seharusnya pemerintah dalam membuat kebijakan dalam pemberian 

pengampunan harus berasaskan atas prisip kemaslahatan umat seperti yang tertuang 

pada konsep fiqh siyasah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Sejak kemerdekaan 17 agustus 1945 Sampai sekarang telah terjadi pasang 

surut dalam kekuasaan Presiden Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan, 

berdasarkan ketentuan pasal IV aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar 

karena memegang kekuasaan pemerintahan dalam arti luas secara formal 

menyerupai pemerintahan dalam outokrasi. Ketika itu presiden hanya dibantu oleh 

sebuah komite nasional yan menempatkan komit ini dibawah presiden, tidak layak 

diterapkan pada negara demokrasi.1 

Kekuasaan yang begitu besar tersebut berakhir dengan keluarnya 

maklumat wakil presiden No. X yang ditetapkan pada 16 oktober 1945. Inti dari  

maklumat tersebut, presiden bersama-sama dengan komite nasional menjalankan 

kekuasaan legislatif dan berhak untuk ikut serta menetapkan garis-garis besar 

haluan negara. Kekuasaan seorang presiden dalam suatu negara moderen selalu 

didasarkan pada konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Sejak kemerdekaan 

hingga sekarang, Bangsa Indonesia telah berganti-ganti konstitusi, mulai dari 

UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara Tahun 1950, kembali ke UUD 

                                                             

1Abdul Gofar, Perbandingan Kekuasaab Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 

1945 Dengan Delapan Negara Maju (Jakarta: Kencana, 2009), h. 1. 
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1945 melalui dekrit presiden tanggal 5 juli 1959 sampai perubahab UUD 1945 

sebanyak empat kali sejak tahun 1999-2002.2  

Pada perkembangan selanjutnya, UUD 1945 mengalami perubahan setelah 

lengsernya Presiden Soeharto pada Tanggal 21 Mei 1998 akibat proses yang 

bertubi-tubi dan terus menerus dari rakat pada umumnya dan mahasiswa pada 

khususnya, di tengah merosotnya keadaan sosial dan ekonomi. Pada perubahan 

tahap pertama dan kedua, terjadi perubahan yang sangat mendasar, yakni pada 

pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan presiden berhak mengajukan rencana 

undang-undang kepada DPR. Selanjutnya pasal 20 ayat (1) juga menegaskan 

bahwa DPR memegang kekuasaan membuat undang-undang. Berdasarkan 

perubahan pertama dan kedua UUD 1945, kekuasaan memebuat UU itu dialihkan 

dari presiden kepada DPR.3 

Selain itu, beberapa hak yang sifatnya hak mutlak (prerogatif) presiden 

yang tercantum dalam UUD 1945, setelah perubahan telah terjadi sedikit 

“pengurangan.” Pengurangan tersebut bisa dilihat dari adanya pelibatan DPR, 

baik harus mendapatkan persetujuan DPR atau sekedar minta pertimbangan saja. 

Selain itu, ada pula yang pelaksanaannya ditentukan oelh undan-undang yang 

tentuya melibatkan peran DPR. Kekuasaan mutlak presiden yang telah dikurangi 

penganggkatan duta dan konsul, pemberian amnesti dan abolisi,4 serta 

                                                             

2Abdul Gofar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 

1945 Dengan Delapan Negara Maju, h. 75. 

3Abdul Gofar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 

1945 Dengan Delapan Negara Maju, h. 2. 

4Kewenangan presiden untuk membuat grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi selama ini 

dikaitkan dengan Mahkamah Agung, namun sekarang pertimbangan dari MA  hanya menyangkut. 
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kewenagnan membuat perjanjian intarnasional.5 Dalam kedudukan sebagai 

Kepala Negara, Presiden mempunyai hak-hak prerogatif selain mempunai 

kewenangan ke dalam juga kewenangan dalam hubungan keluar yang terdapat 

dalam UUD 1945. berdasarkan kedudukan dan kewenangan Presiden sebagai 

Kepala Negara, harus dalam konteks kedaulatan rakyat yang dilaksanakan 

menurut UUD 1945.  

UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang 

mengatur tentang ketatanegaraan tidak pernah menyatakan istilah hak prerogatif 

Presiden. Namun dalam prakteknya, selama orde baru, hak ini dilakukan secara 

nyata, misalnya dalam hal pengangkatan menteri-menteri departemen. Hak ini 

juga dipadankan terutama dalam istilah Presiden sebagai kepala negara yang 

sering dinyatakan dalam pengangkatan pejabat negara. Dalam hal ini Padmo 

Wahjono menyatakan pendapatnya yang akhirnya memberikan kesimpulan bahwa 

hak prerogatif yang selama ini disalahpahami adalah hak administratif Presiden 

yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tidak berarti 

lepas dari kontrol lembaga negara lain. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem 

Pemerintahan Presidensil. Dalam sistem Pemerintahan Presidensil ini terdapat hak 

prerogatif yang dimiliki oleh seorang Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala 

Pemerintahan. Salah satu hak prerogatif tersebut ada pada kewenangan dalam 

pemberian Grasi yang tidak bersifat absolut. Pemberian Grasi oleh Presiden grasi, 

                                                             

5Lihat Pasal 11 ayat (2) Perubahan ketiga UUD 1945 tahun 2001. 
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dan rehabilitasi saja, sedangkan ketika presiden mau memberikan amnesti dan 

abolisi, presiden darus meminta pertimbangan DPR terlebih dahulu. 

kepada terpidana perlu dibatasi, seperti yang diatur di dalam Pasal 14 Ayat 

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa “Presiden memberi 

Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah 

Agung.”  

Hal ini juga berkaitan dengan prinsip Checks and Balances serta hubungan 

kewenangan antara Presiden dan lembaga negara lainnya, mengenai pemberian 

Grasi yang semula menjadi hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara, dalam 

menggunakan kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan dari 

lembaga negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewenangnya. 

Pengaturan Kewenangan Presiden dalam pemberikan Grasi berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2002 tentang Grasi dengan memperhatikan pertimbangan dari 

Mahkamah Agung.  

Kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi perlu memperhatikan 

pertimbangan dari Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, agar terjalin 

saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan kedua lembaga 

negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas kenegaraan. Dengan adanya peran 

serta pertimbangan Mahkamah Agung kepada Presiden dalam pemberian Grasi, 

memberikan batasan kepada Presiden dalam mengunakan kekuasaannnya. Hal ini 

untuk menghindari pemberian Grasi yang berlebihan kepada pelaku kejahatan 

yang berat. Kriteria yang dijadikan pertimbangan bagi Presiden dalam pemberian 
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Grasi dan implikasi hukumnya, pertimbangan yang diberikan Presiden 

berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan lain diluar hukum, termasuk yang 

menyangkut pertimbangan kemanusiaan dan tetap menjunjung tinggi rasa 

keadilan dan kepastian hukum. Pemberian Grasi oleh Presiden menimbulkan 

implikasi hukum terhadap terpidana yang mengajukan permohonan Grasi.  

Keputusan yang diambil oleh Presiden, baik yang bersifat menolak 

maupun mengabulkan permohonan Grasi, tidak akan memperberat pidana yang 

diputus oleh pengadilan. Pemberian grasi kepada narapidana pada dasarnya bisa 

dikabulkan asalkan sesuai dengan prosedur yang benar, yang menjadi masalah 

adalah transparasi dan konsistensi dimana kebijakan pemerintah tersebut bertolak 

belakang disatu sisi memperketat pemberian grasi terhadap narapidana kasus 

terorisme. Namun disisi lain malah mengabulkan grasi bagi pelaku kejahatan 

terorisme, walaupun grasi tersebut merupakan hak prerogratif presiden sesuai 

dengan undang-undang dasar 1945 Pasal 14 ayat (1) dan undang-

undang No 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas undang-undang No. 205 Tahun 

2010 tentang Grasi. Namun pemberian grasi tersebut dinilai kurang tepat kerena 

kejahatan terorisme, korupsi dan narkotika merupakan suatu kejahatan serius 

(Extra Ordinary Crime).6  

Fikih siyasah sendiri terdapat fikih dusturiyah dan di dalam nya membahas 

tentang hak pemimpin atau hak seorang khalifah. Yang memiliki tugas dan hak-

hak yang harus dipatuhi, salah satunya adalah hak seorang khalifah untuk 

                                                             

6DanilhTe, “Keganjilan dibalik Grasi Syaukani”, (On-line), 

http//www.m.kompasiana.com/danielht/keganjilan-dibalik-pemberian-grasi-kepada-Syaukani, 

Diunduh 5 Februari 2019. 
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mengampuni seseorang atau meringankan hukuman bagi sesorang yang telah 

melakukan suatu tindak pidana. Sebenarnya pemberian pengampunan bisa dan 

boleh  diberikan kepada  seseorang hanya pada dan saat kondisi tertentu yang 

sangat mendesak maka sah-sah saja diberikan oleh seorang pemimpin. 

Pengampunan pernah diberikan pada masa kepemimpinan Umar dan Utsman, 

mereka pernah memberikan pengampunan kepada seseorang dan sesuai dengan 

situasi pada saat itu. Seperti pada kepemimpinan Umar Bin Khattab ra, dimana 

Umar tidak menjatuhkan hukuman potong tangan pada pelaku pencurian 

di  musim panceklik (musim kelaparan) meskipun pada  saat itu hukun Islam 

tentang hukuman potong tangan sudah berlaku, tetapi Umar tidak memberikan 

hukuman dikarenakan pada saat itu sedang terjadi musim kelaparan sehingga bisa 

disebut keputusan Umar itu adalah keputusan grasi atau hak pemimpin untuk 

mengampuni. Kemudian pada masa Utsman Bin Affan, ada salah satu anggota 

keluarganya yang kebetulan saat itu sedang menjabat sebagai Gubernur dan 

ketahuan mabuk tetapi tidak dihukum hanya dipindahkan dari tempat tinggalnya 

dan dari daerah kepemimpinannya. Contoh-contoh kasus seperti ini merupakan 

bentuk dari hak prerogatif pemimpin atau khalifah dalam pemberian grasi. Bisa 

saja hukuman tersebut dikurangi atau tidak dikenakan sama sekali.7 

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah adalah pemegang kendali 

pemimpin umat, segala jenis kekuasaan berpuncak padanya dan segala garis 

politik agama dan dunia bercabang dari jabatannya, karena itulah khalifah 

merupakan kepala pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan Undang-

                                                             

7Marzuki Wahid, Fiqih Mazhab Negara (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 40. 
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undang untuk menegakkan Islam dan mengurus negara dalam bingkai Islam. 

Dalam hal ini Ibnu Taymiyyah memberikan gambaran tugas dan fungsi seorang 

imam, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS al-Nisā/4:59. 

  
   

  
   ..... 

Terjemahnya: 

Hai Orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya), dan 

Ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu…8 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan hukum hak prerogatif presiden dalam pemberian 

grasi terhadap terpidana teroris?. 

2. Bagaimana tinjauan fikih  siyasah  tentang hak prerogatif presiden dalam 

pemberian grasi kepada terpidana teroris?. 

C.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Kedudukan hukum, yaitu ketentuan dan kekuatan hukum dari hak 

prerogatif Presiden dalam memberikan grasi terhadap terpidana 

berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, serta konsekwensi 

                                                             

8Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan (Surabaya: Penerbit Fajar Mulya, 

2009), h. 114. 
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hukumnya jika pemberian grasi tersebut tidak sesuai dengan 

pertimbangan Mahkamah Agung.  

2. Hak prerogatif; yaitu hak istimewa (mutlak) yang dimiliki oleh Presiden 

untuk melakukan sesuatu tanpa perlu meminta persetujuan lembaga lain.9 

Menurut John Locke (1689), hak prerogatif adalah "kekuasaan tanpa 

memastikan ketentuan hukum, kadang-kadang bahkan melawan hukum 

menurut keputusan sendiri untuk kebaikan publik".10 Secara teoritis, hak 

prerogatif Presiden diartikan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh 

Presiden yang bersifat mandiri dan mutlak yang tidak dapat digugat oleh 

lembaga negara yang lain. 

3. Presiden; dalam kamus hukum berarti kepala negara bagi negara yang 

berbentuk republik.11 Juga diartikan sebagai penyelenggara pemerintahan 

negara tertinggi yang mempunyai kedudukan dan tugas sebagai Kepala 

Negara dan Kepala Pemerintahan. 

4. Grasi; berarti wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan 

terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk mengahapuskan 

seluruhnya, sebagian atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu.12 

5. Terorisme; berarti penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan 

dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan 

                                                             

9Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi (Yogjakarta: Gama Media, 1999),                 

h. 256. 

10Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, h. 256. 

11JCT. Simorangkir (et-al), Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 80. 

12JCT Simorangkir (et-al), Kamus Hukum, h. 24. 
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teror.13 Terorisme juga diartikan sebagai kegiatan yang terencana dengan 

matang dan beroperasi secara rahasia di dalam suatu negara yang berdaulat. 

6. Siyasah syar’iyyah; ialah suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan 

kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi 

menjamin terciptanya kebaikan bagi ummat manusia, kendati pun Allah tidak 

menurunkan wahyu untuk mengaturnya dan rasulullah juga tidak 

menetapkannya.14. 

