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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 ha H Ha ھ

 hamzah ʼ Apostrof ء

 ya Y Ye ي

 

Huruf 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 (ʼ). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yaʼ Ai a dan i يؘَ 

 fatḥah dan wau Au a dan u وؘَ 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

...ؘَى|  ...ؘَا  fatḥah dan alif atau yāʼ Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan yāʼ Ī i dan garis di atas ى

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas وؙ
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4. Tāʼ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tāʼ marbūṭah ada dua, yaitu: tāʼ marbūṭah yang 

hidupatau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tāʼ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhiir dengan tāʼ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata ituterpisah, maka tāʼ 

marbūṭah itu ditranliterasikan dengan ha (h) 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah lambang tasydīd ( ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf ىber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

6. Kata Sandang 

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

lam ma̔rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf  langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-)  
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7. Hamzah 

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

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

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

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 

Indonesia 

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

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

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

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

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

kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

dutransliterasi secara utuh.  

9. Lafẓ al-Jalālah )الله( 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Adapun tā՚ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada  lafẓ al-

jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak menegenal huruf kapital, dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
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kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

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

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

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

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

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. 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  : subḥānahū wa ta‘ālā 

saw.  : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  : ‘alaihi al-salām 

H   : Hijrah 

M   : Masehi 

SM  : Sebelum Masehi 

l.   : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   : Wafat tahun 

QS .../...:4  : QS al-Baqarah /2: 4  

HR  : Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama    :    Fahni Wardanillah Putri 

Nim     :    10400119046 

Judul : Analisis Peran Dan Kontrol Kepolisian Terhadap 
Keseimbangan Hak Pelaku Dan Korban Dalam  Penerapan 
Restorative Justice 

 
Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

Analisis Peran dan Kontrol Kepolisian Terhadap Keseimbangan Hak Pelaku dan 
Korban Dalam Penerapan Restorative Justice. Berdasarkan pokok masalah 
tersebut, maka sub masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut; 
Bagaimanakah peran kepolisian dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban 
pelaku dan korban dalam penerapan Restorative Justice?, Bagaimana kontrol 
kepolisian mematuhi prosedur yang berlaku dalam memperhatikan hak-hak 
korban dan kepentingan masyarakat pada saat menyelesaikan perkara tindak 
pidana ringan?. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field 
Research)yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna 
memperoleh data yang lengkap dan valid, dengan pendekatan hukum empiris. 
Teknik pengumpulan datanya adalah Interview dan dokumentasi. Interview ini 
dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai para 
informan (pegawai Polrestabes Makassar), selanjutnya metode penelitian yang 
digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis dekriptif 
kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peran kepolisian dalam 
penerapan Restorative Justice ada 4, yaitu; menangani kasus dengan  investigasi 
untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk memahami 
kasus secara menyeluruh, membantu melakukan mediasi dengan berperan sebagai 
mediator antara pelaku dan korban, memberikan pendampingan kepada pelaku 
dan korban selama proses Restorative Justice untuk memastikan bahwa hak-hak 
mereka dihormati dan kepentingan mereka dipertimbangkan,kepolisian tetap 
bertanggung jawab untuk menegakkan hukum. (2) Kepolisian tetap melakukan 
pengawasan atau pemantauan terhadap pelaku dan korban. Tersangka diberi 
arahan untuk melakukan wajib lapor setiap hari senin dan kamis setiap 
minggunya, sebagai bentuk pemantauan atau pengawasan dari pihak kepolisian 
(penyidik) untuk efektifnya dilihat dari perkembangan saat tersangka melakukan 
wajib lapor karena dari hasil tersebut tersangka atau terlapor diberikan arahan-
arahan. Kepolisian juga melakukan pemantauan-pemantauan dari pihak 
pemerintah setempat, perkembangan pelaku tidak hanya dilihat dari hasil wajib 
lapor saja tetapi juga tetap ada pengawasan langsung dari pihak kepolisian itu 
sendiri dan orang-orang sekitar/pemerintah setempat. 

Implikasi dari Penelitian ini adalah pihak kepolisian sebaiknya lebih 
memperketat lagi pengawasan atau pemantauan yang dilakukan terhadap pelaku 
dan korban agar keseimbangan hak-hak dari korban dan pelaku tetap setara dan 
kepolisian juga tetap harus melakukan pengawasan kepada kedua bela pihak agar 
tidak terjadinya kriminal baru yang akan dilakukan baik dari pihak korban 
maupun pelaku dikarenakan timbulnya dendam.  
Kata Kunci: Hak, Kepolisian, Restorative Justice 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia dalam perjalanan sejarahnya yang relative panjang, pada 

akhirnya disepakati untuk membangun hukum yang berlaku untuk semua anak 

bangsa tanpa memperhatikan asal-usul bahasa, suku, ras, etnis, agama dan 

lainnya. Hukum dimaksud kemudian dikenal hukum nasional, hukum nasional 

dibangun berdasarkan 3 sumber hukum yaitu hukum adat, hukum barat dan 

hukum Islam.1 

Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang berdasarkan atas hukum, 

seperti yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan Pancasila. Negara Indonesia 

adalah negara yang patuh dengan norma-norma hukum positif. Hukum merupakan 

suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial yaitu sebagai sarana untuk 

melayani hubungan antara sesama anggota masyarakat sehingga terdapat 

kepastian dalam hubungan masyarakat itu.1 

Negara Indonesia saat ini mempunyai banyak permasalahan sosial akibat 

dari pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya, dalam 

kehidupan masyarakat sering terjadi perbuatan pidana yang berupa pelanggaran 

maupun kejahatan, baik itu berat maupun ringan. Pada hakikatnya semua tindak 

pidana tersebut merupakan sebuah pelanggaran norma-norma hukum.1 

 

 

1Andi Safriani, “positivisasi Syariat Islam di Indonesia”, Jurnal Peradilan dan Hukum 

Keluarga Islam, (2017), h. 318. 
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Hukum di Indonesia akhir-akhir ini menjadi sorotan tajam dari segenap 

lapisan masyarakat. Itu terjadi karena hukum yang diharapkan sebagai instrumen 

penertib, alat penjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan 

kepentingan perseorangan, sebagai katalisator pendorong proses perubahan yang 

dapat mengayomi masyarakat, ternyata masih jauh dari harapan tersebut. 

Kurangnya perhatian serta penanganan oleh para oknum penegak hukum, 

membuat masyarakat mempertanyakan kredibilitasnya.1 

Jumlah kriminalitas yang terjadi di Indonesia cukup tinggi yang dapat kita 

lihat pada media baik cetak maupun elektronik. Sehingga memerlukan tindakan 

penanggulangan yang serius dan efektif, juga membutuhkan sumber daya manusia 

yang lebih sebagai penegak hukum. Kejahatan yang terjadi di Indonesia pun 

beragam. Mulai kejahatan yang ringan maupun kejahatan yang berat. Bahkan 

kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh 

anak-anak. 

Diversi dalam pandangan masyarakat seringkali dianggap sebagai suatu 

pembiaran tindak pidana karena dengan adanya diversi maka anak yang 

berkonflik dengan hukum atau dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana tidak 

dikenakan hukuman penjara yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku, 

diversi juga dianggap melanggar hak korban dalam mendapatkan keadilan. 

Penyelesaian perkara pidana seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak 

tersangka atau terdakwa sementara hak-hak korban diabaikan. 

Berdasarkan pada United Nation Standard Minimum Rules For The 

Administration Of Juveniles Justice (The Beijing Rules) diversi merupakan 

pemberian kewenangan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-

tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah 

pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan 
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atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau 

mengembalikan dan menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan 

pelayanan sosial dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan 

untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan 

tersebut.2 

Konvensi Hak-Hak Anak yang disahkan pada tanggal 20 November 1989 

dan tercantum dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 (Convention OnThe Rights Of 

The Child). Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui 

Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang pengesahan Convention On The Rights 

Of The Child. Konsekuensinya adalah Indonesia terikat dengan nilai-nilai, prinsip-

prinsip dan ketentuan-ketentuan dari Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), 

diantaranya adalah non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan 

hidup dan tumbuh berkembang dan menghargai partisipasi anak,1 serta keharusan 

melakukan pembentukan dan harmonisasi berbagai regulasi yang berkaitan 

dengan perlindungan anak. Inilah sebab dibentuknya Undang-undang Nomor 3 

Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang kemudian berubah menjadi Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam 

undang-undang tersebut dikemukakan bahwa diversi adalah pengalihan 

penyelesaian perkara pidana anak dari proses pidana ke proses diluar peradilan 

pidana. 