D. Kajian Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada 

sebelumnya, penulis telah melakukan beberapa penelusuran terhadap beberapa 

penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, 

diantaranya yaitu: 

1. Abdul Rahman Kanang, Kapita Selekta Hukum Tata Negara Kontemporer. 

Salah satu sub bab dalam buku ini berjudul “Menyoal konstitusionalitas hak 

prerogatif Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia”. Buku ini 

membahas tentang kekuasaan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, 

sejarah hak prerogatif Presiden, pergeseran makna hak prerogatif Presiden, 

serta hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri 

menurut UUD 1945 setelah amandemen. Namun buku ini belum menyinggung 

dari perspektif hukum tata negara Islam. 

                                                             

13Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka 

Abadi, 2015), h. 1455. 

14Djazuli, Fiqh Siyâsah (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007), h. 109. 
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2. Dhian Nur, Pelaksanaan Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Grasi. Buku 

ini banyak menguraikan tentang Dasar Hukum tentang Hak Prerogatif Presiden 

dalam pemberian grasi, Pemberian Grasi kepada Narapidana Korupsi, Macam-

macam Pengampunan, serta hak pemimpin dalam memberikan pengampunan 

menurut Islam. Namun buku ini belum menyinggung sama sekali tentang grasi 

dalam kaitannya dengan terorisme dan juga belum membahas tentang grasi 

dalam perspektif fighi siyasah yang menjadi satu perspektif yang digunakan 

dalam skripsi ini. 

3. Tesis yang ditulis oleh Dhian Deliani, Pelaksanaan Pemberian Grasi oleh 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 s/d 2010. Tesis ini 

membahas secara luas dalam perspektif perbandingan antar beberapa negara. 

Pembahasannya dimulai dari pelaksanaan kekuasaan presiden dalam 

pemberian grasi menurut UUD RI 1945 pada masa pemerintahan Susilo 

Bambang Yudhoyono yang kemudian dibandingkan dengan sistem pemberian 

grasi di Amerika, Filipina dan Kanada. Tesis ini tidak menghubungkan dengan 

pemberian grasi terhadap terpidana terorisme dan juga tidak melihat dari 

perspektif fighi siyasah. 

4. Skripsi Wahyu Trisnawati, Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana. 

Skripsi ini membahas tentang eksistensi grasi dalam hukum pidana serta hak 

prerogatif presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana. Yang menjadi 

poin utama dalam skripsi ini adalah kewenangan pemberian grasi oleh presiden 

ditinjau dari hukum nasional dan hukum Islam, serta urgensi pertimbangan 

Mahkamah Agung dalam pemberian grasi. Bedanya dengan skripsi ini adalah 
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bahwa skripsi ini fokus pada kewenangan prerogatif presiden dalam pemberian 

grasi, khususnya terhadap terpidana terorisme, yang selain dilihat dalam 

perspektif hukum tata negara Indonesia juga dilihat dari perspektif fighi 

siyasah.  

5. Jurnal Herwin Sulistyowati, Tinjauan Tentang Pemberian Grasi Terhadap 

Terpidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal ini membahas tentang pelbagai 

permasalahan dalam pelaksanaan pemberian grasi di Indonesia, mulai dari 

batasan-batasan pemberian grasi maupun penggunaan hak prerogatif presiden 

dalam pemberian grasi yang masih sering dipermasalahkan. Jurnal ini tidak 

membahas dalam kaitannya dengan pemberian terhadap terpidana terorisme dan 

juga tidak membahas dari perspektif fighi siyasah. 

E.  Metodologi Penelitian 

1. Jenis penelitian. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif (doktrinal) yang bahan 

utamanya diperoleh melalui kajian kepustakaan (library research), yakni mencari 

data melalui kajian pustaka sebagai sumber data utama, dimana data yang 

dikumpulkan bersumber dari kepustakaan, berupa buku, enksiklopedi, surat kabar, 

kitab perundang-undangan dan lainnya yang bertalian langsung dengan 

permasalahan yang dikaji. 

2. Pendekatan penelitian. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan untuk melihat 

ketentuan perundang-undangan mengenai masalah yang dibahas, terutama 
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mengenai hak prerogatif presiden dalam kaitannya dengan pemberian grasi 

bagiterpidana terorisme yang nota bene merupakan kejahatan luar biasa (ekstra 

ordinary crime). Selain itu juga digunakan pendekatan teologi normatif atau 

pendekatan siyasah syar’iyah yang merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan 

mengetahui perspektif hukum tata negara Islam mengenai persoalan yang dibahas. 

3. Sumber data. 

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka data primer 

sebagai data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (melalui 

wawancara) tidak digunakan. Lazimnya, sumber data yang digunakan dalam 

penelitian pustaka (library research) adalah data sekunder (secondary data) 

berupa data yang diperoleh dari berbagai literatur atau referensi seperti buku, 

jurnal, majalah dokumentasi serta data tertulis lainnya yang berhubungan dan 

sangat membangun penelitian. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. 

1. Bahan hukum primer, yaitu yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara 

lain dari kitab undang-undang, buku-buku hukum administrasi negara, sumber 

bacaan media masa maupun sumber bacaan lainnya yang terkait. 

2. Sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari kamus, ensiklopedia, dan 

lain-lain.  

4. Metode pengumpulan data. 

Dalam penulisan skripsi ini, diadakan penelitian terhadap sumber data 

dalam rangka pengumpulan data. Metode pengumpulkan data dilakukan dengan 
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jalan membaca literatur-literatur yang mempunyai keterkaitan dan relevansi erat 

dengan masalah pokok dan sub-sub masalah yang dibahas. Demikian pula penulis 

menggunakan metode “dokumentasi” yaitu mencari data mengenai hal-hal yang 

viable berupa catatan, transkrip, buku-buku, salinan dan naskah asli, surat kabar, 

majalah dan sebagainya. Dalam pengumpulan data digunakan dua metode kutipan 

sebagai berikut: 

a. Kutipan Langsung, yaitu langsung mengutip pendapat atau tulisan orang 

lain secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah 

susunan redaksinya. Mengutip pendapat dari sumber aslinya. 

b. Kutipan tidak langsung, yaitu merupakan kutipan tidak menurut kata-kata 

sesuai dengan yang dikutip, tetapi menurut pokok pikiran dan dinyatakan 

dalam kata-kata dan bahasa penyusun sendiri. Penulisan kutipan tidak 

langsung panjang dan pendek juga akan dibedakan untuk kepentingan 

kejelasan.15 

5. Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul melalui beberapa sumber selanjutnya dianalisis 

secara perskriptif kualitatif.16 Analisis perskriptif kualitatif adalah analisis yang 

menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan isu atau 

masalah yang dibahas lalu dianalisis melalui konsep-konsep ilmu hukum yang 

relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini lalu dianalisis 

                                                             

15Tim Penulis, Tips dan cara Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Yogyakarta: Shira 

Media, 2009). h .18. 

16Silahkan baca mengenai “analisis perskriptif kualitatif” dalam buku Peter 

Mahmud Marzuki, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010), h. 57. 
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dalam kaitan penggunaan hukumnya untuk mendapatkan solusi atas permasalahan 

yang dibahas. 

F.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 1.  Tujuan penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk:  

a. Mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum penggunaan hak prerogatif 

presiden dalam pemberian grasi terhadap terpidana teroris. 

b. Mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan fikih  siyasah  tentang hak 

prerogatif presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana teroris. 

2. Kegunaan penelitian. 

Diharapkan dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat kegunaan yang dapat 

diambil atau dijadikan acuan dalam penelitian berikutnya, antara lain: 

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat dijadikan sebagai masukkan untuk 

penyusunan produk hukum kaitannya dengan pengaturan dan penggunaan hak 

prerogatif presiden agar tidak digunakan secara melawan hukum dan melukai 

rasa keadilan. 

2. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan 

diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang 

diteliti. 

3. Bagi peneliti berikutnya dapat dijadikan pedoman atau referensi bagi peneliti-

peneliti berikutnya yang ingin mengkaji hal yang sama dalam ruang lingkup 

yang lebih luas lagi. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK PREROGATIF PRESIDEN 

A. Pengertian Hak Prerogatif Presiden 

Jika dilihat dari sejarah munculnya, hak prerogatif adalah hak istimewa 

bagi seorang raja, yang pertama kali diterapkan dalam konteks ketatanegaraan di 

kerajaan Inggris. Hak tersebut memberikan keistimewaan bagi penguasa politik 

untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan sendiri. Yang menjadi 

keistimewaan hak tersebut adalah bahwa putusan dapat dilakukan oleh seorang 

raja tanpa alasan apapun, kecuali kehendak pribadi dari sang raja (pemimpin) itu 

sendiri. Kekuasaan seperti ini untuk seorang Presiden sebagai kepala negara 

sering disebut dengan istilah “hak prerogatif Presiden” dan diartikan sebagai 

kekuasaan mutlak Presidenyang tidak dapat diganggu oleh pihak lain.17 

Definisi hak prerogatif dalam bidang hukum adalah hak khusus atau hak 

istimewa yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu negara dan 

diberikan kepada seorang atau sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak 

masyarakat menurut hukum yang berlaku. Menurut John Locke, hak prerogatif 

adalah "kekuasaan tanpa memastikan ketentuan hukum, kadang-kadang bahkan 

melawan hukum menurut keputusan sendiri untuk kebaikan publik".18 

Secara teoritis, hak prerogatif diartikan sebagai hak istimewa yang dimiliki 

oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak 

dapat digugat oleh lembaga negara yang lain. Dalam sistem pemerintahan negara-

                                                             

17Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 98. 

18Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif  (Jakarta: Aksara Baru, 1986), h. 65. 
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negara modern, hak ini dimiliki oleh kepala negara baik raja ataupun presiden dan 

kepala pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam 

konstitusi. Prerogatif secara kebahasaan berasal dari bahasa Latin praerogativa 

(dipllih sebagai yang paling dahulu memberi suara), praerogrativus (diminta 

sebagai yang pertama memberikan suara), praerogare (diminta sebeium meminta 

yang iain).19 Hak prerogatif terdiri dari dua suku kata, hak dan prerogatif. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai kekuasaan atau 

kewenangan untuk melakukan sesuatu. Sementara itu prerogatif didefinisikan 

sebagai hak istimewa yang dipunyai oleh kepala negara mengenai hukum dan 

undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan. Lebih lanjut 

disebutkan dalam KBBI bahwa hak prerogatif adalah hak khusus atau hak 

istimewa yang ada pada seseorang karena kedudukannya sebagai kepala negara, 

misal memberi tanda jasa, gelar, grasi, amnesti. 

Dari Definisi tersebut diatas menunjukkan bahwa prerogatif merupakan 

hak istimewa bagi pemegang kekuasaan untuk menentukan sesuatu tanpa dapat 

diawasi atau dihilangkan oleh orang lain karena kedudukannya yang agung dan 

berdaulat. Dengan demikian prerogatif memiliki kecenderungan untuk disalah 

gunakan. 

Hak prerogatif sangat familiar di Indonesia, khususnya yang berkaitan 

dengan urusan politik dan ketatanegaraan. Hak prerogatif sering kali 

dipergunakan baik oleh eksekutif, legislatif ataupun pengamat terhadap hak 

                                                             

19Bagir Manan, UUD1945 Tak Mengenal Hak Prerogatif, Harian Republika, Sabtu, 27 

Mei 2000. 
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istimewa yang dimiliki presiden untuk menunjuk dan mengangkat orang-orang 

menjadi pembantunya (menteri-menteri). Namun, apabila ditelaah secara lebih 

mendalam tentang hak prerogatif dari sudut pandang hukum tata negara, maka 

hak prerogatif yang dipahami sebagai hak istimewa dan utama tersebut, bisa jadi 

akan memperoleh kesimpulan yang berbeda. 

Prerogatif berasal dari bahasa latin praerogativa ( dipilih sebagai yang 

paling dahulu memberi suara), praerogativus (diminta sebagai yang pertama 

memberi suara), praerogare ( diminta sebelum meminta yang lain).20 Hak 

prerogatif terdiri dari dua suku kata, hak dan prerogatif. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk 

melakukan sesuatu. Sementara itu prerogatif didefinisikan sebagai hak istimewa 

yang dipunyai oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar 

kekuasaan badan-badan perwakilan. Lebih lanjut disebutkan dalam KBBI bahwa 

hak prerogatif adalah hak khusus atau hak istimewa yang ada pada seseorang 

karena kedudukannya sebagai kepala negara, misal memberi tanda jasa, gelar, 

grasi, amnesti.21 

Dalam Blacks Law Dictionary, prerogative diartikan sebagai:  

“An exclusive or peculiar privilege. The special power, privilege, immunity, 

or advantage vested in an official person, either generally, or in respect to 

the things of his office, or in an official body, as a court or legislature. In 

English law. A power or will which is discretionary, and above and 

uncontrolled by any other will. That special pre-eminence which the king (or 

queen) has over and above all other persons, in right of his (or her) regal 

dignity. A term used to denote those rights and capacities which the sovereign 

enjoys alone, in contradistinction to others.”  