 

 

 

2 Ahmi Resna Laeni Harahap, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Tugas 

Pengawasan Penetapan Diversi Terhadap Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan, Vol. 4, 

No. 1, Jurnal rectum, 2022 Januari, h. 19. 
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Keadilan restoratif  menyelesaikan suatu perkara tindak pidana dengan 

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak yang berkaitan 

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan 

pemulihan kembali pada semula, dan bukan pembalasan.  

Kejahatan sekarang ini yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat 

seperti perampokan, pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan pemerkosaan, 

sedangkan korupsi, penggelapan, penipuan, pemalsuan, persetubuhan dan 

manipulasi dagang sifatnya invisible atau tidak kelihatan. Pengejaran tindak 

pidana kriminal dilakukan oleh polisi, namun, tragisnya kekuatan kepolisian 

biasanya berkembang jauh dibelakang pertumbuhan kekuatan kriminal.1 

Salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah mediasi. 

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar lembaga 

peradilan (non litigasi) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral 

dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut 

mediator. Tujuannya disini ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian 

sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan.1 

Pandangan Islam juga sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di 

luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al-

Qur’an yakni konsep perdamaian, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an 

Surah An-Nisa ayat 135 dan Al-Maidah ayat 8. 

 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam QS Al-nisa/4:135. 

َٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُ  لِديَْنِ يَ  َٰٓ أنَفسُِكُمْ أوَِ ٱلْوَ  ِ وَلَوْ عَلىَ  مِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدآََٰءَ لِِلَّّ وا۟ قَوَّ 

َٰٓ أنَ تعَْدِلوُ ُ أوَْلىَ  بهِِمَا ۖ فَلََ تتََّبِعوُا۟ ٱلْهَوَى  ا۟ ۚ وَإِن  وَٱلْْقَْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أوَْ فَقِيرًا فَٱلِلَّّ

ا۟ أوَْ تعُْرِضُوا۟  َ كَانَ بِمَا تعَْمَلُونَ خَبِيرًاتلَْوَُۥٰٓ   فَإنَِّ ٱلِلَّّ
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Terjemahannya:  

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

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam QS al-Maidah/5:8. 

ِ شُهَدآََٰءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلََ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْ  مِينَ لِِلَّّ ذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّ 
َٰٓأيَُّهَا ٱلَّ َٰٓ  يَ  مٍ عَلىَ 

َ خَبِير ٌۢ بمَِا تَ ألَََّ  َ ۚ إِنَّ ٱلِلَّّ عْمَلوُنَ تعَْدِلوُا۟ ۚ ٱعْدِلوُا۟ ھُوَ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى  ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱلِلَّّ  

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi bersifat win-win solution 

dimana para pihak tidak ada yang menang dan kalah, sehingga sengketa tidak 

berlangsung lama dan berlarut-larut serta dapat memperbaiki hubungan antar para 

pihak yang bersengketa, keuntungan penyelesaian suatu sengketa dengan 

menggunakan mediasi sangat banyak diantaranya biaya murah, cepat, memuaskan 

para pihak yang bersengketa karena bersifat kooperatif, mencegah menumpuknya 

perkara dipengadilan, menghilangkan dendam, memperteguh hubungan 

silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga 

peradilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat 

memutus (Ajudikatif).3 

 

3Made Agus Mahendra Iswara, “Peranan Mediasi Penal dalam Menyelesaikan Tindak 

Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polresta Denpasar”, Skripsi (Denpasar: 

Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2011), h. 6.  
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Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui 

mekanisme Mediasi, namun dalam praktek, sering juga perkara pidana 

diselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak 

hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Pada kenyataannya mediasi 

sebenarnya dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana. Negara-negara yang 

telah menerapkan hal tersebut ialah Austria, Jerman, Belgia, Perancis, Polandia, 

Slovenia, Canada, Amerika Serikat, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Mediasi 

inilah yang disebut sebagai Mediasi Penal, 1  hal ini sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 

Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut DS. Dewi dan 

Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui 

musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku 

beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi 

korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.1 

Negara menghadirkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk 

tertulis sebagai salah satu ciri hukum modern1  yang dalam penegakan hukum 

pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni hukum pidana 

formil menegakkan hukum pidana materil. Penegakan hukum pidana ini dimulai 

dari proses yang dilakukan kepolisian yakni penyelidikan dan penyidikan, 

selanjutnya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni penuntutan di 

persidangan dan Hakim yang memutuskan vonis hukuman pada pelaku tindak 

pidana. 4  Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

 

4Nadyanti, D., KA, P. N., &Jayaputeri, T., “Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai 

Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan”,  ADIL: Jurnal Hukum, 9(2) 

2018. h. 100-117. 
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mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri, dalam rangka 

penegakan hukum oleh setiap instansi penegak hukum, keadilan dan kebenaran 

harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.1 

Kepolisian sendiri merupakan salah satu institusi pelaksana dalam 

penegakan hukum pidana, dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa 

“untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya 

sendiri,” selanjutnya pada Pasal 18 ayat (2) berbunyi : Pelaksanaan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang 

sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode 

etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka sesuai dengan aturan 

tersebut, polisi memiliki wewenang terhadap suatu perkara dalam hal prosesnya 

apakah perlu dihentikan atau dapat ditindak lanjuti perkara tersebut ke peradilan 

pidana dengan alasan-alasan tertentu, kewenangan ini juga dikenal sebagai 

diskresi.1 

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat, 276.507 kejahatan terjadi 

di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 7,3% 

dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 257.743 perkara, dengan 

demikian, ada 1 kejahatan setiap dua menit dua detik. Jika terhitung setiap 

jamnya, terdapat 31,6 kejahatan yang terjadi di dalam negeri. Jumlah kasus 

kejahatan yang diselesaikan oleh Polri ada sebanyak 200.147 kasus. Angka 

tersebut setara dengan 73,38% dari total kejahatan yang terjadi di Indonesia 

sepanjang tahun lalu. Jumlah penyelesaian kasus kejahatan tersebut terpantau 

lebih rendah 1.877 kasus atau 0,9% dari tahun sebelumnya. Polri berhasil 
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menyelesaikan 202.024 kasus kejahatan pada tahun 2021. Pada tahun 2022, ada 

15.908 perkara yang diselesaikan dengan upaya tersebut.1 

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan 

hukum korban kejahatan sebagai bagian bentuk, seperti melalui pemberian 

restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.5 

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 Butir 6 Undang-

undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

menentukan bahwa “perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan 

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban 

yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) 

atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.” 

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan 

hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat 

diwujudkan dalam berbagai bentuk. 

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP merumuskan kriteria tindak 

pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan 

paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500, (tujuh ribu lima 

ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 

bagian ini. Sementara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 

2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah 

Denda dalam KUHAP bahwa “Besaran nilai kerugian yang disebutkan pada 

undang-undang di atas sudah tidak sesuai dengan nilai tukar mata uang pada saat 

 

5Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press,  1984), h. 133. 
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ini.” Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PERMA ini menetapkan nilai kerugian sebesar 

Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). 

Setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pada 

Oktober 2012 Mahkamah Agung bersama-sama dengan Kejaksaan Republik 

Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (Kemenkumham) telah membuat Nota Kesepakatan Bersama terkait 

pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Nota Kesepakatan Bersama tersebut 

menegaskan bahwa terhadap perkara tindak pidana ringan dapat diselesaikan 

dengan menggunakan pendekatan restorative justice (pemulihan keadilan). 

Jumlah kriminalitas yang terjadi di Indonesia cukup tinggi akibat dari 

bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya, mulai dari yang tindak pidana 

berat maupun ringan. Penyelesaian kasusnya pun terkadang ada yang diselesaikan  

dengan Resorative Justice khususnya pada kasus tindak pidana ringan. 

Teori restorative justice merupakan salah satu dalam hukum untuk 

menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu 

pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan 

Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara 

pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan 

dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban 

tidak merasakan kepuasan. Pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat 

diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal 

tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan 

perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif 

tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan 



10 
 

 
 

pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban 

tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. 

Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi 

keadilan bagi mereka yang berperkara.1 

Contohnya pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang 

terjadi di Kecamatan Munjungan Trenggalek, yang kembali diselesaikan melalui 

keadilan Restoratif atau Restorative Justice karena pelapor sepakat berdamai dan 

mencabut laporannya ke Polisi. Penghentian perkara ini sesuai aturan yang 

berlaku, diantaranya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 

Tuhan 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 

serta Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian 

Penyelidikan. 

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa penyelesaian kasus secara 

restorative justice itu adalah penyelesaian perkara secara mediasi atau 

kekeluargaan, namun terkadang penyelesaian kasus melalui cara demikian dapat 

menimbulkan atau menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat 

melahirkan perilaku kriminal baru, oleh karenanya peran polisi dalam 

menyeimbangkan hak pelaku dan korban dan cara mengontrol dari lembaga 

tersebut sangat penting untuk mengindari agar tidak terjadinya konflik 

berkepanjangan yang dapat menimbulkan  kriminal lainnya. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengajukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PERAN DAN KONTROL 

KEPOLISIAN TERHADAP KESEIMBANGAN HAK PELAKU DAN 

KORBAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE.” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis Peran dan 

Kontrol Kepolisian Terhadap Keseimbangan Hak Pelaku dan Korban Dalam 

Penerapan Restorative Justice. 