                                                             
20Bagir Manan, Kekuasaan Prerogatif, Makalah yang dipublikasikan di Bandung, 20 

Agustus 1998. 
21 Bagir Manan, Kekuasaan Prerogatif, 20 Agustus 1998. 
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Apabila definisi tersebut diterjemahkan secara bebas, prerogatif 

mengandung makna “sebuah keistimewaan eksklusif atau hak istimewa (previleg) 

yang khas. Berupa kekuatan khusus, hak istimewa, kekebalan, atau keuntungan 

yang berada di tangan orang yang resmi, baik secara umum, atau sehubungan 

dengan hal-hal berkaitan kantornya, atau badan resmi, sebagai pengadilan atau 

legislatif. Dalam hukum Inggris merupakan sebuah kekuasaan atau kehendak 

yang memiliki sifat diskresi, dan yang tertinggi (di atas) dan tidak terkendali oleh 

kehendak lain. Dimana dikhususkan bagi keunggulan raja (atau ratu) yang lebih 

dari dan di atas semua orang lain, merupakan hak dan martabatnya yang agung. 

Sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan hak-hak dan kapasitas yang 

berdaulat sendiri, bertentangan dengan orang lain.” 

Definisi tersebut menunjukkan bahwa prerogatif merupakan hak istimewa 

bagi pemegang kekuasaan untuk menentukan sesuatu tanpa dapat diawasi atau 

dihilangkan oleh orang lain karena kedudukannya yang agung dan berdaulat. 

Dengan demikian prerogatif memiliki kecenderungan untuk disalah gunakan. 

Apabila dilihat dari sudut pandang pranata hukum khususnya hukum tata 

negara, prerogatif berasal dari sistem ketatanegaraan Inggris (United Kingdom). 

Menurut Dicey, hak prerogatif secara historis dan sebagai sebuah fakta aktual, 

tampaknya tidak lain hanyalah residu dari kewenangan diskresi yang dimiliki 

Ratu / Raja.22 Kewenangan diskresi Raja tersebut bukanlah berasal dari undang-

                                                             
22A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Terjemahan oleh 

Nurhadi, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, Bandung, Nusa Media, 2007, h. 454. 
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undang yang dibentuk oleh parlemen, melainkan bersumber pada “common law” 

atau hukum tidak tertulis yang berasal dari putusan hakim.23 

Dalam sejarah ketatanegaraan Inggris, kekuasaan (kewenangan) Raja 

sebenarnya ada terlebih dahulu dibandingkan kekuasaan parlemen (Majelis 

Rendah). Pergolakan yang terjadi di Inggris waktu itu, sebagai bentuk perlawanan 

atas kekuasaan mutlak Raja yang sewenang-wenang, menimbulkan sebuah 

Revolusi Tahun 1688, telah memaksa Raja untuk menyerahkan sebagian 

kekuasaannya tersebut kepada Majelis Rendah (House of Commons) yang 

mewakili rakyat. Sisa-sisa (residu) dari kekuasaan Raja tersebutlah yang 

kemudian disebut sebagai hak prerogatif. Menurut Dicey, hak prerogatif ini 

menjadi nama bagi residu kekuasaan bebas yang pada saat kapanpun tetap ada di 

tangan Raja, apakah kekuasaan tersebut dalam kenyataannya dijalankan oleh Raja 

itu sendiri atau oleh Menteri-Menterinya.24 Karena tidak berasal atau tidak 

ditentukan pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh parlemen, maka 

kekuasaan prerogatif mengandung kekuasaan diskresi (discretionary power).25  

                                                             
23Dicey menyebutkan, setiap tindakan yang sah (legal) dilakukan oleh pemerintah 

eksekutif tanpa mendapatkannya berdasarkan undang-undang yang dibentuk oleh parlemen itu 

dilakukan dengan hak prerogatif ini. 
24Bagir Manan menyebutkan, prerogatif disebut sebagai “residu” karena kekuasaan ini 

tidak lain dari sisa seluruh kekuasaan yang semula ada pada Ratu/Raja Inggris (kekuasaan mutlak) 

yang kemudian makin berkurang karena beralih ketangan rakyat (parlemen) atau unsur-unsur 
pemerintah lainnya (seperti Menteri). 

25Menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap 

situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.( JCT Simorangkir dkk,Kamus Hukum, 

Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 38.). S. Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan diskresi, 

discretion (Inggris), discretionair (Perancis), freies ermessen (Jerman) sebagai kebebasan 

bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan 

berwajib menurut pendapat sendiri. (S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 82.) Selanjutnya dijelaskannya bahwa diskresi diperlukan sebagai 

pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau 

perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Akan tetapi tidak 

mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktek 
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Salah satu faktor lain yang dapat dilihat mengapa kekuasaan prerogatif ada 

dalam sistem ketatanegaraan Inggris adalah sistem pemerintahan parlementer 

yang dianut, dimana ada pembedaan yang tegas antara jabatan kepala negara 

(head of state) dan kepala pemerintahan (head of government).26 Dengan kepala 

negara dipegang oleh Raja/Ratu Inggris, maka terdapat asas yang dipakai yaitu 

raja tidak dapat diganggu gugat (the king can do no wrong).27 Asas ini menurut 

penulis juga memberikan dasar bagi Raja/Ratu Inggris untuk diberikan kekuasaan 

prerogatif, sebuah kekuasaan istimewa yang melekat penuh pada diri Raja/Ratu 

Inggris tanpa dapat diganggu gugat. Untuk itu dapat dipahami, dalam 

ketatanegaran Inggris, kekuasaan prerogatif dipertahankan sebagai sebuah sistem 

bernegara. 

Dicey menyebutkan beberapa hak prerogatif di Inggris, misalnya 

menyatakan perang atau deklarasi damai dan membubarbarkan parlemen. 

Sementara itu, Bagir Manan mengatakan meskipun tidak dapat dikenali secara 

enumerative, kekuasaan prerogatif di Inggris meliputi antara lain: (1) kekuasaan 

mengerahkan tentara untuk suatu peperangan; (2) kekuasaan membuat perjanjian 

internasional dan mengadakan hubungan internasional; (3) kekuasaan memberi 

ampunan.28 

                                                                                                                                                                       
kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu perlu adanya kebebasan atau diskresi dari administrasi 

negara yang terdiri atas diskresi bebas (Undang-Undang hanya menetapkan batas-batas dan 

administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar 

batas-batas tersebut) dan diskresi terikat (Undang-Undang menetapkan beberapa alternatif 

keputusan dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif keputusan yang disediakan 

oleh Undang- Undang). 
26Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Paska Reformasi, Jakarta, Buana 

Ilmu Populer, 2007, hlm. 312. 
27Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Paska Reformasi, h. 314. 
28Bagir Manan, Kekuasaan Prerogatif, 20 Agustus 1998. 
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Sementara itu, John Locke dalam buku Two Treatises of Government, 

mengungkapkan prerogatif sebagai kekuasaan untuk bertindak menurut keputusan 

sendiri (diskresi) untuk kebaikan publik, tanpa memastikan ketentuan hukum, 

kadang-kadang bahkan melawan hukum itu sendiri (“This power to act according 

to discretion for the public good, without the prescription of the law and 

sometimes even against it, is that which is called prerogative”).29 Locke beralasan 

undang-undang yang ada tidaklah mampu menampung banyaknya permasalahan 

yang ada. Bahkan mustahil pula meramalkan undang-undang yang dapat 

menyediakan solusi terhadap kepentingan publik. Untuk itulah keberadaan 

kekuasaan istimewa yang disebut dengan prerogatif ini diperlukan. Lebih lanjut 

Locke mengatakan prerogatif tidak lain adalah kekuasaan berbuat baik bagi publik 

tanpa adanya hukum/aturan (prerogative is nothing but the power of doing public 

good without a rule). Dalam konteks ini, Locke menganggap prerogatif sebagai 

kekuasaan yang positif untuk kebaikan publik. Oleh karenanya, prerogatif sangat 

bergantung kepada kebijaksanaan Raja/Pangeran (wise of princes). 

Tentunya, menyerahkan prerogatif kepada kebijaksanaan pemegang 

kekuasaan adalah tidak cukup. Sesuai tabiat kekuasaan yang diungkapkan Lord 

Acton, “power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely” 

(kekuasaan cenderung untuk disalah gunakan, tetapi kekuasaan yang absolut / 

                                                             
29John Locke, Two Treatises of Government, from The Works of John Locke. A New 

Edition, Corrected. In Ten Volumes. Vol. V. London: Printed for Thomas Tegg; W. Sharpe and 

Son; G. Offor; G. and J. Robinson; J. Evans and Co.: Also R. Griffin and Co. Glasgow; and J. 

Gumming, Dublin. 1823. Prepared by Rod Hay for the McMaster University Archive of the 

History of EconomicThought., h. 176, http://www.efm.bris.ac.uk/het/locke/government.pdf 

http://www.efm.bris.ac.uk/het/locke/government.pdf
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tidak terbatas pasti akan disalah gunakan),30 Demikian juga dengan masalah 

prerogatif ini. 

Karena tidak memerlukan suatu dasar undang-undang bahkan terkadang 

bertentangan dengan undang-undang, oleh sebagian orang kekuasaan prerogatif 

dipandang sebagai suatu hal yang tidak demokratis dan berbahaya. Le Sueur – 

Herberg sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan menyebut kekuasaan prerogatif 

sebagai undemocratic and potentially dangerous. Untuk mengurangi sifat tidak 

demokratik dan bahaya-bahaya tersebut, maka penggunaan kekuasaan prerogatif 

dibatasi dengan dialihkan kedalam undang-undang, kemungkinan diuji melalui 

peradilan (judicial review), atau kalau akan dilaksanakan oleh Raja/Ratu terlebih 

dahulu mendengar pendapat atau pertimbangan Menteri.  

Sementara itu, suatu kekuasaan prerogatif yang sudah diatur dalam 

undang-undang tidak disebut sebagai hak prerogatif lagi, melainkan hak yang 

berdasarkan undang-undang. Hal tersebut dikatakan oleh Le Sueur – Herberg, 

yang dikutip Bagir Manan, bahwa kekuasaan prerogatif, “… can be, and 

frequently are removed and replaced by statutory powers”, bahkan lebih 

ditegaskan lagi, “there is no reason why other prerogatives power could not also 

be put onto statutory basis: most of preposed written constitution for UK would 

do his”. 

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Bagir Manan menyebutkan 

beberapa karakter kekuasaan prerogatif, yaitu (1) sebagai “residual power”; (2) 

merupakan kekuasaan diskresi (freis ermessen, beleid); (3) tidak ada dalam 
                                                             

30Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, 

Bandung, Alumni, 2004, hlm. 142-143. 
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hukum tertulis; (4) penggunaan dibatasi; (5) akan hilang apabila telah diatur 

dalam undang-undang atau UUD. Dengan melihat contoh-contoh yang disebutkan 

dan asas the king can do no wrong, penulis menambahkan salah satu ciri karakter 

prerogatif melekat pada jabatan kepala negara bukan pada kepala pemerintahan. 

Lebih lanjut Bagir Manan mengatakan bahwa pengertian hilang 

(kekuasaan prerogatif) disini bukan selalu materi kekuasaan prerogatif akan sirna. 

Berbagai kekuasaan prerogatif tersebut dapat diatur dalam undang-undang atau 

juga Undang-Undang Dasar (UUD). Apabila telah diatur dalam undang-undang 

atau UUD tidak lagi disebut sebagai kekuasaan prerogatif, tetapi sebagai 

kekuasaan menurut atau berdasarkan undang-undang (statutory power) atau 

kekuasaan menurut atau berdasarkan UUD (constitutional power). 

Namun perlu dicatat pula, masih sering dipergunakannya istilah hak 

prerogatif Presiden walaupun telah diatur dalam UUD maupun undang-undang, 

sebagai contoh hak prerogatif Presiden dalam mengangkat maupun 

memberhentikan menteri, membuat penggunaan istilah hak prerogatif Presiden 

tetap dapat digunakan. 

B. Sejarah Hak Prerogatif Presiden 

Secara umum, istilah ini berarti "hak istimewa", yang dimiliki oleh banyak 

Kerajaan atau Monarki di Eropa yang masih ada sampai sekarang. Dalam arti 

yanglebih sempit dan tepat, hak-hak prerogatif kerajaan ini dimiliki oleh seorang 

rajayang terpisah dari hak-hak perwakilan daerah atau rakyat, dimana mereka 

tidakmemiliki hak untuk berpartisipasi. Termasuk di sini adalah hak-hak 

untukmengadakan, membuka dan menutup atau menunda pertemuan Parlemen 

http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
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maupun penentuan lamanya masa kerja mereka. Menurut sebagian besar pakar un

dang-undang, suatu raja ("Monarch") dapat membubarkan Majelis Perwakilan 

Rakyatsebelum berakhirnya masa legislasi maupun menentukan pembentukan 

Parlemenyang baru. Raja memiliki kuasa melawan hak  inisiatif, yang berarti "hak 

untuk membuat peraturan" yang dimiliki oleh Parlemen. Lebih jauh, ia juga 

memiliki hak  sanksi atas keputusan Parlemen, berkaitan dengan kekuasaan 

publikasi hukum berdasarkan keputusan Parlemen, dimana pelaksanaan suatu 

undang-undang dapat dibatalkan dengan pemberian  veto olehnya. 