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka sub masalah yang dirumuskan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam menyeimbangkan hak dan 

kewajiban pelaku dan korban dalam penerapan Restorative Justice? 

2. Bagaimana kontrol kepolisian mematuhi prosedur yang berlaku dalam 

memperhatikan hak-hak korban pada saat menyelesaikan perkara tindak 

pidana ringan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis berupaya untuk: 

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menyeimbangkan hak dan 

kewajiban pelaku dan korban dalam penerapan Restorative Justice. 

2. Untuk mengetahui kontrol kepolisian mematuhi prosedur yang berlaku 

dalam memperhatikan hak-hak korban pada saat menyelesaikan perkara 

tindak pidana ringan  

D. Kajian Pustaka 

1. Zevana Simanungkalit “Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative 

Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas”, Skripsi ini diterbitkan oleh 

Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar 2016. Skripsi ini membahas 

tentang masalah lalu lintas di jalan raya yang sering terjadi karena faktor-

faktor yang ditimbulkan terutama faktor kesadaran manusia yang tidak 
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memperhatikan berkendara dalam hukum berlalu lintas dan 

penyelesaianya diselesaikan dengan konsep Restorative Justice. 

Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu penelitian diatas membahas tentang penerapan Restorative 

Justice dalam kecelakaan lalu lintas, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti lebih fokus terhadap keseimbangan hak korban dan pelaku 

dalam penerapan Restorative Justice. 

2. Nyayu Bela Aldia “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian 

Perkara Kekerasan Pada Perempuan”, Skripsi ini diterbitkan oleh 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2022. Skripsi 

ini membahas mengenai penerapan prinsip Restorative Justice dalam 

penyelesaian perkara kekerasan pada perempuan dan menjelaskan terkait 

penerapan prinsip Restorative Justice dalam kekerasan terhadap 

perempuan. 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu penelitian diatas lebih fokus membahas penerapan Restorative 

Justice terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas keseimbangan hak 

korban dan hak pelaku kejahatan terhadap penerapan Restorative Justice 

tidak memfokuskan hak korban dan pelaku terhadap kasus tertentu. 

Perbedaan lainnya terdapat pada lokasi penelitian yaitu peneltian diatas 

berlokasi di Polres Metro Kota Depok sedangkan lokasi yang dilakukan 

oleh peneliti yaitu di Polrestabes Kota Makassar. 

3. Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari “Penerapan Prinsip Restorative 

Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, (Jurnal Al’Adl, 

Volume X Nomor 2, Juli 2018), Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018. 
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Jurnal ini membahas tentang prinsip Restorative Justice yang merupakan 

pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. 

Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu penelitian diatas lebih membahas penerapan Restorative 

Justice dalam sistem peradilan pidana di suatu negara, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus terhadap peran dan 

kontrol kepolisian terhadap keseimbangan hak korban dan pelaku dalam 

penerapan Restorative Justice. 

4. Yos Pagawak “Peran Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di 

Indonesia”, (Jurnal Lex Privatum, Vol.V/No.10/Des/2017), Jurnal ini 

diterbitkan pada bulan Desember tahun 2017. Jurnal ini membahas tentang 

bagaimana kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana menurut 

KUHAP dan bagaiamana hak dan kepentingan korban dalam sistim 

peradilan pidana. 

Perbedaan penelitian diatas dengan yang di angkat oleh peneliti adalah 

penelitian diatas hanya membahas hak korban kejahatan dalam sistem 

peradilan pidana, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

membahas bagaimana hak korban dan hak pelaku kejahatan pada 

penerapan restorative justice. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat memperkuat literatur pengetahuan hukum saat ini 

dan menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Akademisi 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar, pedoman 

serta informasi riil terkait penyelesaian tindak pidana ringan melalui 

proses mediasi; 

b. Bagi Masyarakat 

Penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terhadap 

masyarakat mengenai penerapan penyelesaian perkara tindak pidana 

ringan melalui proses mediasi, penelitian ini pula dapat memberi 

pengetahuan tentang kasus-kasus yang termasuk dalam tindak pidana 

ringan dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus tersebut 

dapat diberikan jalan keluar dan/atau dapat diatasi. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Restorative Justice 

1. Pengertian Restorative Justice 

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang 

berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada 

kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, 

sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. 

Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan 

(pengimbalan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu 

perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada 

seorang pelanggar. 

Seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana 

dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang 

dilakukan, sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa 

diadakan pemidaan itu,” jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju 

pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang 

bersangkutan menjadi jera), maka tindakan akan ter-arah pada upaya 

memberi saran dan pertolongan agar dia berubah. 

Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik1 dan berorientasi 

pada perlindungan masyarakat.1 
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Restorative justice adalah peradilan yang menekankan pada 

perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak 

pidana. Restorative justice dilakukan melalui proses kooperatif yang 

melibatkan semua pihak (stake holders). Beberapa pengertian Restorative 

Justice berikut ini:  

1. Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan 

kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal, yang paling baik hal 

ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak 

yang berkepentingan. 

2. Keadilan restoratif adalah nilai/prinsip pendekatan terhadap kejahatan 

dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, 

penyebab kerugian dan masyarakat yang terkena dampak. 

3. Howard Zehr : dilihat melalui lensa keadailan restoratif, kejahatan 

adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan 

menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan 

korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan 

perbaikan, rekonsiliasi dan jaminan.6 

4. Burt Galaway dan Joe Hudson : definisi keadilan restoratif meliputi 

beberapa unsur pokok : pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu 

konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada 

korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses 

 

6Howard Zehr, Changing lenses : A New Focus for Crime and Justice, (Waterloo: Herald 

Press, 1990), h. 181. 
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peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, 

dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang 

disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana 

memudahkan peranan korban, pelaku dan masyarakat untuk 

menemukan solusi dari konflik itu. 

5. Kevin I. Minor dan J.T Morisson : keadilan restoratif dapat 

digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk 

memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk 

memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan.1 

6. Tony Marshall : Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak 

yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama 

untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari 

pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.1 

7. B.E. Morrison : Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian 

konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku 

tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga 

sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu.1 

8. Muladi : Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap 

keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, 

kepercayaan, harapan, penyembuhan dan “inclusivens” dan berdampak 

terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan 

praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan 

berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan 
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hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif 

dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerguian akibat 

tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan 

pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, 

kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan 

masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong 

kerjasama dan reintegrasi.7 

9. Bagir Manan : Secara umum pengertian restorative justice  adalah 

penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, 

korban, maupun masyarakat.1 

2. Penerapan Restorative Juctice 

Dalam proses restorative justice berkaitan erat dengan penerapan 

Empowerment, yang terdapat beberapa pengertian diantaranya adalah:1 

a. Pemberdayaan sebagai tindakan untuk melakukan pertemuan, 

membahas dan menyelesaikan masalah peradilan pidana dalam 

rangka memenuhi kebutuhan materi dan emosi. Pemberdayaan 

adalah kekuatan bagi orang untuk memilih antara berbagai 

alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, 

dan keputusan untuk memilih itu tersedia dalam proses Restorative 

Justice. 

 

7Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59 dengan 

tema “Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta 25 April 2012. 
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b. Pemberdayaan adalah kesempatan yang sesungguhnya atau sejati 

untuk berpartisipasi dan secara efektif memberi pengaruh dalam 

menghadapi kejahatan. 

c. Diberdayakan berarti korban didengar dan memiliki kekuatan 

untuk berperan dalam seluruh proses. Ini juga berarti bahwa korban 

memiliki kesempatan untuk mendefinisikan kebutuhan mereka 

sendiri dan bagaimana serta kapan kebutuhan tersebut harus 

dipenuhi. 

d. Pemberdayaan sebagai kekuatan untuk berpartisipasi dalam kasus 

tersebut tetapi juga sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi 

sumber daya yang dibutuhkan, untuk mengambil keputusan pada 

aspek yang berkaitan dengan kasus seseorang dan untuk menindak 

lanjuti keputusan tersebut. 

e. Pemberdayaan digambarkan sebagai kemungkinan korban untuk 

didengar, untuk menceritakan kisahnya dan mengemukakan 

kebutuhannya. 

f. Pemberdayaan diartikan sebagai kesadaran terhadap pengalaman 

dirinya sendiri dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan. 
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3. Prinsip dan Bentuk Restorative Justice 

Prinsip utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban 

dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, 

sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni 

yang sudah tercipta di masyarakat.1 

Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem 

hukum apa yang dianut oleh suatu negara, jika dalam sistem hukum itu 

tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative 

Justice tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative 

Justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. 

Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna 

memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. 

Berikut ini tiga prinsip dasar Restorative Justice yaitu: 

a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak 

pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana. 

b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk 

bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti 

kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya. 

c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat 

berperan melestarikan perdamaian yang adil. Menyelesaikan 

permasalahan hukum pidana  yang terjadi diantara pelaku tindak 
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pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan 

dan kesepakatan diantara para pihak. 

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan 

oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan 

menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak 

pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh 

hakim/majelis hakim. 

Adapun bentuk-bentuk restorative justice yang ada dan digunakan 

sampai saat ini adalah:  

1. Victim Offender Mediation (VOM) 

Suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh 

seorang mediator. VOM awalnya berasal dari kanada sebagai bagian dari 

alternative sanksi pengadilan. 

2. Family Grup Conferencing (FGC) 

Peserta FGC lebih luas dibandingkan VOM. FGC melibatkan 

keluarga inti, teman dan ahli selain pelaku dan korban. FGC sering 

digunakan dalam perkara yang dilakukan oleh anak-anak. Program ini 

digunakan oleh Australia dan Selandia Baru. Di Brazil program seperti ini 

disebut Restorative Conferencing (RC). 

3. Community Restorative Boards (CRB) 

CRB merupakan suatu panel atau lembaga yang terdiri dari orang-

orang yang telah terlatih untuk bernegoisasi dalam menyelesaikan 

masalah. Disini korban bertemu dengan pelaku dan dengan panelis untuk 
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mendiskusikan masalah dan solusinya dalam jangka waktu tertentu. Jika 

dalam jangka waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan maka panel 

tersebut akan melimpahkan pada pengadilan atau polisi, hal ini sering 

terjadi di Inggris dan di Wales. 

4. Restorative Circles 

Restorative Circles merupakan suatu forum yang terdiri dari 

keluarga dan teman-teman untuk mendukung narapidana agar dapat 

bersosialisasi dengan masyarakat. Sistem ini banyak digunakan di Hawaii. 

4. Penggunaan dan Operasionalisasi Program Restorative Justice 

Dalam penggunaan dan mengoperasionalisasikan program 

restoratif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 

a. Program keadilan restoratif harus bersedia secara umum pada semua 

tahap proses peradilan pidana. 

b. Proses restoratif harus dapat menarik persetujuan atau menghentikan 

proses tersebut setiap saat selama proses tersebut berlangsung. 

Kesepakatan harus diperoleh dengan sukarela oleh para pihak dan 

hanya berisi kewajiban yang wajar dan proporsional. 

c. Semua pihak harus mengakui fakta-fakta dasar untuk berpartisipai 

dalam proses restoratif. Partisipasi tidak boleh digunakan sebagai bukti 

pengakuan bersalah dalam proses hukum selanjutnya. 

d. Faktor-faktor seperti ketidakseimbangan kekuatan dan usia para pihak, 

jatuh tempo atau kapasitas intelektual merupakan hal yang harus 

dipertimbangkan dalam melakukan proses restoratif, demikian pula, 
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ancaman yang jelas untuk setiap keselamatan para pihak juga harus 

dipertimbangkan dalam melakukan proses restoratif. Pandangan dari 

pihak sendiri tentang bersesuaian dengan hasil dari proses restoratif, 

dan 

e. Bilamana proses tidak dapat berlanjut atau hasil tidak mungkin tercapai, 

maka pejabat peradilan pidana harus melakukan semua yang mereka 

rasa untuk mendorong pelaku untuk bertanggung  jawab kepada korban 

dan masyarakat yang terkena dampak, serta mengupayakan reintegrasi 

korban dan/atau pelaku ke masyarakat. 

Dalam penggunaan penerapan restoratif, ada beberapa hal yang 

juga harus diperhatikan, yaitu: 

a. Para pihak memiliki hak untuk mendapatkan nasihat hukum sebelum 

dan sesudah proses restoratif dan jika diperlukan untuk penerjemahan 

dan/atau penafsiran. 

b. Anak-anak mendapatkan pendamping dari orang tua. 

c. Sebelum menyetujui untuk berpartisipasi dalam proses restoratif, para 

pihak sepenuhnya diberitahu tentang hak-hak mereka, sifat proses dan 

kemungkinan konsekuensi  keputusan mereka. 

d. Baik korban maupun pelaku harus diarahkan untuk berpartisipasi dalam 

proses restoratif dalam rangka menentukan hasil dari proses restoratif. 

e. Diskusi dalam proses restoratif harus bersifat rahasia dan tidak boleh 

diungkapkan selanjutnya, kecuali dengan kesepakatan para pihak. 
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f. Pertanggungjawaban pelaku harus berdasarkan perjanjian yang timbul 

dari program keadilan restoratif dan harus memilki status yang sama 

seperti keputusan pengadilan. 

g. Kesepakatan dapat dibuat antara pihak-pihak yang terlibat dengan di 

fasilitasi oleh penegak hukum. 

h. Proses peradilan dalam suatu perkara pidana mengacu kepada 

bekerjanya sub sistem peradilan pidana, oleh karena itu bekerjanya 

proses pengadilan pidana harus merujuk kepada otoritas peradilan 

pidana dan keputusan yang diambil harus dapat dilaksakan tanpa 

adanya penundaan. Kurangnya kesepakatan tidak dapat digunakan 

sebagai pembenaran untuk hukuman yang lebih berat dalam proses 

peradilan pidana selanjutnya. 

i. Kegagalan untuk menetapkan kesepakatan yang dibuat dalam proses 

restoratif harus merujuk kembali kepada peradilan pidana dan 

keputusan tentang kelanjutan proses harus diambil tanpa penundaan. 

Kegagalan untuk mengimplementasikan restoratif tidak dapat 

digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman lebih berat dalam 

proses peradilan. 
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B. Teori Hak-Hak 

1. Pengertian Korban dan Pelaku 

Pembahasan tentang korban maka tidak terlepas dari suatu ilmu 

pengetahuan yang mendasarinya yakni viktimologi. Adapun kemunculan 

pembahasan mengenai korban ini adalah suatu bentuk penyeimbangan dari 

sisi pelaku, yang dibahas di dalam suatu ilmu kriminologi. Permasalahan 

korban juga bukanlah permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, 

karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu 

kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari 

kebenaran materil dalam suatu tindak pidana tersebut. 

Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang, yang di dalam tindak 

pidana pasti akan ada pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Hal ini 

dapat dibuktikan di dalam delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP), yang 

rumusan deliknya “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 

diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas 

tahun”. Artinya, dari rumusan delik ini adanya suatu akibat yang 

menimbulkan korban dari tindakan pelaku tersebut. Akibat seseorang tersebut 

menjadi korban tindak pidana,pastilah ia harus mendapatkan perlindungan 

hukum karena hak-hak yang ada padanya telah terampas oleh perbuatan si 

pelaku. Untuk mengetahui tentang korban tersebut terutama korban tersebut 

terutama dengan hak-haknya, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian 

korban sebagai dasar pemikiran. 
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Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

pemberian untuk menyatakan kebuktian, kesetiaan, dan sebagainya; korban; 

orang, binatang dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan 

sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Arief 

Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban 

adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat 

tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang 

menderita.8 Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut 

sebagai victim, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian 

victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan 

mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau 

usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.1 

Beberapa ahli lain juga memberikan pengertian korban, yaitu: 

a. Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang 

yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau 

yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat 

pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.1 

b. Menurut Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik 

secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, 

termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan 

substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu 

 

8 Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Ketiga 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 63.  
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perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing 

negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.1 

c. Agung Wahyono dan Siti Rahayu mengemukakan bahwa korban adalah 

mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu 

perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan diluar batas 

kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena 

ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur 

tertentu.9 

Adapun alasan korban haruslah mendapatkan perhatian menurut 

Mardjono Reksodiputro di dalam bukunya H. Soeharto yaitu: 

a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada 

permasalahan dan peran pelaku kejahatan (offender centered); 

b. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan 

melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang 

korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan 

mekanisme peradilan pidana; 

c. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak 

kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban 

kejahatan non-konvensional maupun korban penyalahgunaan 

kekuasaan.1 

 

9Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tinjauan Tentang Peradilan Anak, (Yogyakarta: 

Sinar Grafika, 1983),  h. 3.  
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Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang 

melakukan suatu perbuatan; pemeran/pemain (sandiwara dsb); subjek (dalam 

suatu kalimat dsb), yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi 

tertentu. Pelaku memiliki banyak jenis mulai dari pelaku usaha, pelaku 

ekonomi, pelaku tindak pidana dan sebagainya. Pelaku tindak pidana adalah 

mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang 

telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan 

dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut 

serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar 

melakukan sesuatu perbuatan pidana.  