Menurut John Locke hak prerogatif adalah "kekuasaan tanpa memastikan 

ketentuan hukum, kadang-kadang bahkan melawan hukum menurutkeputusan 

sendiri untuk kebaikan publik. Sebagai contoh, seorang Kaisar dalam konstitusi 

Kerajaan Jerman pada tahun 1871, memiliki beberapa hak istimewa yang 

signifikan. Hak istimewanya sangat membatasi hak partisipasi dari Badan 

Perwakilan Rakyat. Di antara hak-hakistimewa dari Kaisar Jerman: 

1. Memberi komando kepada tentara, 

2. Keputusan untuk mengadakan perang dan perdamaian, 

3. Menjadi wakil Jerman terhadap luar negeri, 

4. Pelaksanaan kebijakan luar negeri, 

5. Penunjukan Kanselir (atau Perdana Menteri). 

Jerman semakin jauh dari tujuan kedaulatan rakyat. Bahkan aturan 

parlemen dalam monarki konstitusional seperti Inggris, Belanda dan Belgia belum 

mencapai itu. Sebaliknya, para pangeran turut memerintah dengan Kaisar sebagai 

pemimpin penguasa (Presidium) di puncaknya, meskipun ada keterlibatan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Inisiatif
http://id.wikipedia.org/wiki/Sanksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Veto
http://id.wikipedia.org/wiki/John_Locke
http://id.wikipedia.org/wiki/Jerman
http://id.wikipedia.org/wiki/Kanselir
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Parlemen berdaulat. Badan perwakilan rakyat hanya memiliki sebagian kecil 

kekuasaan, dan bukan kepemimpinan. Pemerintah parlemen kekaisaran, yaitu 

namagerakan itu, mengarahkan "Reichstag" (Pemerintah fasis Jerman) di tengah-

tengah fokus kekuasaan, bertindak pada mulanya dengan "Reformasi bulan 

Oktober" pada tahun 1918. Awalnya kemudian, Kanselir bertanggung jawab 

kepada Reichstag. Dalam bidang kedaulatan rakyat, muncul tindakan "Revolusi 

bulan November", dimana semua pria dan wanita secara umum diberi hak pilih 

yang sama dan rahasia, serta semua hak istimewa kerajaan dihapus. 

Sebagai pranata hukum (hukum tata negara), prerogatif berasal dari sistem 

ketatanegaraan Inggris. Hingga saat Ini, pranata prerogatif tetap merupakan salah 

satu sumber hukum, khususnya sumber hukum tata negara di Kerajaan Inggris. 

Tidak mudah merumuskan pengertian kekuasaan prerogatif, baik karena sumber 

historisnya sebagai pranata hukum maupun lingkupnya. Pada saat ini, kekuasaan 

prerogatif makin banyak dibatasi, baik karena diatur oleh undang-undang atau 

pembatasan-pembatasan cara melaksanakannya, Sejumlah kalangan mernandang 

hak prerogatif merupakan sisa-sisa peninggalan masa otoritarianisme sebelum era 

pencerahan di Eropa.  

Pada 15 Juni 1215 kala Raja John bertahta, angin perubahan berembus saat 

Magna Charta diratifikasi. Piagam tersebut memuat hak-hak istimewa para 

bangsawan tinggi. Piagam itu dianggap sebagai tonggak yang mengawali upaya 

pengikutsertaan rakyat dalam manajemen kekuasaan. Setelah Piagam tersebut 

dirilis, perlahan tapi pasti. kekuasaan raja atau ralu Inggris semakin mengecil. 

Semua pemangkasan itu dicantumkan dalam undang-undang. Hak prerogatif 

http://id.wikipedia.org/wiki/1918
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adalah kekuasaan yang masih tersisa di tangan raja atau ratu dan tidak diatur 

dalam undang-undang.31 

C.  Pergeseran  Hak  Prerogatif  Presiden 

Dari ketiga UUD yang pernah berlaku di Indonesia itu, pada batang 

tubuhnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur Hak Prerogatif Presiden. 

Untuk melihat pengaturan mengenai Hak Prerogatif Presiden dalam ketiga UUD 

yang pernah berlaku di Indonesia tersebut, berikut ini dijelaskan mengenai sejarah 

singkat ketiga UUD tersebut beserta ketentuan-ketentuan Pasalnya yang mengatur 

mengenai Hak Prerogatif Presiden. Dalam UUD 1945, pengaturan mengenai Hak 

Prerogatif Presiden diatur dalam beberapa Pasal, dari ketentuan-ketentuan Pasal-

Pasal itu kedudukan sebagai pemegang hak prerogatif sangat besar dalam artian 

tanpa campur tangan pihak lain.  

Dalam KRIS 1949 juga terdapat pengaturan mengenai hak prerogatif 

Presiden, namun dalam RIS 1949 ini ada pembatasan dalam melaksanakannya 

seperti harus diisyaratkan terlebih dahulu dengan berdasarkan undang-undang 

federal. Sedangkan dalam UUDS 1950 pelaksanaan hak prerogatif Presiden 

sangat besar berada dalam kewenangan Presiden, namun mulai 

adanya keikutsertaan lembaga lain, misalnya MA dalam pelaksanaan proses 

pemberian grasi. Walaupundemikian tetap saja hak prerogatif itu mutlak di tangan 

Presiden.Setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 sebanyak tiga kali. 

Ternyata banyak terdapat beberapa Pasal saja di dalam batang tubuh UUD 1945 

                                                             

31Bagir Manan, UUD1945 Tak Mengenal Hak Prerogatif, Harian Republika, Sabtu, 27 

Mei 2000. 
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mengenai hak prerogatif Presiden yang berubah dan ditambah serta satu pasal 

yang tidak dirubahtapi berdasarkan  undang-undang penerapannya berubah. Pasal-

Pasal tersebut di atasadalah: Pasal mengenai prosedur pengangkatan Kapolri 

diatur dalam Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2002: Kapolri diangkat dan diberhentikan 

oleh Presiden dengan persetujuan DPR.   

Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden 

kepada DPR, disertai alasan-alasannya. Persetujuan atau penolakan DPRterhadap 

usul Presiden tersebut harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 hari 

terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh DPR. Dalam hal DPR tidak 

memberikan jawaban dalam waktu yang ditentukan, calon yang diajukan oleh 

Presiden dianggap disetujui oleh DPR. Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat 

memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan 

selanjutnya dimintakan persetujuan DPR. Calon Kapolri adalah perwira tinggi 

Kepolisian Negara RI yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang 

kepangkatan dan karier. Dengan adanya kasus penonaktifan Kapolri dijabat oleh 

Jenderal Bimantoro berdasarkan Keputusan Presiden Abdurahman Wahid selaku 

Presiden RI waktu itu, telah menimbulkan krisis. Penonaktifan Kapolri oleh 

Presiden pada waktu itu didasarkan pada UU No. 28 Tahun 1997 yang 

menentukan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri itu merupakan 

kewenangan mutlak Presiden. Pemberhentian itu terjadi sekitar tahun 2000 setelah 

dikeluarkannya TAPMPR No. Vi/MPR/2000, yang menentukan bahwa 

pengangkatan dan pemberhentian Kapolri harus dengan persetujuan dari DPR. 

Dalam kasus ini kedua belah pihaksaling melontarkan argumentasi-
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argumentasinya masing-masing. Dari pihak Kapolri penonaktifan itu tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, 

TAP MPR No. Vi/MPR/2000. Sedangkan dari pihak Presiden Keppres itu 

dikeluarkan karena sudah memenuhi ketentuan dan didasarkan pada Undang-

Undang No. 28 Tahun 1997 dan TAP MPR tersebut berlaku apabila peraturan 

perundang-undangan lainnya yaitu undang-undang tentang kepolisian yang baru 

sudah ditetapkan untuk menggantikan undang-undang yang lama.  

Sekarang juga dalam pengangkatan Panglima tentara Nasional Indonesia 

(TNI) dimintakan persetujuannya oleh DPR. Pemerintah mengusulkan 

calon panglima TNI kepada DPR, kemudian melakukan tes terhadap calon pangli

ma TNI untuk melihat visi dan misi calon tersebut. Setelah calon panglima TNI 

tersebut memperoleh persetujuan dari DPR, maka calon panglima TNI tersebut 

akan diangkat oleh Presiden sebagai panglima TNI. Mengenai Pasal 11 ayat (2) 

UUD 1945, mengenai kalimatnya ada perubahan, tetapi dari substansi yang 

diaturnya masih sama dengan Pasal 11 UD 1945 (sebelum amandemen).  

Di dalam pembuatan perjanjian internasional itu terkandung tigatahapan, 

yaitu: tahapan perundingan, tahapan penandatanganan dan tahapan pengesahan. 

Walaupun dalam membuat perjanjian internasional itu mengandung beberapa 

tahapan, namun tujuan akhirnya adalah menghasilkan adnaya perjanjian tersebut 

yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Maka yang penting dari tahapan 

pembuatan perjanjian itu adalah pada tahap pengesahannya dan disinilah DPR 

mempunyai peran. Presiden dalam membuat perjanjian internasional itu harus 

dengan persetujuan DPR, ini berarti terjadinya perjanjian yang mengikat adalah 
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apabila perjanjian itu dilakukan dengan disertai persetujuan dari DPR. Jadi 

persetujuan dari DPR tersebut tidak perlu ada pada tahap perundingan ataupun 

penandatanganan, tetapi cukup pada tahap pengesahan. Tidak ada gunanya tahap-

tahap perundingan dan penandatanganan itu bagi suatu perjanjian yang 

mensyaratkan pengesahan apabila pengesahan itu ternyata tidak dapat dilakukan. 

Pada Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 terdapat keikutsertaan DPR dengan 

memberikan pertimbangannya terhadap pengangkatan duta dan penerimaan 

penempatan duta negara lain. Dengan adanya peran DPR dalam memberikan 

pertimbangan berupa pendapat tertentu baik atau buruk walaupun keputusan yang 

diutarakan sebagai nasehat kepada Presiden. Walaupun demikian keputusan akhir 

tahap pengangkatan duta dan penerimaan penempatan duta negara lain tetap 

beradadi pihak Presiden.  

Oleh karena itu sebagai pembantu-pembantu Presiden, mereka 

bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada Presiden seperti menteri-menteri 

lainnya. Sudah semestinya pengangkatan duta itu merupakan kewenangan 

Presiden. Di dalam hukum internasional, Kepala Negara itu dianggap sebagai 

lambang negara dengan segala kehormatan dan kewibawaan negara, sehingga 

dengan sendirinya sudah seharusnya kalau soal pengangkatan duta dan 

penerimaan penempatan duta konsul adalah menjadi kewenangan Presiden 

sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai Kepala Negara. Duta merupakan 

orang yang ditunjuk oleh negara untuk mewakilinya di negara lain dimana ia 

ditempatkan. Mereka yang pada umumnya di bawah departemen luar negeri setiap 

negara, adalah merupakan pembantu-pembanuPresiden dalam menjalankan 
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kebijaksanaan politiknya yang lebih difokuskan terhadap hubungan luar negeri. 

Mengenai pengangkatan duta dan penerimaan penempatan duta negara lain 

dengan memperhatikan pertimbangan DPR, hal ini dimaksudkan hanya untuk 

mendapat dukungan saja dari DPR. Apabla dukungan dari DPR terhadap 

pengangkatan duta dan penerimaan penempatan duta negara lain tidak ada, danPre

siden tetap dengan keputusannya. Maka Presiden tidak dapat diberhentikan 

dari jabatannya sebagai Presiden. Presiden dapat diberhentukan dari jabatannya iu 

atasusul DPR kepada MPR hanya dapat di dasarkan pada ketentuan Pasal 7 A 

UUD1945.Pada Pasal 14 UUD 1945, tidak ada pemisahan kewenangan sebelum 

dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Presiden mempunyai kewenangan 

untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Tetapi setelah 

dilakukan amandemen, kewenangan tersebut tetap menjadi kewenangan Presiden 

dengan pemisahan kewenangan memberi grasi dan rehabilitasi dengan 

memperhatikan pertimbangan MA dan kewenangan memberi amnesti dan abolisi 

dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 

D.  Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945 (Setelah Amandemen) 

MPR RI telah menetapkan perubahan pertama UUD 1945 dalam sidang 

umum MPR RI tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan kedua, dalam 

Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) 

dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga, dalam 

Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) 

tahun 2001. Dan perubahan keempat, dalam Sidang Tahunan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dari tanggal 1 sampai 
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dengan tanggal 11 Agustus 2002. Bentuk kekuasaan Presiden berdararkan UUD 

1945, dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1.  Kekuasaan kepala negara. 

Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara hanyalah kekuasaan 

administratif, simbolis dan terbatas yang merupakan suatu kekuasaan disamping 

kekuasaan utamanya sebagai kepala pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan 

Presiden sebagai kepala negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 10 sampai 15. 

Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara di masa mendatang selayaknya 

diartikan sebagai kekuasaan yang tidak lepas dari kontrol lembaga lain.32 

2. Kekuasaan kepala pemerintahan. 

 Kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan di Indonesia diatur 

dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat (1). Kekuasaan pemerintahan sama dengan 

kekuasaan eksekutif dalam konsep pemisahan kekuasaan yang membatasi 

kekuasaan pemerintahan secara sempit pada pelaksanaan peraturan hukum yang di

tetapkanlembaga legislatif. Kekuasaan eksekutif diartikan sebagai kekuasaan 

pelaksanaan pemerintahan sehari-hari berdasarkan pada konstitusi dan peraturan 

perundang-undangan. Kekuasaan ini terbatas pada penetapan dan pelaksanaan 

kebijakan-kebijakan politik yang berada dalam ruang lingkup fungsi administrasi, 

keamanandan pengaturan yang tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan 

perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan ini tetap besar dan 

mendapat pengawasan dari badan legislatif atau badan lain yang ditunjuk oleh 

                                                             

32Titik triwulan tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 

1945 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 206. 
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konstitusi untuk menjalankan fungsi pengawasan. Dalam UUD 1945, fungsi 

pengawasan pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh DPR.33 

3. Kekuasaan legislatif. 

UUD 1945 menetapkan fungsi legislatif dijalankan oleh Presiden bersama 

dengan DPR. Presiden adalah “partner” DPR dalam menjalankan fungsi legislatif. 

Dalam kenyataannya, Presiden mempunyai kekuasaan yang lebih menonjol dari 

DPR dalam hal pembentukan undang-undang, karena penetapan akhir dari suatu 

undang-undang yang akan diberlakukan ada di tangan Presiden. Produk undang-

undang yang dikeluarkan orde baru lebih memihak kekuasaan daripada kehendak 

rakyat Indonesia. Oleh karena itu sistem check and balance  mendesak untuk 

diterapkan dengan mekanisme yang jelas. Bila ada pertentangan antara Presiden 

dan DPR dalamhal persetujuan suatu undang-undang, maka Presiden harus 

menyatakan secara terbuka dan menggunakan hak vetonya. Dengan demikian, di 

akhir masa jabatannya masing-masing lembaga dapat diminta pertanggung 

jawabannya baik di sidang umum maupun dalam pemilihan umum. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

33Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 

UUD 1945, h. 205. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG GRASI DAN TERORISME 

A. Pengertian Grasi  

Istilah grasi berasal dari bahasa latin, gratie yang berarti pengampunan. 

Grasi dikenal dalam seluruh sistem hukum di seluruh dunia. Di Belgia grasi 

dikenal dengan istilah genade. Diberbagai sistem hukum negara, ada beberapa 

istilah lain yang merujuk pada pengertian grasi tersebut, di Amerika Serikat dan 

Filipina dikenal adanya istilah pardon yang artinya pengampunan dan istilah 

clemency atau executive clemency yang artinya pengampunan secara luas, di 

negara-negara yang berbentuk monarki, seperti Spanyol dipergunakan istilah 

pardon dan royal prerogative Mercy atau clemency atau graces, begitu pula 

berlaku di Negara Kanada, Perancis, Iran.  

Secara etimologis, grasi berasal dari bahasa Belanda gratie atau genade 

yang berarti rahmat. Pengertian grasi dalam arti sempit berarti merupakan 

tindakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau 

penghapusan pelaksanaan pidana atau hukuman yang telah diputuskan oleh 

hakim.  

Grasi dalam kamus hukum adalah wewenang dari kepala negara untuk 

memberi pengam punan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim 

untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat atau bentuk 

hukuman tersebut.34 Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 

                                                             

34JCT Simorangkir, Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.58. 
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menyebutkan tentang grasi yaitu pengampunan berupa perubahan, peringanan, 

pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang 

diberikan oleh presiden.35 

Grasi merupakan suatu pengampunan yang diberikan oleh penguasa yang 

dalam hal ini seorang presiden. Dalam dunia peradilan Islam juga dikenal suatu 

bentuk pengampunan, dengan istilah al-syafa‟at (الشفاعة), baik pengampunan 

tersebut diberikan oleh pihak korban ataupun yang diberikan oleh penguasa 

kepada pelaku dari tindak kejahatan. Dalam hukum Islam yang menjadi dasar 

adanya pengampunan menurut Ahmad Fathi Bahansi36 Allah berfirman dalam QS 

al-Imran/3:155. 

...      

        

Terjemahnya: 

“dan Sesungguhnya Allah telah memberi ma'af kepada mereka. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.37 
 

Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2:237. 

...    

     

     

     

Terjemahnya: 

                                                             

35Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Pasal 1 

Ayat (1). 

36Ali Fathi Bahansi, al-Uqubat fi al-fiqh al-Islami (Bairut: maktabah al-arobiyyah, 1961), 

h. 219. 

37Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Tehazed, 2014),                

h. 231. 
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“Dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu 

melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat 

segala apa yang kamu kerjakan”.38 

 

Kata al-‘afwu (العفو) merupakan bentuk isim yang mendapat imbuhan kata 

al (ال) di depannya, atau disamakan dengan kata ‘afwun (عفو) dalam bentuk 

masdarnya, yang secara bahasa mengandung arti hilang, terhapus, dan 

pemaafan.39 Sementara kata al-‘afwu (العفو) menurut istilah sebagaimana yang 

didefinisikn oleh ulama ahli usul Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya 

al-Razy adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani 

hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan.40  

Selanjutnya, kata al-syafa’at (الشفاعة) dalam kamus bahasa arab 

merupakan lawan kata dari al-witru (الوتر) atau ganjil yang mengandung arti 

genap, sepasang, sejodoh, perantaraan, pertolongan dan bantuan.41 Sebagaimana 

perantaraan atau pertolongan dari seseorang dalam menyampaikan kebaikan atau 

menolak kejahatan. Adapun kata al-syafa’at (الشفاعة) sendiri berasal dari kata 

syafa’a (َََشَفع) yang juga berarti menghimpun, mengumpulkan atau menggadakan 

sesuatu dengan sejenisnya. Sehingga dari pengertian diatas dalam penelusuran 

kepustakaan hukum Islam kata al-‘afwu (العفو) dan kata al-syafa’at (الشفاعة) 

mempunyai kesamaan makna dengan grasi sebagaimana yang didefinisikan 

Fakhruddin al-Razi (ahli fiqh mazdhab Maliki) dengan makna, suatu permohonan 

                                                             

38Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 203. 

39Abdul Aziz Dahlan (et,al.), Ensiklopedi Hukum Islam, h. 30. 

40Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Razy, Mujmal al-Lughat (Beirut: Dar 

al- Fikr, 1414 H/ 1994 M), h. 472. 

41Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap 

(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 729. 
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dari seseorang terhadap orang lain agar keinginannya dipenuhi.42 Dengan kata 

lain, al-‘afwu dan al-syafa’at sendiri dalam dunia peradilan Islam juga 

mempunyai arti khusus, seperti yang dijabarkan oleh al-Syarif Ali bin Muhammad 

al-Jurjani, ahli ilmu kalam serta ahli hukum mazhab Maliki sekaligus pengarang 

kitab al-Ta’rifat (definisi kamus istilah-istilah penting dalam Islam) menurutnya 

al-syafa’at adalah suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi dari 

menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan. 

B.  Dasar Hukum Pemberian Grasi 

Pemberian grasi diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, 

presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Pasal tersebut 

mencerminkan kekuasaan yang mandiri dan mutlak. Dalam memberikan 

pengampunan presiden tidak memerlukan persetujuan maupun pertimbangan dari 

cabang lembaga negara yang lain. Kekuasaan ini sangat besar dan presiden 

mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukannya. Menurut penjelasan UUD 

1945, dalam kekuasaan ini presiden bertindak sebagai kepala negara. Grasi oleh 

presiden pada dasarnya bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan 

non hukum berdasarkan hak prerogatif seorang kepala negara, dengan demikian 

grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana atau memperingan pidana 

atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan dan berkekuatan 

hukum tetap.43
 

                                                             

42Abdul Aziz Dahlan (et al.), Ensiklopedia Hukum Islam, h. 411. 

43Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2002. 
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Pasal 15A Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 menyatakan bahwa 

permohonan grasi yang belum diselesaikan berdasarkan Pasal 15 Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2002 diselesaikan paling lambat 22 Oktober 2012. Kepada 

terpidana mati yang belum mengajukan permohonan grasi berdasarkan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2012, jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimaksud pasal 

7 ayat (2) dihitung sejak undang-undang ini berlaku. Undang-undang yang 

mengatur grasi yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 

jo, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010. 

Di dalam Islam, QS. al-Baqarah/2: 178 berbunyi: 

  

   

    

  

  

    

     

  

  

    

     

    

      

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan 

dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 

amba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang 

mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) 

mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) 

membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik 

(pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan 

suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka 

baginya siksa yang sangat pedih”.44 

                                                             

44Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 199. 
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Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak 

dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang 

terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat 

diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan 

yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak 

menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan 

hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si 

pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash 

dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih. 

Sebab turunnya ayat ini diterangkan dalam sebuah hadis yang 

diriwayatkan Imam Abu Muhammad bin Abi Hatim, dari Sa‟id bin Jubair 

berdasarkan ayat tersebut diatas yaitu jika pembunuhan itu dilakukan dengan 

sengaja, maka orang merdeka di kisas dengan orang merdeka. Hal itu dikarenakan 

pada masa Jahiliyyah sebelum Islam datang, terjadi peperangan antara dua 

kelompok masyarakat Arab. Dalam peperangan itu ada diantara mereka yang 

terbunuh dan luka-luka. Bahkan mereka sampai membunuh para budak dan kaum 

wanita dan sebagian mereka belum sempat menuntut sebagian lainnya, sampai 

mereka memeluk Islam. Ada salah satu kelompok yang melampaui batas terhadap 

kelompok lain dalam perbekalan dan harta benda mereka. Lalu mereka bersumpah 

untuk tidak rela sehingga seorang budak dari kalangan kami dibalas dengan 

seorang merdeka dari mereka. 

Pada ayat ini Allah telah memberikan wewenang kepada ahli waris 

terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan 
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darah tersebut. Yang dimaksud wewenang disini adalah justifikasi sebagai ahli 

waris korban untuk menuntut kisas atau memberi pengampunan terhadap pelaku 

pembunuhan tersebut, dari sinilah timbul suatu prinsip hukum islam bahwa dalam 

hal pembunuhan dimana pelaku pembalas (penuntut) bukanlah negara melainkan 

ahli waris dari yang terbunuh. Oleh karena itu, negara sendiri tidak berhak untuk 

memberikan ampunan.45 Yang dimaksud dengan pemaafan menurut Imam Syafi‟I 

dan Imam Ahmad adalah memafkan kisas atau diyat tanpa imbalan apa-apa. 

Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Hanifah pemaafan terhadap diyat itu 

bisa dilaksanakan bila ada kerelaan pelaku terhukum.  

Jadi menurut dua ulama terakhir ini pemaafan adalah pemaafan kisas tanpa 

imbalan apa-apa. Adapun memaafkan diyat itu, bukan pemaafan melainkan 

perdamaian. Orang yang berhak mengadakan perdamaian adalah orang yang 

berhak atas kisas dan pemaafan. Kisas juga dapat hapus karena diwariskan kepada 

keluarga korban. Memaafkan orang melakukan pembunuhan atau pelukaan dari 

korban atau keluargnya sangat didorong dan sangat terpuji walaupun demikian 

tidak berarti pelaku atau orang yang melukai tidak dihukum sama sekali.46  

C.  Hak Prerogatif Presiden dalam Pemberian Grasi 

Pengertian hak pemimpin adalah kepemimpinan umat dalam rangka untuk 

menegakkan agama dengan menghidupkan dan memfasilitasi ilmu-ilmu agama, 

menegakkan rukun-rukun Islam, melaksanakan jihad dan semua hal yang 

                                                             

45Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 260. 

46Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I (Makassar: Alauddin University Press,2014), 

h.127-128. 
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menyangkut urusan jihad, menegakkan fungsi peradilan, menghapus semua 

bentuk ketidakadilan dan kezaliman, amar makruf dan nahi mungkar mewakili 

Nabi Muhammad saw. Sedangkan hak-hak yang dimiliki oleh pemimpin adalah 

hak loyal serta mendukung imam/penguasa. Tugas dan kewajiban kepala negara 

adalah meweujudkan tujuan negara, baik tujuan jangka pendek, menengah, 

maupun tujuan jangka panjang. Misalnya negara bertujuan mensejahterakan 

rakyat, mencerdaskan bangsa, dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. 

Kepala negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, termaksud 

menerbitkan berbagai kebijakan ditunjukkan pada pencapaian tujuan tersebut dan 

dalam pandangan Islam antara fungsi religius dan fungsi politik imam atau 

khalifah tidak dapat dipisah-pisahkan karena diantara keduanya terdapat 

hubungan yang erat sekali.47 

Hak seorang pemimpin ada sepuluh, yang dimana terdapat hak seorang 

pemimpin menegakkan supremasi hukum untuk melindungi larangan Allah dari 

upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya dan melindungi hak-hak hambanya 

dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya. Sehingga seorang pemimpin 

boleh memberikan pengampunan apabila orang tersebut tidak  melanggar hukum 

yang telah ditetapkan oleh Allah maka hal itu akan mengancam jiwa raganya. 