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa 

yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-

unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. 

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta 

melakukan perbuatan;  

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman 

atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau 

keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan 

perbuatan. 

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang 

bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu 

tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah 
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menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik 

itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa 

memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut 

timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. 

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat 

dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam 

beberapa macam antara lain: 

1. Orang yang melakukan (dader plagen) Orang ini bertindak sendiri untuk 

mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.  

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) Dalam tindak pidana ini 

perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan 

yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan 

tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan 

alat saja.  

3. Orang yang turut melakukan (mede plagen) Turut melakukan artinya 

disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya 

paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) 

dan orang yang turut melakukan (mede plagen). 

2. Jenis-Jenis Korban 

Berbicara mengenai korban, maka dapat dikatakan cakupan  korban 

sangat luas, hal ini dikarenakan korban bukanlah hanya terdapat pada suatu 

kejahatan saja melainkan korban dari suatu bencana alampun dinamakan 

sebagai korban. 
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Adapun beberapa penggolongan jenis-jenis korban yang telah 

dikemukakan para ahli viktimologi didalam bukunya G. Widiartana yakni: 

a. Jenis-jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya: 

1) Korban bencana alam atau penyebab lain 

Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau 

kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa yang bukan dari 

perbuatan manusia. 

2) Korban tindak pidana 

Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana 

3) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan 

Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan 

kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang 

kuat. 

b. Jenis-jenis korban berdasarkan jumlahnya.1 

1) Korban Individual 

Korban individual yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi 

korban dari suatu peristiwa atau perbuatan. 

2) Korban Berkelompok 

Korban berkelompok yaitu mereka yang secara bersama-sama 

menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan. 

3) Korban masyarakat/negara, yang mana cakupannya lebih luas 

daripada korban berkelompok. 
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c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku. 

1) Korban langsung 

Korban langsung merupakan mereka yang secara langsung menjadi 

sasaran tindak pidana 

2) Korban tidak langsung 

Korban tidak langsung merupakan mereka yang tidak secara 

langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami 

penderitaan atau nestapa. 

Stephen Shafer di dalam bukunya Rena Yulia mengemukakan jenis-

jenis korban itu menjadi tujuh bentuk, yakni:1 

a. Unrelated Victims 

Unrelated Victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si 

pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. 

b. Provocative Victims 

Provocative Victims adalah korban yang disebabkan peranan korban untuk 

memicu terjadinya kejahatan 

 

c. Participating Victims 

Participating Victims yaitu pada hakikatnya perbuatan korban tidak 

disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan 

d. Biologically Weak Victim 

Biologically Weak Victim yaitu korban secara keadaan fisik potensial 

sebagai korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia. 
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e. Socially Weak Victims 

Socially Weak Victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh 

masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial 

yang lemah. 

f. Self Victimizing Victims 

Self Victimizing Victims merupakan korban kejahatan yang dilakukan 

sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. 

g. Political Victims 

Political Victims yaitu korban karena lawan politiknya. 

3. Hak-Hak Korban Tindak Pidana 

Korban kejahatan yang ada dasarnya merupakan pihak yang paling 

menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan 

sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. 

Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh 

pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. 

Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya 

berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan. 

Hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak 

bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya 

hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan 

dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak 

korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam 

lingkungan peradilan pidana. 
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Ruang lingkup hak-hak korban antara lain: 

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta 

bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian 

yang akan, sedang atau telah diberikannya. 

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan 

dan dukungan keamanan. 

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan 

d. Mendapat penerjemah 

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat 

f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus 

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan  

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan 

i. Mendapatkan identitas baru 

j. Mendapatkan tempat kediaman baru 

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan 

l. Mendapatkan nasihat hukum dan/atau 

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

perlindungan berakhir.  

Korban juga memiliki hak memberikan kesaksian diluar persidangan 

dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya. Korban yang 

merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan 

hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pegadilan dan 

dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan 
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pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita 

acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Korban tersebut dapat pula 

didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan 

didampingi oleh pejabat yang berwenang. Korban tidak dapat dituntut secara 

hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, 

sedang, atau telah diberikannya, kecuali ia memberikan keterangan tidak 

dengan itikad baik.10 

4. Hak-Hak Pelaku Tindak Pidana 

Secara umum, tersangka dan terdakwa berhak atas sejumlah hal 

berikut. 

1. Mendapat penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya. Untuk 

mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak diberitahukan dengan jelas 

dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang 

disangkakan/didakwakan kepadanya. 1 Hal ini agar tersangka/terdakwa 

dapat mempersiapkan pembelaan yang dibutuhkan. Misalnya bagi 

tersangka, menentukan perlu/tidaknya mengusahakan bantuan hukum 

untuk pembelaan tersebut.1 

2. Memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. 

3. Mendapat juru bahasa. 

4. Mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih penasihat hukum dan 

memilih sendiri penasihat hukumnya.  

 

10Adil Lugianto, “Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana”,  Ejournal 

Undip.Ac.Id, h. 556. 
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5. Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi,yaitu ganti kerugian apabila 

ditangkap, atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang 

atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 

diterapkan,dan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau 

diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap.1 

6. Tidak dibebani kewajiban pembuktian.11 

Selain hak-hak yang umum tersebut, secara khusus berdasarkan 

proses-proses dalam hukum acara pidana, tersangka/terdakwa juga memiliki 

hak dalam setiap proses hukumnya. Baik dalam proses penangkapan, 

penahanan, penggeledahan, hingga tingkat pengadilan. 

C. Teori Penegakan Hak 

1. Pengertian Hak dan Kewajiban 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian hak adalah 

bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat dan 

wewenang menurut hukum. Sedangkan pengertian kewajiban dalam KBBI 

adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. 

Pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara agar tercipta 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan stabil. 

Berikut ini beberapa pengertian hak dan kewajiban warga negara 

menurut lima ahli berikut ini: 

 

11Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 66. 
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a. Prof. Dr. Notonegoro, pengertian hak dan kewajiban menurut Notonegoro, 

hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya 

diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan 

oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara 

paksa olehnya. 

Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya 

dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak 

lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang 

berkepentingan. 

b. Srijanti, pengertian hak dan kewajiban menurut Srijanti, hak merupakan 

unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, 

kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga 

harkat dan martabatnya. 

Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban 

berarti suatu keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus 

melaksanakannya tanpa ada alasan apapun itu. 

c. Menurut Prof Soerjono Soekanto, hak dibagi menjadi dua jenis yakni hak 

searah (relatif) dan hak jamak (absolut). Hak searah adalah hak yang terdapat 

dalam hukum dan berkaitan dengan perjanjian. Contohnya, hak untuk 

menagih. Hak jamak terbagi menjadi empat, antara lain: 

1. Hak dalam hukum tata negara. 

2. Hak kepribadian: hak kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan 

kebebasan. 
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3. Hak kekeluargaan: hak suami, hak istri, hak orang tua, hak anak 

4. Hak atas objek imateriel: hak paten, hak cipta, dan hak dagang merek. 

Pengertian kewajiban menurut Soerjono Sukanto terdiri dari: 

1. Kewajiban Mutlak: kewajiban terhadap diri sendiri. 

2. Kewajiban Publik: kewajiban mematuhi peraturan atau hukum yang 

berhubungan dengan kepentingan publik.  

3. Kewajiban Positif: kewajiban menghendaki untuk melakukan sesuatu. 

4. Kewajiban Universal (umum): kewajiban yang berlaku secara umum atau 

berlaku untuk seluruh warga negara tak terkecuali. 

5. Kewajiban Primer: kewajiban yang dilakukan sehari-hari, berhubungan 

dengan orang-orang sekitar dan bukan suatu kewajiban yang berhubungan 

dengan hukum. 

Sesuai prinsip keadilan restoratif dalam Surat Edaran No 8 tahun 

2018: bahwa prinsip keadilan restoratif (restorative justice) tidak bisa 

dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas 

pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara 

pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat serta 

penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah 

satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut 

dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum 

untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut 

umum. 
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Pendekatan restoratif sering kali dianggap sebagai penghentian 

perkara. Nyatanya restoratif tidak serta merta sebagai penghentian perkara, 

tetapi juga sebagai pemulihan terhadap terdakwa dan tanggung jawab kepada 

korban. Sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping 

Nomor 7/Pid.C/2021/PN Lbs, terdakwa melakukan penganiayaan ringan 

yaitu dengan cara memukul korban karena masalah sengketa tanah makam. 

Sebelum masuk ke persidangan telah dilakukan upaya perdamaian antara 

terdakwa dengan saksi Korban melalui forum masyarakat adat, namun tidak 

mencapai kesepakatan. 

Menariknya, dalam persidangan, korban membuka pintu damai 

dengan syarat yang harus dipenuhi oleh terdakwa berupa terdakwa 

menyiapkan nasi kuning dan ayam singgang. Dalam pertimbangannya hakim 

berpendapat, “Bahwa prinsip dasar keadilan restoratif adalah adanya 

pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan 

memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja 

sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. 

Prinsip keadilan restoratif tidak serta merta hanya menyelesaikan 

permasalahan hukum di Indonesia seperti overcrowding, tunggakan perkara 

yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang 

dengan perkembangan perkara, dan biaya perkara mahal. Tetapi juga harus 

diutamakan kepentingan pemulihan hak korban. 

 

 



39 
 

 
 

D. Teori Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah Tindak Pidana berasal dari kata yang dikenal dalam hukum 

pidana Belanda yaitu strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan 

feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum, Baar diterjemahkan 

dapat atau boleh, sedangkan Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, 

pelanggaran dan perbuatan.1 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana 

(yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara 

yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis 

normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan 

pidana.1 

Menurut Simons, pengetian tindak pidana merupakan tindakan 

melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak 

sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya 

dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu 

tindakan yang dapat dihukum. 

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa 

pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.1 

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak 

pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan 

hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut. 

 



40 
 

 
 

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa tindak pidana adalah 

pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum 

ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk 

undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.  

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam 

pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan 

pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.12 

Istilah tindak pidana yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu 

strafbaar feit, belum ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan 

strafbaar feit itu. Para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari 

istilah tersebut, sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat 

tentang rumusan ilmiah strafbaar feit itu sendiri. Pembentuk undang-undang 

Indonesia telah menerjemahkan perkataan strafbaar feit sebagai tindak pidana 

di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu 

penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut. 

Berikut ini beberapa pandangan para ahli hukum mengenai tindak 

pidana yaitu: 

a. Menurut Pompe “strafbaar feit” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai 

suatu: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 

dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang 

pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu 

demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 

b. Van Hammel1 merumuskan “strafbaar feit” itu sebagai suatu “tindakan 

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak 

 

12Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana 

Indonesia, Skripsi. (Lampung:Universitas Lampung, 2009), h. 70. 
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dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan 

sengaja oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang 

dapat dihukum.” 

c. Menurut E. Utrecht “strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana yang 

sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen 

atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya 

(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). 

Komariah E. Sapardjaja 1  menyatakan, tindak pidana adalah suatu 

perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan 

pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Hal sama juga dikemukakan oleh 

Indriyanto Seno Adji1 mengatakan tindak pidana adalah perbuatan seseorang 

yang diancam pidana, dan bersifat melawan hukum. 

2. Jenis Tindak Pidana 

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak 

pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. 

Kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan 

dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu 

undang-undang atau tidak. Perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh 

masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, sedangkan 

pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai 

perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. 

Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat 

karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. 
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Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak 

pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang 

perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak 

pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang 

dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan 

perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya 

dititikberakan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap 

telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah 

terjadi. 

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak 

pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup 

dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, 

pembunuhan, sedangkan tindak pidana pidana berganda apabila dilakukan 

beberapa kali perbuatan misalnya penadahan. 

Tindak pidana yang dilakukan dibedakan atas delik aduan dan delik 

biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya 

dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. 

Delik aduan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan 

delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang 

mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya, 

sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam 

lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan 

adanya pengaduan untuk penuntutannya. 
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Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam 

Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan 

yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan 

tidak mengancamnya dengan pidana, sedangkan pelanggaran atau tindak 

pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa 

sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang 

mengaturnya.  

Menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dikutib oleh 

Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “rechtsdelicten” yaitu perbuatan-

perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai 

perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan 

dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “wetsdelicten” yaitu 

perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui 

setelah ada ketentuan yang menentukan demikian. 

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan 

menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat 

sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana 

(delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh: 

Pasal 362 KUHP Tentang Pencurian yang dirumuskan sebagai perbuatan 

yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu 

dari pengambilan barang tersebut. 
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Sedangkan indak pidana materiil adalah tindak pidana yang 

dirumuskan dengan menitikberatkan pada akibat yang dilarang atau tidak 

dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi 

sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh: 

Pasal 338 tentang pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang 

“mengakibatkan matinya” orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil 

yaitu dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain 

menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu 

atau keadaan yang palsu juga menitikberatkan pada akibat untuk 

menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang 

dilarang. 

Tindak Pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur 

kesengajaan dalam rumusannya. Contoh: pasal 338 KUHP tentang 

pembunuhan (sengaja), dan pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar 

atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak 

pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh: pasal 359 

KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka. 

Tindak pidana Comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan 

aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya 

disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh: 

pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana 

yang berupa tidak berbuat sesuatu, tindak pidana ini dapat disebut sebagai 
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tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: pasal 531 KUHP 

tentang Pelanggaran terhadap yang perlu ditolong. 

Terdapat delicta commisionis perommisionem commissa yaitu delik-

delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan 

dengan tidak berbuat sesuatu. Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak 

memberi makan kepada bayinya, lalu anak tersebut mati kelaparan, maka ibu 

tersebut dapat dipidana berdasarkan pasal 338 KUHP. 

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban 

atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh: 310 KUHP tentang 

pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang 

sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana 

tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut 

dapat dituntut secara hukum. 

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, 

artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah secara 

lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana 

tersebut, contoh pasal 362 tentang pencurian, sedangkan dalam bentuk yang 

diperberatkan maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam 

bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat 

memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. 

Adapun faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, 

maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun lebih ringan daripada 

dalam pasal bentuk pokoknya.  
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3. Tindak Pidana Ringan 

Terkait pemahaman mengenai tindak pidana ringan terdapat pada 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana 

ketentuan hukum pidana formal dari KUHP, Berdasarkan penjelasan pasal 

205 ayat 1 KUHAP tidak dijelaskan pasal-pasal mana saja yang termasuk 

dalam tindak pidana ringan dalam KUHP, namun disebutkan unsur-unsur 

tindak pidana ringan ialah perkara kejahatan dimana ancaman hukumannya 

yaitu pidana penjara paling lama 3 bulan dan ataupun denda paling banyak 

Rp 7.500.  

Pada tanggal 27 Februari tahun 2012, bahwa Mahkamah Agung 

menerbitkan sebuah peraturan tertulis berupa PERMA Nomor 2 Tahun 2012 

mengenai Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah 

Denda dalam KUHP. Pada dasarnya PERMA ini dikeluarkan untuk mengatur 

tindak pidana mana saja termasuk tindak pidana ringan dan menyesuaikan 

kembali nilai kerugian pada objek perkara. Berdasarkan PERMA Nomor 2 

Tahun 2012 maka kata-kata dua ratus lima puluh rupiah pada pasal 379, 407, 

364, 384, 382 serta Pasal 373 KUHP, diganti menjadi Rp 2.500.000 dengan 

diberlakukannya PERMA ini maka terdapat objek perkara yang nilainya tidak 

lebih dari Rp 2.500.000 maka pemeriksaannya dilakukan dengan Acara 

Pemeriksaan Cepat sesuai Pasal 205 sampai 210 KUHAP.  

Mengenai pengaturan restorative justice pada tindak pidana ringan 

dapat dilihat pada Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber). Dimana dengan 

dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2012 maka diterbitkanlah Nota 
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kesepakatan ini sebagai peraturan pelaksanaan PERMA. Pengaturan 

mekanisme dalam menyelesaikan tindak pidana ringan melalui Konsep 

restorative justice diatur pada pasal 4 ayat 1 Nota Kesepakatan Bersama 

(Nokesber) ini merupakan suatu pendekatan yang lebih menekankan kepada 

keadaan dalam mencapai keseimbangan serta keadilan baik terhadap pelaku 

tindak pidana maupun bagi korbannya itu sendiri.  

Mekanisme prosedural yang terfokus terhadap pemidanaan akan 

diubah menjadi proses dialog musyawarah dengan tujuan terciptanya 

kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang untuk 

pihak korban dan pelaku. Sehingga penyelesaiannya mengedepankan kepada 

pemulihan kembali terhadap kondisi semula serta bukan pada pembalasan 

dengan cara sepakat untuk dilaksanakan perdamaian bagi pihak pelaku dan 

korban. 