Hukum Islam tidaklah mutlak melarang pemaafan hukuman atau grasi oleh 

presiden atau pemimpin. Grasi diperbolehkan dalam batas-batas yang sangat 

sempit dan demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Hanya hukuman-

                                                             

47Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin politik Islam (Jakarta: 

Prenadameda Group, 2014), h. 150. 
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hukuman yang ringan yang tidak membahayakan kepentingan umumlah yang 

boleh diampuni oleh kepala negara. Dan untuk pidana pembunuhan tidaklah ada 

hak kepala negara untuk mengampuni hukuman. 

D.  Pengertian Teroris dan Terorisme 

Secara etimologi, kata “teror” berasal dari bahasa Latin “terrere” yang 

dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam perkataan “to fright”, yang dalam 

bahasa Indonesia berarti “menakutkan” atau “mengerikan”.48 Sedangkan 

terorisme sebagai kata kerja adalah the use of violence, intimidation, to gain and 

end; especially, a sistem of government rulling by terror; penggunaan kekerasan 

ancaman dan sejenisnya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan akhir / 

tujuan, teristemewa sebagai suatu sistem pemerintahan yang ditegakkan dengan 

teror. Dalam bentuk kata kerja transitif, maka terrorize (-ized, izing) adalah, to fill 

with dread or terror; terify, mengisi dengan kekuatan atau teror, mengerikan, 

menakutkan. To intimidate or coerce by terror or by threas of terror, mengancam 

atau memaksa dengan teror.  

Menurut KBBI kata teror berarti menciptakan ketakutan, kengerian, dan 

kekejaman oleh seseorang atau golongan.49 Teroris berarti orang yang 

menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk bertujuan 

politik. Sedangkan terorisme berarti penggunaan kekerasan untuk menimbulkan 

                                                             

48Mardenis, Pemberantasan Terorisme: Politik International dan Politik Hukum Nasional 

Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 85. Ungkapan yang sama terdapat dalam 

OC. Kaligis, Terorisme Tragedi Umat Manusia (Jakarta: OC. Kaligis & Associates, 2003), h. 6. 

49Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1454. 
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ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan 

teror.50 

Secara terminologi, terdapat berbagai macam definisi yang diberikan oleh 

para ahli dalam menafsirkan terorisme ini. Menurut Louis P. Pojman, terorisme 

diartikan sebagai kekerasan yang menimbulkan ketakutan serta kepanikan, yang 

ditujukan kepada masyarakat sipil atau non kombatan, dengan didasari pada 

kepentingan politik atau agama.51 Menurut James D. Kiras, terorisme merupakan 

suatu karakteristik penggunaan kekerasan, kekerasan tersebut berupa 

penyanderaan, pembajakan, pengeboman dan serangan-serangan tanpa pandang 

bulu lainnya, biasanya target serangan adalah masyarakat sipil. 

Adapun ahli lain yang menafsirkan bahwa terorisme merupakan kegiatan 

yang terencana dengan matang dan beroperasi secara rahasia di dalam suatu 

negara yang berdaulat. Dengan demikian, terorisme secara umum dapat diartikan 

sebagai kekerasan yang didasarkan pada politik atau keagamaan, yang telah 

direncanakan secara matang dan beroperasi secara rahasia, biasanya target 

serangan ditujukan pada masyarakat sipil atau non kombatan.52 

Sedangkan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor   

5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme adalah: 

“Perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan 

maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan 

membahayakan kedaulatan bangsa dan Negara yang dilakukan dengan 

menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suatu teror 

                                                             

50Kementerian Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1455. 

51Harian Kompas, edisi 11 Maret 2018. 

52Harian Kompas, edisi 11 Maret 2018. 



 
43 

 
 

 

atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban 

yang bersifat missal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya 

nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau 

kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan 

hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional”.53 

Kejadian-kejadian dan aksi-aksi terorisme yang tengah menimpa manusia 

sangatlah banyak dan beraneka ragam sesuai dengan kondisi dan keadaan yang 

diharapkan oleh para pelakunya guna meraih sasaran dan target mereka. Namun 

menurut catatan sejarah dan berbagai kejadian yang melanda umat saat ini bahwa 

seluruh kejadian dan aksi tersebut tidaklah keluar dari dua perkara:54 

a.  Terorisme fisik. Yaitu peristiwa-peristiwa yang sekarang menjadi puncak 

sorotan manusia; peledakan, pemboman, penculikan, bom bunuh diri, 

pembajakan dan seterusnya.Berbagai kejadian pahit dari terorisme fisik ini 

telah tercatat dalam sejarah.Perang secara fisik tentunya ini adalah tugas 

pihak yang berwenang dan wajib atas kaum muslimin yang mengetahui 

keberadaan para teroris tersebut untuk kerjasama dengan pihak yang 

berwenang dalam rangka tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan 

dan sebagai upaya untuk menjaga keamanan manusia. 

b.  Terorisme ideologi (pemikiran/pemahaman). Terorisme jenis ini jauh lebih 

berbahaya dari terorisme fisik.Sebab, seluruh bentuk terorisme fisik yang 

terjadi bersumber dari dorongan ideologi para pelakunya, baik itu dari 

kalangan orang-orang kafir yang merupakan sumber terorisme di muka bumi 

ini, atau dari kalangan kaum muslimin yang telah menyimpang pemikirannya 

                                                             

53Mardenis, Pemberantasan Terorisme (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 93-94. 

54http://antonmuzaenisyukur.blogspot.com, Diakses: Senin, 21 Januari 2019. 
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dari jalan Islam yang benar. Perang secara ideologi, yaitu dengan 

menjelaskan segala pemikiran menyimpang dan menyempal dari tuntunan 

yang benar. Sebab, ideologi-ideologi tersebut merupakan cikal bakal 

munculnya teror fisik dan apabila tidak diberantas akan senantiasa menjadi 

ancaman serius di masa mendatang. 

E.  Tipe-Tipe Terorisme 

Zuhairi Misrawi dalam sebuah artikelnya mengatakan bahwa sejauh yang 

kita amati sampai detik ini, terorisme diartikulasikan dalam tiga bentuk:55 

1. Terorisme yang bersifat personal.  

Aksi-aksi terorisme dilakukan perorangan. Biasanya, dalam pengeboman bus 

seperti di Kairo merupakan sebuah aksi personal. Pengeboman mal-mal dan 

pusat perbelanjaan, juga dapat dikatagorikan sebagai terorisme yang 

dilakukan secara personal. 

2. Terorisme yang bersifat kolektif.  

Para teroris melakukannya secara terencana. Biasanya, terorisme semacam ini 

dilembagakan dalam sebuah jaringan yang rapi. Bentuk ini sering disebut-

sebut dengan jaringan al-Qaeda. Sasaran terorisme dalam katagori ini adalah 

simbol-simbol kekuasaan dan pusat-pusat perekonomian. 

3. Terorisme yang dilakukan negara.  

Istilah ini tergolong baru, yang biasa disebut dengan “terorisme (oleh) 

negara” (state terorism). Penggagasnya adalah Perdana Menteri Malaysia, 

Mahathir Muhammad dalam hajatan OKI terakhir. Menurutnya, terorisme 

                                                             

55http://antonmuzaenisyukur.blogspot.com, Diakses: Senin, 21 Januari 2019. 



 
45 

 
 

 

yang dikerahkan negara, tidak kalah dahsyatnya dari terorisme personal 

maupun kolektif. Kalau kedua bentuk terdahulu dilaksanakan secara 

sembunyi-sembunyi, terorisme yang dilakukan sebuah negara dapat dilihat 

secara kasat mata. Ketiga-tiganya mempunyai titik temu, yaitu sama-sama 

mencari tumbal dan korban. Namun yang mencolok dalam terorisme adalah 

“balas dendam”. Karenanya, terorisme identik dengan kenekatan dan 

keterpanggilan untuk melawan secara serampangan. Pokoknya ada korban. 

Di sinilah sebenarnya ranah problematis terorisme. Terorisme ibarat singa 

yang selalu haus mangsa. Sebagaimana singa, terorisme tidak bisa mengambil 

“jalan tengah”, melainkan menempuh “jalan pintas”. Sebab para teroris, biasanya 

melandaskan pada kebutuhan untuk membangun sebuah menara yang disebut 

“identitas yang tunggal”. Terorisme mengandaikan adanya “absolutisme”, baik 

dalam tataran suprastruktur maupun struktur. Terorisme sebagai gerakan yang 

membawa ambisi kebenaran, menggunakan pelbagai kendaraan. Ada yang 

menggunakan kendaraan agama, politik dan ekonomi.  

Apapun kendaraannya, terorisme menampilkan wataknya yang serba 

hegemonik, anarkis dan radikal. Inilah kesan yang bisa ditangkap mengenai 

terorisme. Hampir seluruh gambarannya buruk dan tidak manusiawi. Menurut 

Audrey Kurth Cronin, saat ini terdapat empat tipe kelompok teroris yang 

beroperasi di dunia, yakni:56 
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1.  Teroris sayap kiri atau left wing terrorist, merupakan kelompok yang 

menjalin hubungan dengan gerakan komunis; 

2.  Teroris sayap kanan atau right wing terrorist, menggambarkan bahwa mereka 

terinspirasi dari fasisme; 

3. Etnonasionalis atau teroris separatis, atau ethnonationalist/separatist 

terrorist, merupakan gerakan separatis yang mengiringi gelombang 

dekoloniasiasi setelah perang dunia kedua; 

4.  Teroris keagamaan atau “ketakutan”, atau religious or “scared” terrorist, 

merupakan kelompok teroris yang mengatasnamakan agama atau agama 

menjadi landasan atau agenda mereka. 

Dalam hal lain, pemetaan penyebaran terorisme Internasional dapat dilihat 

dari sudut pandang levelnya, maka terorisme dapat dibagi menjadi level atau 

tahapan sebagai berikut:57 

1.  Level negara atau state, kelompok teroris ini berkembang pada level negara 

dan keberadaannya mengancam negara tersebut seperti, Irish Republican 

Army (IRA) bekerjasama dengan separatis Basque, Euzkadi Ta Askatasuna 

(ETA) pada 1969 membajak sebuah skyrocket, Japanese Red Army (JRA) 

melakukan serangan bunuh diri pada tahun 1972 di Israel, pada 1972 terjadi 

penyanderaan saat Olimpiade di Munich yang dilakukan oleh kelompok 

Black September (BS), adapun kelompok lainnya German Red Army Faction 

(gRAF/RAF) dan Italian Red Brigades (iRB/RB); 
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2.  Level kawasan atau regional, kelompok teroris ini berkembang pada level 

regional dan keberadaanya tidak hanya mengancam suatu negara tapi juga 

mengancam negara lain yang menjalin kerjasama dengan negara tersebut 

seperti, di Indonesia dalam kurun waktu 2002-2009, terjadi 6 kali pemboman 

yang dilakukan oleh anggota Jemaah Islamiyah, pada April 1983 terjadi 

pemboman di gedung kedutaan, berasal dari kelompok Islamic Jihad 

Organization (IJO), pada Desember 1975 “Carlos the Jackal”(CJ) menyerang 

organisasi OPEC di Austria; 

3.  Level internasional atau global, kelompok teroris yang berkembang pada 

level International ini, bukan hanya mengancam suatu negara tapi juga 

mengancam kestabilan dunia Internasional, seperti kelompok Al-Qaeda. 

Gerakan terorisme di berbagai negara lahir disebabkan karena 

ketidakadilan global dan ketidakpuasan atas fenomena politik di masing-masing 

negaranya. Serta, para anggota gerakan terorisme ini menilai bahwa sistem politik 

yang digunakan saat ini di negara-negara muslim tidak sesuai dengan syariat 

Islam. Sehingga para anggota tersebut memperjuangkan untuk mengubah sistem 

politik yang ada agar sejalan dengan Islam yaitu dengan mendirikan negara Islam 

dan menerapkan syariat Islam yang merupakan cita-cita perjuangan dari gerakan 

terorisme ini. 

Selain itu para anggota terorisme ini melihat kebijakan luar negeri negara-

negara Barat telah menyengsarakan umat Islam. Hal ini terlihat dalam sengketa 

perbatasan antara Israel dan Palestina yang telah menelan banyak korban jiwa 

yang berasal dari masyarakat sipil Muslim sehingga mendorong gerakan ini untuk 
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menunjukkan solidaritasnya sesama kaum Muslim. Dan gerakan ini telah 

termotivasi untuk bangkit melawan dan mengubah keadaan yang ditimbulkan oleh 

politik luar negeri negara-negara Barat di negara-negara Muslim. Hal ini 

disebabkan karena gerakan tersebut menilai bahwa kebijakan luar negeri AS 

bukan hanya penjajahan atas sumber daya ekonomi, tetapi juga memiliki misi 

untuk menghancurkan Islam dan kaum Muslim. Oleh karena itu, gerakan ini lebih 

memilih berjuang melawan segala bentuk kezaliman tersebut dengan segala 

kekuatan termasuk perang bersenjata.58 

Di dalam buku “Aku Melawan Teroris”, karya Imam Samudra terpidana 

mati bom Bali I tergambarkan kekecewaan umat Islam terhadap sikap Barat yang 

lebih memihak dan mendukung Israel yang akhirnya menimbulkan dendam. 