Senada terhadap nafas pembaharuan hukum pidana, dalam menangani 

perkara pidana dengan mengedepankan konsep restorative justice ini dapat 

memberikan pendekatan serta pandangan yang berbeda untuk memahami 

suatu penyelesaian tindak pidana. Dari perspektif restorative justice makna 

dari tindak pidana sebenarnya memiliki arti yang sama dengan pendekatan 

hukum pidana pada umumnya, dimana artinya serangan kepada publik 

maupun terhadap orang pribadi. Tetapi pada konteks restorative justice, yang 

menjadi korban utamanya pada saat adanya sebuah tindakan pidana bukanlah 
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Negara seperti yang dipahami oleh sistem peradilan pidana yang digunakan 

untuk menangani perkara pidana sekarang.13 

Penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice ini 

dilaksanakan dengan melibatkan baik korban, pelaku, keluarga baik korban 

maupun pelaku, maupun dari pihak yang lain berkaitan dalam bersama-sama 

mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang adil dimana menekankan 

kepada pemulihan kembali pada kondisi semula serta bukan pada 

pembalasan. Dalam menyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui 

restorative justice hanya bisa dilakukan apabila mendapat persetujuan dari 

korban dan pelaku. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui adanya 

penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan restorative justice maka 

penyelesaian perkara akan dikembalikan sesuai dengan prosedur penangan 

perkara melalui pemeriksaan acara cepat yang dipimpin hakim tunggal yang 

telah diatur pada pasal 205 sampai 210 KUHAP.1 

4. Pemidanaan 

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 

tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umunya 

diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai 

penghukuman.  

 

 

13Sirande, E., Mirzana, H. A., dan Muin, A. M. Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui 

Restoratie Justice, No. 5, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 2021 November, h. 570-589. 
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Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku 

kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan 

serupa. Pernyataan tersebut, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan 

dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya 

pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan serupa. Pemberian pidana atau 

pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap 

perencanaan sebagai berikut:1 

1. Pemberian pidana oleh pembentuk undang-undang 

2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang 

3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang 

Ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli mengenai 

pemidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan. 

Menurut Adami teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan 

besar, yaitu:1 

a. Teori Pembalasan atau Teori  Absolute 

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah 

melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang 

mengatakan “Fiat Justitia Ruat Coelom” (walaupun kiamat, namun penjahat 

terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya 

berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang 

mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan 

kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan, karena 

itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas 
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pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan 

pembalasan kepada penjahat. 

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif 

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, 

yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan, 

artinya dipertimbangkan juga pencengahan untuk masa mendatang. 

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori 

pembalasan, dalam teori pembalasan itu tindakan pidana dihubungkan dengan 

kejahatan maka pada teori tujuan ditujukan kepada hari-hari yang akan 

datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar 

menjadi baik. 

c. Teori Gabungan 

Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja 

untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya 

pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri 

maupun kepada masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut empirical legal research, dalam 

bahasa Belanda disebut dengan istilah empirisch juridisch onderzoek14 merupakan 

salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya 

hukum dalam masyarakat. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa 

“Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan 

perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai 

data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research). 

Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan 

masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk 

adat istiadat kebiasaan.”1 Adapun hubungan jenis penelitian ini dengan judul yang 

diangkat adalah dengan jenis penelitian empiris, peneliti bisa berpartisipasi secara 

langsung karena untuk mampu memahami sebuah hukum, tidak bisa hanya 

membaca undang-undang saja, tetapi juga harus turun dan mengamati langsung 

fakta apa yang terjadi di lapangan. 

 

 

 

 

 

14Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 20.  
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2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, lokasi penelitian yang terletak 

di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes), dengan alasan bahwa 

pemilihan lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk 

memperoleh data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda 

dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, dalam 

penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum 

dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang 

menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem 

norma itu bekerja di dalam masyarakat. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu dari para pihak 

yang telah ditentukan sebagai narasumber seperti Anggota Kepolisian di 

Polrestabes Makassar. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara bebas 

terpimpin (interview guide) yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan-

pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman dan masih dimungkinkan adanya 

variasi-variasi pertanyaan disesuaikan dengan situasi ketika wawancara 

berlangsung. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data 

primer yang diperoleh dari dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, 

jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dan berbagai 

perpustakaan. Data sekunder memiliki beberapa sifat yaitu: 

a. Data sekunder yang bersifat primer, yaitu data sekunder yang 

diutamakan seperti Undang-undang, Peraturan Menteri. 

b. Data sekunder yang bersifat sekunder, seperti literasi berupa skripsi, 

jurnal, dan buku elektronik 

c. Data sekunder yang bersifat tersier, yaitu data yang berupa tambahan 

atau pelengkap seperti website. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena 

yang dilakukan secara sistematis. 1  Metode observasi yaitu data yang 

dibutuhkan, diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung terhadap 

fenomena-fenomena yang relevan dengan fokus penelitian. Penekanan 

observasi lebih pada upaya mengungkap makna-makna yang terkandung dari 

berbagai aktivitas terarah tujuan dan hasil observasi tersebut dimasukkan dan 

dicatat dalam buku catatan dan selanjutnya dilakukan pemilihan sesuai 

kategori yang ada dalam fokus penelitian. Observasi adalah sebuah prosedur 

pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati 

dan mencatat perilaku dan pembicraan subyek penelitian dengan 

menggunakan pedoman observasi.1 

2. Wawancara 



 

 
 

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data melalui 

komunikasi, yakni proses tanya jawab antara pengumpul data (pewawancara) 

dengan sumber data (Narasumber). 15  Wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh 

pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau 

direkam. Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang dipeoleh sebelumnya. Teknik wawancara 

yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara yang 

mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan 

informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama.1 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa catatan atau 

dokumen yang tersedia serta yang akan membantu dalam penyusunan hasil 

akhir penelitian. Dokumentasi menujukkan suatu fakta yang telah 

berlangsung agar memperjelas dari mana informasi didapat, peneliti dapat 

mengabadikan dalam pegambilan gambar di sekitar obyek penelitian yang 

akan dideskripsikan pembahasan bentuk dokumen tertulis, gambar maupun 

elektronik, dan foto data yang relevan dengan penelitian. 

 

 

 

 

15Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (ED.I; Jakarta: Granit, 2004), h. 

34  



 

 
 

E. Instrumen Penelitian 

1. Peneliti 

Peneliti disini berfungi atau berperan sebagai orang yang mencari 

serta menggali seluruh informasi-informasi yang berkaitan dengan 

perlindungan konsumen bagi pengguna kartu elektronik. 

2. Pedoman wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data, 

bentuk wawancara yang digunakan dalam memberikan pertanyaan kepada 

informan yakni sesuai fakta ataupun pendapat dan bisa pula berupa 

pertanyaan ataupun pernyataan.1 

3. Pedoman observasi 

Pedoman dengan melakukan penelitian dimasyarakat yang berkaitan 

dengan judul penelitian, dan kemudian mengumpulkan beberapa informan 

yang bisa memberikan penjelasan dalam hal tersebut sebagai alat dan 

menanyakan beberapa hal terkait judul penelitian tersebut.  

4. Kamera 

5. Tap recorder 

6. Alat tulis, buku dan penghapus 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang 

memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan 

pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan 

bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahan 

peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan 

pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. 



 

 
 

Oleh karena itu, tepat kiranya bahwa setelah pengumpulan data, peneliti 

kemudian melakukan pengolahan data.1 Pengolahan data dilakukan melalui 

tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan 

penyusunan/sistematisasi data. 

Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi 

terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas 

dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama. 

2. Teknik Analisis Data 

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil 

pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang 

telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepustakaan). Analisis 

data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti 

menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar 

dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan 

pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah didapatkan sebelumnya, sifat 

analisis yang digunakan yaitu deskriptif. 

Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam 

menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas 

subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. 

Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.  

Pendekatan dalam analisis yang digunakan yaitu kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara 

tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan 

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat 

menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas 



 

 
 

sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data 

atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya 

dengan materi penelitian.  

Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif 

adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau 

bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan 

dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan 

kebanaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data melalui triangulasi sebagai gabungan atau 

kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang 

saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Dalam karya 

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi dan membaginya dalam 4 hal 

yaitu triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti, triangulasi sumber data 

dan triangulasi teori. 

Triangulasi dapat berarti adanya informan-informan yang berbeda 

atau adanya sumber data yang berbeda mengenai sesuatu. Triangulasi 

dilakukan untuk memperkuat data, untuk membuat peneliti yakin terhadap 

kebenaran dan kelengkapan data.16 

 

 

 

 

16Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 168.  
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BAB IV 

ANALISIS PERAN DAN KONTROL KEPOLISIAN TERHADAP 

KESEIMBANGAN HAK PELAKU DAN KORBAN DALAM PENERAPAN 

RESTORATIVE JUSTICE 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Makassar 

Polrestabes Makassar merupakan bagian dari Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang keberadaannya sebagaimana dituangkan dalam 

pasal 30 ayat 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Salah 

satu instansi kepolisian Kota Makassar yakni Polrestabes Makassar, 

merupakan pusat pengamanan bagi masyarakat kota Makassar yang terletak 

di jantung kota Makassar yang berpusat di Jl. Ahmad Yani No.9 Makassar, 

banyaknya aktifitas berlangsung di instansi tersebut, tentunya hanya pihak-

pihak tekait antara masyarakat dengan pihak kepolisian.  