Sedangkan menurut Karen Armstrong dalam buku “The Battle of God” 

menjelaskan lahir dan berkembangnya organisasi Islam garis keras 

dilatarbelakangi kekecewaan terhadap modernisasi yang diterapkan penguasa 

Muslim. Karena para penguasa Muslim memodernisasikan negaranya dengan 

berpusat ke Barat dan proses modernisasi ini penuh pergolakan dengan menelan 

banyak korban dan ketidakseimbanggan spritual yang akhirnya akan membawa 

pada kehancuran agama. Seperti yang terjadi di Iran, Mesir, dan Turki.59 

Lahirnya terorisme Internasional juga dilatar belakangi dari rasa 

ketertindasan dari kaum Muslim yang membutuhkan pembelaan, keterjajahan 

                                                             

58http://mmuyamin.blogspot.com/2011/06/terorisme-internasional-dalam.html, Diakses: 

28 Januari 2019. 
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membutuhkan pembebasan, keternodaan memanggil penyucian, keterhinaan 

menuntut kemuliaan. Hal tersebut sesuai dengan konsep jihad karena jihad wajib 

dilakukan agar umat Islam tak lagi terpuruk dan jihad merupakan obat bagi segala 

kesakitan dan kepedihan yang dirasakan oleh kaum Mukmin. Karena akibat 

kekecewaan yang mendalam inilah, maka terjadi gerakan terorisme Internasinal.60 
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BAB IV 

ANALISIS HAK PREROGATIF PRESIDEN 

DALAM PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA TERORIS 

DITINJAU DARI FIGHI SIYASAH 

A. Kedudukan Hukum Hak Prerogatif Presiden Dalam Pemberian Grasi 

Terpidana Teroris 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem 

Pemerintahan Presidensil. Dalam sistem Pemerintahan Presidensil ini terdapat hak 

prerogatif yang dimiliki oleh seorang Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala 

Pemerintahan. Salah satu hak prerogatif tersebut ada pada kewenangan dalam 

pemberian Grasi yang tidak bersifat absolut. Pemberian Grasi oleh Presiden 

kepada terpidana perlu dibatasi, seperti yang diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa, “Presiden memberi 

Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah 

Agung.”  

Hal ini juga Berkaitan dengan prinsip Checks and Balances serta 

hubungan kewenangan antara Presiden dan lembaga negara lainnya, mengenai 

pemberian Grasi yang semula menjadi hak prerogatif Presiden sebagai Kepala 

Negara, dalam menggunakan kewenangannya dengan memperhatikan 

pertimbangan dari lembaga Negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan 

wewenangnya. Pengaturan Kewenangan Presiden dalam pemberikan Grasi 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dengan memperhatikan 

pertimbangan dari Mahkamah Agung, Kewenangan Presiden dalam pemberian 

50 
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Grasi perlu memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung sebagai 

lembaga yudikatif, agar terjalin saling mengawasi dan saling mengimbangi antara 

Presiden dan kedua lembaga negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas 

kenegaraan. Sehingga dengan adanya peran serta pertimbangan Mahkamah Agung 

kepada Presiden dalam pemberian Grasi, memberikan batasan kepada Presiden 

dalam mengunakan kekuasaannnya, sehingga dapat menghindari pemberian Grasi 

yang berlebihan kepada pelaku kejahatan yang berat.61 

Kriteria yang dijadikan pertimbangan bagi Presiden dalam pemberian 

Grasi dan implikasi hukumnya, pertimbangan yang diberikan Presiden 

berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan lain diluar hukum, termasuk yang 

menyangkut pertimbangan kemanusiaan dan tetap menjunjung tinggi rasa 

keadilan dan kepastian hukum. Pemberian Grasi oleh Presiden menimbulkan 

implikasi hukum terhadap terpidana yang mengajukan permohonan Grasi. 

Keputusan yang diambil oleh Presiden, baik yang bersifat menolak maupun 

mengabulkan permohonan Grasi, tidak akan memperberat pidana yang diputus 

oleh pengadilan. 

Pada prinsipnya, menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang 

Grasi bahwa tidak ada perbedaan ketentuan mengenai pemberian grasi terhadap 

terpidana teroris dengan terpidana korupsi, ataupun lainnya. Undang-undang 

tersebut hanya menyebutkan bahwa putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan 

Grasi menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang ini adalah putusan pidana mati, 

                                                             
61Abdul Rahman, Konstitusionalitas Persetujuan DPR Dalam Pengangkatan Kapolri Oleh 
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pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling rendah selama 2 (dua) 

tahun. Hal ini berbeda dengan yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 67 Tahun 1948 tentang Permohonan Grasi, bahwa semua jenis pidana 

dapat dimohonkan Grasi.  

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi di dalam 

Pasal 2 Ayat (3) menyatakan bahwa permohonan Grasi hanya dapat diajukan 1 

(satu) kali, kecuali dalam hal terpidana yang pernah ditolak permohonan Grasi 

sebelumya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan 

permohonan Grasi tersebut. Sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 

tentang Grasi tidak mengatur pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan 

Grasi. Hal tersebut mengakibatkan begitu banyak permohonan Grasi yang 

diajukan dan adanya penyalahgunaan permohonan Grasi untuk menunda 

pelaksanaan putusan sehingga penyelesaian permohonan Grasi memakan waktu 

lama. 

Seperti yang terjadi pada permohonan Grasi kedua kalinya terhadap 

terpidana mati kasus kerusuhan Poso, Fabianus Tibo, Dominggus da Silva dan 

Marinus Riwu. Dimana permohonan Grasi tersebut ditolak. Menurut Ketua 

Mahkamah Agung RI kala itu, Bagir Manan, bahwa pengajuan Grasi untuk kedua 

kalinya oleh Fabianus Tibo dan dua rekannya tidak sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku. Dalam undang-undang Kehakiman dengan jelas disebutkan proses 

pengajuan Grasi hanya dilakukan satukali saja. Oleh karena Jangka waktu 2 (dua) 

tahun tersebut belum dipenuhi maka permohonan Grasi untuk kedua kalinya tidak 
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dapat diproses.62 Dari beberapa pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2002 tentang Grasi ada dirasa lebih menjamin kepastian hukum bagi 

pemohon Grasi, ternyata ada satu hal yang pengaturannya tidak tegas, yaitu 

mengenai tidak ada pembatasan waktu bagi pemohon Grasi. Untuk putusan yang 

berupa pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, dengan 

tidak adanya pembatasan waktu tersebut tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan 

putusan, tetapi untuk terpidana mati eksekusinya harus menunggu putusan 

penolakan Grasi dari Presiden. Ketidakjelasan pengaturan tersebut dapat 

dimamfaatkan oleh terpidana mati untuk menunda eksekusi hukuman. 

Dalam konsideran huruf (b) dan huruf (c) undang-undang nomor 5 

tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang 

grasi menyebutkan bahwa grasi dapat diberikan oleh presiden untuk mendapat 

pengampunan dan/atau menegakan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi 

manusia terhadap keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana harus mencerminkan keadilan, 

perlindugan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan pancasila dan 

undang-undang.  

Alasan-alasan pemberian grasi berdasarkan faktor internal yang terdapat 

dari pribadi terpidana sebagai berukut: 

a. Kepentigan keluarga dari terpidana. 

b. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat. 

                                                             
62http://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=514 di akses tanggal 1 April 

2011. 
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c. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 

d. Terpidana berkelakuan baik selama berada di lembaga pemasyarakatan dan 

memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya.63 

B. Tinjauan Fikih Siyasah Tentang Hak Prerogatif Presiden Dalam Pemberian 

Grasi Kepada Terpidana Teroris 

Kata pemaafan berasal dari akar kata bahasa Arab al-‘afw. Kata al-‘afw 

yang terdiri dari tiga partikel huruf, 'ain, fa', dan satu huruf mu'tall. Ketika 

dikatakan 'afw Allah 'an khalqihi, berarti tarkuhu iyyahum fala yu'aqibhum (Allah 

membiarkan mereka, sehingga tidak menghukumnya).64 Al-Khalil mengatakan 

"setiap orang yang berhak mendapat hukuman, lalu engkau biarkan (tarakahu), 

maka engkau telah memaafkannya ('afaw-ta 'anhu)". Dari kata al-’afwu juga 

muncul kata al-‘af iyah, yang berarti pembelaan atau penjagaan Allah terhadap 

hamba-Nya.65 

Kata al-’afw terulang dalam al-Quran sebanyak 34 kali, 7 kali di antaranya 

berbicara tentang pemaafan. Hal tersebut menunjukkan akhlaq saling memaafkan 

menjadi bagian terpenting dalam kehidupan seorang muslim. Artinya ada 

konsekuensi tertentu bila seseorang memaafkan atau tidak memaafkan terhadap 

seseorang yang pernah berbuat kesalahan kepadanya. Oleh karenanya Al-‘afw 

(memaafkan) adalah salah satu sifat orang yang bertaqwa kepada Allah 

sebagaimana dalam QS. Ali ’Imran: 134 yang berbunyi: 

                                                             
63Satochid Kartanegara, Hukum Pidana  Bagian  Ke-II, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa 

2009), h. 239-242. 

64Mery Hartanto, Hak Presiden RI Memberikanabolisi Dalam Perspektif Siyasah 

(Lampung: UIN Raden Intan Press, 67), h. 77 

65Abul Husein Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu'jm al-Maqayis fi al-Lughah, Tahqiq 

Syihabudin Abu Amar (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 667. 
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Terjemahannya : 

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang 

maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 

mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

kebajikan”.6 
 

Ayat tersebut mendeskripsikan sikap seorang Muslim yang bertakwa akan 

menghadapi seseorang yang melakukan kekeliruan terhadapnya dengan tiga cara, 

yaitu menahan amarah, memaafkan, dan berbuat baik terhadap siapapun yang 

berbuat kesalahan kepadanya. 

Dalam hadits juga memberikan keterangan bahwa pengampunan 

dianjurkan dalam suatu perkara tindak pidana selama itu memang masih bisa 

dimungkinkan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Arfajah Al-Asyja’iz 

sebagai berikut: 

يْدُ فَ قْتلُْ هُجَمَآ ءَتكَمُْ ،يفُرَ ِّ قأَوْعَصَآكُمْيَّشُقَّأ  يْحًوَامَْرُكُمْأتَآَكُمْ نْيرُِّ دٍ،رَجُلٍعلَجََمِّ ،مَنْ وَاحِّ  

Artinya :  

 

“Siapa yang mendatangi kalian dlm keadaan kalian telah berkumpul (bersatu) 

dalam satu kepemimpinan kemudian dia ingin memecahkan persatuan kalian 

atau ingin memecah belah jamaah kalian maka perangilah /bunuhlah orang 

tersebut.”7 

                                                             
6 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka 

Indonesia,2014),h.84 
7 Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmizdi, Sunan At-Tirmizdi (Beirut: Dar alFikr, 2005), 

hal. 436. Lihat juga Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra 

(India: Majlis Dairah al-Ma‟arif, 1344 H), Juz. 8, Cet. I, hal. 238. 
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Keterangan dari hadits di atas, merupakan sandaran hukum bagi seseorang 

yang mempunyai otoritas dalam memutuskan suatu perkara, apabila menemukan 

keraguan dalam menilai suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang yang telah 

melakukan tindak pidana yang akan diputuskannya. Sehingga seorang pemimpin 

dituntut supaya lebih cermat dan penuh kehati-hatian dalammemutuskan suatu 

perkara. 

Sementara itu, Ibnu Qudamah8 menyatakan ada tiga lafadz yang digunakan 

berkaitan dengan pemaafan, yaitu 1) al-‘afwa, Shadaq, dan alasqât. Al-‘afwa 

berdasarkan surat al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi: 

   

    

    

  

    

     

  

    

    

     

      

Terjemahannya : 

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan 

dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 

hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang 

mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) 

mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) 

membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik 

(pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan 

                                                             

8 K. Sahid, Perspektif Siyasah Syar'iyyah Atas Pemberian Grasi Terhadap Narapidana 

Transnasional: Studi Analisis Keppres No. 22/Grasi/Tahun (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), 

h. 53. 

http://digilib.uinsby.ac.id/967/
http://digilib.uinsby.ac.id/967/
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suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka 

baginya siksa yang sangat pedih”.9 

 

Shadaq berdasarkan surat al-Maidah ayat 45 yang berbunyi: 

    

   

   

   

   

      

      

    

   

Terjemahannya : 

“Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) 

bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan 

hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada 

kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan 

hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan 

perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah 

orang-orang yang zalim”.10 

Ketiga lafadz tersebut menunjukan makna yang sama seperti lafadz yang 

dipergunakan dalam jual beli dan akhirnya penggunan lafadz tersebut lebih 

mengarah kepada maksud dari lafadz yang diucapkan untuk memaafkan.11 

Untuk pemaafan ini perlu dibedakan antara jarimah yang berkaitan dengan 

hak Allah SWT serta hak masyarakat dan jarimah yang berkaitan dengan 

perorangan. Pemaafan itu dapat menghapus hukuman, bahkan pemaafan juga 

dapat menghapuskan gugatan. Sedangkan dalam ta’zir yang berkitan dengan Allah 

                                                             
9  Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.33. 
10 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 153. 

11 Ibnu Qudamah, Al-Kafi fi fiqh Imam Ahmad Ibnu Hanbal (tahqiq Jauhar Syawisy: 

Maktabah Islami, tt), h. 50. 
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SWT sangat tergantung pada kemaslahatan, artinya bila ulil ‘amri tidak dapat 

memberikan pemaafan.  

Menurut imam Syafi’i, ta’zir hanya diperbolehkan diberi oleh ulil ‘amri 

namun sifatnya bukan suatu kewajiban. Oleh karena itu, dikalangan fuqoha terjadi 

perbedaan pendapat. Satu pendapat menyatakan pemaafan itu tidak boleh bila 

jarimah ta’zirnya berkaitan dengan hak Allah SWT, seperti meninggalkan shalat 

atau menghina para sahabat, maka dalam kasus seperti ini si pelaku harus dijatuhi 

hukuman ta’zir.12 

Ulama lain berpendapat pemaafan itu bisa saja diberikan kepada orang 

melakukan kejahatan lagi (pengulangan) atau bagi orang-orang yang 

tidak  menyesal dan bertaubat dari kejahatan yang pernah dilakukannya, apabila 

kita melihat alasan-alasan para fuqoha diatas sesungguhnya yang lebih tepat 

menerima pemaafan dalam ta’zir haruslah atas dasar tuntutan kemaslahatannya, 

karena pada dasarnya ta’zir itu harus sesuai dengan akidah. Disamping itu  ta’zir 

yang berkaitan dengan hak adami hanya dapat dimaafkan oleh korban dan tidak 

dapat dimaafkan oleh ulil‘amri.  Demikianlah pendapat jumhur fuqoha. Pendapat 

ini sangat logis, karena korban itulah yang punya hak.  

Adapun bila jarimah ta’zir nya berkaitan dengan hak campuran antara 

perorangan dan jamaah, seperti percobaan pembunuhan atau teroris yang telah 

membunuh banyak orang, maka bila korban telah memaafkan maka hanya tinggal 

satu hak lagi yang perlu diselesaikan hak jamaahnya. Artinya ulil ‘amri masih 

                                                             
12 Pegi Hasmalina, Tinjauan Fikih Siyasahtentang Hak Prerogatif Presiden (Lampung: 

UIN Raden Intan, 2017), h.55. 
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berhak menghukumnya. Karena perkara ta’zir;  penetapan sanksi diserahkan 

kepada khalifah atau pemimpi dan qhadi (sebagai wakil dari khalifah). Sehingga 

dalam pemberian pengampunan/pemaafan ataupun peringanan hukuman juga 

terdapat pada khalifah. Dalam perkara yang dibenarkan adanya pengampunan, 

perlu diperhatikan secara seksama bahwa hal tersebut dapat berlaku jika pada 

peroses pengaduan kasus pada qadhi dan qhadi belum memutuskan hukumannya. 

Adapun bila qhadi telah menjatuhkan ataupun memutuskan hukuman 

terhadap sebuah kejahatan, maka tidak boleh ada pemaafan ataupun peringanan, 

kecuali dalam perkara  jinayat maka apabila sahibulhaq yang memberikan 

pemaafan. Dan keputusan qhadi jika telah ditetapkan bersifat mengikat, maka 

qhadi tidak boleh membatalkannya, mengganulirnya, mengubahnya, 

meringankannya atau apapun secara mutlak, selama keputusan tersebut 

mengandung sanksi syar’i.13 

Para mujtahid juga sepakat bahwa dalam hal pemberian pengampunan (Al-

‘Afwu atau Al-Syafa’at) diperbolehkan meskipun jarimah yang berkaitan dengan 

perkar hudud selama perkara tersebut belum diajukan kepengadilan untuk 

disidangkan. Sebagaimana dinisbatkan dengan mendasarkan kepada keterangan 

hadis yang berkaitan dengan pencurian. Maka demikian pula dengan perkara 

jarimah yang diancam dengan hukuman lain juga dapat diperkenankan 

mendapatkan pemberian pengampunan.  

                                                             
13 Sayuthi Pulungan, Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran (Jakarta: PTRaja 

Grafindo Persada, 1997), h. 72. 
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Ketentuan pemberian pengampunan kepada pelaku tindak pidana, telah 

banyak diperaktikan oleh sebagain para sahabat nabi dan fuqoha. Mereka lebih 

menyukai untuk memberikan shafa’at kepada pelaku tindak pidana tersebut, 

karena memberikan maaf merupakan ‘amaliyah yang dianjurkan oleh Allah SWT. 

Pemberian pengampunan kepada narapidana teroris mendapat tanggapan yang 

beragam dari berbagai pihak, diantaranya adalah, Syathibi dalam Al-Muwafaqat 

mendengungkan sebuah pernyataan genial bahwa seorang mujtahid diharuskan 

untuk melengkapi diri dengan pengetahuan yang memadai menyangkut tradisi dan 

kebiasaan masyarakat Arab sebagai masyarakat awal yang menjadi sasaran 

wahyu. Pengetahuan tentang konteks tentu bukan untuk konteks itu sendiri, 

melainkan untuk menimba dan memperoleh prinsip-prinsip dasar Islam atau yang 

dikenal dengan istilah maqashid al-syari’ah.14 

Begitu maqashid al-syari’ah sudah dicapai, maka teks harus segera 

dilepaskan dari konteks kearabannya (dekontekstualisasi) untuk kemudian 

dilakukan rekontekstualisasi. Yaitu, melabuhkan prinsip-prinsip dasar Islam itu di 

tempat dan di belahan bumi non-Arab. Maka, kontekstualisasi, dekontekstualisasi, 

dan rekontekstualisasi merupakan mekanisme kerja penafsiran sepanjang masa 

dalam khazanah ushul fikih. Yang dimaksud maqashid al-syari’ah itu adalah 

keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, hikmah-kebijaksanaan, dan cinta kasih. 

Maqashid inilah yang sejatinya menjadi sumber inspirasi tatkala Al-Qur’an hendak 

melabuhkan ketentuan-ketentuan legal-spesifik di lapangan. Dengan perkataan 

lain, maqashid al-syari’ah adalah sumber dari segala sumber hukum dalam Islam, 

                                                             
14 Sayuthi Pulungan, Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran, h. 74.  
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termaksud sumber dari Al-Qur’an itu sendiri. Oleh karena itu, sekiranya 

ditemukan sebuah teks agama baik di dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadîts (apalagi 

di dalam tafsir dan fikih) yang tidak lagi menyuarakan maqashid Al-syari’ah, maka 

ia batal atau dapat dibatalkan demi logika maqashid Al-syari’ah itu.” Yusuf 

Qardhawi menamakan kelompok liberal sebagai neo-Mu‘atthilah (orang yang 

mengabaikan nash Al-Qur’an dan Hadîts).15  

Menurutnya, kelompok ini telah menyalahgunakan maqashid Al-Syar‘iyyah 

(objektif  syariat) dengan menjadikan-nya sebagai dalih (pretensi) untuk lepas 

landas dari ikatan nash Al-Qur’an yang oleh para ulama dikategorikan valid dalam 

hal transmisi (Qath‘i Al-Wurûd), dan juga valid maknanya (Qath‘i Al-dilâlah).16 

Ungkapan Qardhawi ini telah terbukti kebenarannya, karena dengan “memlintir” 

konsep tersebut akhirnya kaum liberal mencibir dan menolak hukum hudûd, 

qishâsh, waris, dan seterusnya.  

Ketua umum Muhammadiyah Din Syamsuddin berpendapat bahwa 

Pemberian grasi dan remisi untuk koruptor dan teroris sangat melukai hati rakyat, 

sebab korupsi dan teror adalah kejahatan terhadap rakyat dan negara.17 Memang 

remisi itu hak negara termasuk juga pemberian grasi, namun khusus untuk 

terpidana korupsi memang ada kepekaan tersendiri dari masyarakat. Karena rakyat 

menganggap korupsi dan teroris merupakan kejahatan terhadap negara dan bahkan 

termasuk kejahatan terhadap rakyat. Maka, persepsi dan suasana kebatinan rakyat 

                                                             
15 Khamami Zada dan Mujar Ibnu Syarif, Fikih Siyasah Doktrin dan PemikiranPolitik 

Hukum Islam (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 47. 

16 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967),  h. 225. 

17 Muhammad Al-Mubarak, Sistem Pemerintahan Dalam Prespektif Islam (Jakarta: Pustaka 

Matik, 1995), h. 55. 



 
62 

 
 

 

seperti itulah yang seyogyanya dipertimbangkan oleh pemerintah, untuk tidak 

memberikan grasi atau remisi yang berlebihan.18 Penulis berpendapat bahwa 

pemberian pemaafan yang diberikan oleh pemimpin pada dasarnya boleh asalkan 

tujuan utama dalam pemberian pemaafan dalam hal ta’zir itu harus 

berdasarkan kemaslahatannyakarena pada dasarny ta’zir itu harus sesuai dengan 

akidah. 

Di dalam fikih siyasah sendiri tidak dijelaskan dan tidak diatur secara 

terperinci tentang pemberian pengampunan tetapi pada dasarnya fikih siyasah 

sendiri adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan 

kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun rasul tidak menetapkanya 

dan Allah tidak memwahyukan semua persoalan manusia secara terperinci atau 

mendetail. Tetapi pengampunan diatur dan dijelaskan secara terperinci di dalam 

hukum pidana Islam yang dimana bahwa sebenarnya pemberian pengampunan 

mempunyai dua macam, yakni pertama pengampunan yang diberikan dari pihak 

keluarga atau wali dari korban, dan yang kedua pengampunan yang diberikan oleh 

kepala negara karena konsekunsi keduduannya sebagai kepaal negara.19 

Pada dasarnya kepala negara memiliki hak yang harus dipatuhi oleh 

masyarakat yang dipimpinya, yaitu pertama hak untuk dipatuhi maksudnya ialah 

bahwa setiap masyarakat wajib patuh atas perintahnya, kebijakannya atau 

keputusan yang telah diambil oleh presiden tersebut tetapi dengan syarat bahwa 

                                                             
18 Asmawi, Teori Maslahat Dan Relevensi Perundang-undagan Pidana Khusus di 

Indonesia (Jakarta: Badan Lintang dan Diklat Kementerian AgamaIndonesia, 2010), h. 77. 

19 Imam Al-Mawardi, Hukum Tatanegara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam 

(Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 72. 
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perintah atau keputusan tersebut harus sesuai dan sejalan dengan syariat Islam atau 

ajaran agama Islam tetapi apabila perintah, kebijakan atau keputusan tersebut 

berlainan dengan ajaran agama Islam maka masyarakat tidak diwajibkanya untuk 

mengikuti semua perintahnya dan bahkan masyarakat atau warga negara yang 

dipimpin itu wajib memberikan nasihat dan masukan kepadanya secara lembut, 

baik, hikmah dan mau’izhah. Hak yang kedua ialah warga Negara harus loyal dan 

mendukung presiden atau kepala negara karena presiden dan warga negara yang 

dipimpinya harus berkerjasama dan bersinergi dalam setiap hal yang bisa 

menciptakan kemajuan, kebaikan dan kemakmuran dalam semua bidang dan 

kemakmuran dalam semua bidang.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: 

Prenademeda Group, 2014), h. 56. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 

A.  Kesimpulan 
 

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan bab-bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kedudukan hak prerogatif presien telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 

1945 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, dimana kepala 

negara mempunyai hak memberikan pengampunan (grasi) berupa perubahan 

hukuman, peringanan, pengurangan ataupun penghapusan pelaksanaan pidana 

kepada terpidana yang diberikan oleh presiden dengan memperhatikan 

pertimbangan dari Mahkamah Agung. 

2. Dalam tinjauan fikih  siyasah, hak prerogatif presiden dalam pemberian grasi 

kepada terpidana teroris, diatur dan dijelaskan secara terprinci bahwa 

pemberian pengampunan (grasi) terhadap pelaku kejahatan, termasuk teroris 

ada dua macam, yakni pertama pengampunan yang diberikan oleh pihak 

keluarga atau wali korban pada kasus jarimah qishos, dan yang kedua adalah 

pengampunan yang diberikan oleh kepala negara sebagai konsekuensi 

kedudukannya sebagai kepala negara. Dalam fiqhi siyasah, perkara atau 
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kejahatan yang dibenarkan adanya pengampunan hanyalah pada perkara Ta’zir 

sebagaimana telah dijelaskan pada bab 4. 

 

 

B.  Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kenyataan dan teori yang ada, maka dapat dikemukakan 

implikasi penelitian sebagai berikut: 

1. Perlu adanya regulasi dan pengawasan yang tegas dalam memuat pasal dan 

ayat yang ada dalam undang-undang grasi yang berlaku saat ini, terutama 

mengenai kewenangan presiden yang begitu besar dalam pemberian grasi tanpa 

pencantuman jenis dan tindak pidana apa saja yang dapat diajukan grasi, 

sekalipun dengan adanya katagori hukum yang telah mengindetifikasi pidana 

berat. 

2. Seharusnya pemerintah dalam membuat kebijakan dalam pemberian 

pengampunan harus berasaskan atas prisip kemaslahatan umat seperti yang 

tertuang pada konsep fiqh siyasah. 
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