Polrestabes yang dulunya dikenal dengan sebutan Kepolisian 

Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) telah mengalami perubahan pesat, 

dahulunya Polrestabes masih berstatus sebagai resor Kepolisian Polwiltabes. 

Pada tanggal 19 Februari 2010 telah ditetapkan sebagai Resor Kepolisian 

Polrestabes, perubahan tersebut sebagai konsekuensi logis reformasi 

struktural polri untuk meningkatkan kinerja agar lebih efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabels. 

Adapun alasan perubahan Polwiltabes menjadi Polrestabes adalah 

untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas polri dari segi operasional. 

Terkhusus pada kota Makassar agar efektif operasional pelaksanaan 

penegakan hukum di Kota Makassar maka digabunglah Polres Makassar 



 

 
 

timur dan Makassar barat dengan maksud sebagai penanganan terpusat 

penegakan hukum di Kota Makassar tepatnya di Polrestabes Makassar. 

Berikut ini tugas Polrestabes Makassar secara umum sebagai instansi 

penegak hukum yang cukup besar di Kota Makassar:  

1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat  

2) Menegakkan hukum 

3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Instansi Polrestabes Makassar berupaya mewujudkan kepolisian 

yang terampil, cepat, tangguh dan terpercaya, mengayomi masyarakat dalam 

setiap masalah yang dihadapi serta melindungi masyarakat. Aktivitas 

keseharian yang terdapat di Polrestabes Makassar, yakni kebutuhan 

masyarakat yang belum terpenuhi, baik di dalam instansi maupun di luar 

instansi, di dalam instansi seperti pelayanan kepribadian masyarakat, 

contohnya pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). 

Di luar instansi masyarakat menilai kepolisian belum maksimalkan 

menangani kemacetan di ruas-ruas jalan pengendara yang padat, 

pemberantasan narkoba, dan penangkapan begal, serta informasi yang sangat 

minim terhadap masyarakat. Memberikan pelayanan, informasi yang akurat, 

perlindungan yang nyata dan pengayoman merupakan penugasan terhadap 

kepolisian, didalam kepolisian Polrestabes Makassar mempunyai subtansi 

atau bagian dalam menangani setiap penugasan, seperti paminal, pelayanan 

penyuratan atau kasium, pengamanan obvit/provit seperti provost, serta 

humas pemberi informasi terkait perkembangan Polrestabes tersebut. 

 

 



 

 
 

2. Visi dan Misi Polrestabes Makassar 

a. Visi Polrestabes Makassar 

1. Terwujudnya polisi yang semakin profesional, modern, dan terpercaya 

guna mendukung terciptanya kota Makassar, yang berdaulat, mandiri 

dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.  

b. Misi Polrestabes Makassar 

1. Berupaya melanjutkan reformasi internal kepolisian. 

2. Mewujudkan organisasi dan postur polisi yang ideal dengan didukung 

sarana dan prasarana kepolisian modern 

3. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia, polisi 

yang profesional dan kompeten yang menjunjung etika dan HAM 

4.  Peningkatan kesejahteraan anggota polisi. 

5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan terhadap 

publik. 

6. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini 

berlandaskan prinsip kepolisian proaktif dan kepolisian yang 

berorientasi pada penyeleksian akar masalah. 

7. Meningkatkan harkamtibmas dengan mengikut sertakan publik 

melalui sinergitas polisional. 

8. Mewujudkan penegak hukum yang profesional dan berkeadilan. 

3. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Polrestabes Makassar didasari dengan Perkap 

Kapolri Nomor : 23 Tahun 2011 Tanggal 30 September 2012, Tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan 

Kepolisian Sektor. Kondisi Organisasi Polrestabes Makassar terdiri dari: 

Mapolres 1, Polsek 12, Polsubsektor 1 dengan kekuatan personil polri 



 

 
 

saat ini terdiri dari polri 2.106 personel dan PNS 63 orang total Polri dan 

PNS yaitu 2.169 orang personel. Dalam pelaksanaan tugasnya 

Kapolrestabes Makassar dibantu oleh beberapa unsur, baik unsur 

pelaksana Staf maupun pelaksana utama. 

a. Unsur Pimpinan 

1) Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) 

2) Wakil Kepala Resor Kota Besar (Wakapolrestabes) 

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan 

1) Bagian Operasi (Bag Ops) 

2) Bagian Perencanaan (Bagren) 

3) Bagian Sumber daya (Bag Sumda) 

4) Seksi Pengawas (Siwas) 

5) Seksi Propam (Sipropam) 

6) Seksi Keuangan (Sikeu) 

7) Seksi Umum (Sium) 

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok 

1) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) 

2) Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam) 

3) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) 

4) Satuan Reserse Narkoba (SatRes Narkoba) 

5) Satuan Binamitra Masyarakat (Sat Binmas) 

6) Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara) 

7) Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) 

8) Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) 

d. Unsur Pendukung 

Seksi Informasi dan Teknologi Kepolisian (Sitipol) 



 

 
 

e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan  

Kepolisian Sektor (Polsek) dan Pos Kepolisian (Pospol) 

B. Peran Kepolisian Dalam Menyeimbangkan Hak Pelaku Dan Korban 

Dalam Penerapan Restorative Justice  

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) 

dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia 

sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas 

sebagai penyidik. Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang 

memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar 

atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Di dalam negara hukum, kehidupan 

hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping 

faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum.  

Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga 

sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi 

Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia menetapkan bahwa : 

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis 

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan 

nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta 

terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta 

mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, 

dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk 

gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.” 



 

 
 

Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap 

tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah 

pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan 

pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau 

perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Pembaharuan Undang-undang 

Kepolisian Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk 

lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan 

meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang 

menjunjung tinggi hak asasi manusia1  , harus bebas dari pengaruh kekuasaan 

pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh 

kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak 

Aiptu Ismail, S.Sos., selaku Penyidik pembantu di Polrestabes Makassar: 

Restorative Justice muncul dengan banyaknya perkara-perkara yang 
seharusnya bisa selesai tetapi ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian ke 
kejaksaan untuk diselesaikan dipengadilan, yang seharusnya bisa 
diselesaikan diluar peradilan itulah awal munculnya Restorative Justice. 
Peran kepolisian dalam menyeimbangkan hak pelaku dan korban sangat 
penting, masing-masing memiliki haknya, dan sudah menjadi tugas kami 
(kepolisian) untuk menjaga dan menyeimbangkannya. Kami selaku 
kepolisian terus mengontrol dan memperhatikan hak-hak tersebut sesuai 
undang-undang yang berlaku, hak dari pelaku tetap kami jaga apalagi hak 
dari korban, kami memperhatikan itu semua sesuai dengan ketentuan 
yang ada.1 

Keadilan restoratif merupakan pendekatan keadilan yang 

menitikberatkan pada rehabilitasi pelaku melalui rekonsiliasi dengan korban dan 

masyarakat. Peran polisi dalam penerapan restorative justice sangat penting dalam 

menyeimbangkan hak dan kewajiban pelaku dan korban. Berikut beberapa peran 

polisi dalam menerapkan keadilan restoratif: 



 

 
 

a. Penanganan kasus: Kepolisian bertanggung jawab dalam menangani kasus-

kasus yang melibatkan pelaku dan korban. Mereka melakukan investigasi 

untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk memahami 

kasus secara menyeluruh. 

b. Mediasi: Kepolisian dapat berperan sebagai mediator antara pelaku dan korban. 

Mereka membantu memfasilitasi dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak 

untuk mencapai kesepakatan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat. 

c. Pendampingan: Kepolisian dapat memberikan pendampingan kepada pelaku 

dan korban selama proses Restorative Justice. Mereka memberikan dukungan 

dan bimbingan kepada kedua belah pihak untuk memastikan bahwa hak-hak 

mereka dihormati dan kepentingan mereka dipertimbangkan. 

d. Memperbaiki hubungan sosial: Keadilan restoratif bertujuan untuk 

memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Polisi dapat 

berperan dalam memfasilitasi proses ini dengan mempertemukan korban dan 

pelaku untuk mendiskusikan kerugian yang ditimbulkan dan cara 

memperbaikinya. 

e. Penegakan hukum: Meskipun Restorative Justice bertujuan untuk mencapai 

rekonsiliasi antara pelaku dan korban, kepolisian tetap bertanggung jawab 

untuk menegakkan hukum. Jika pelaku tidak memenuhi komitmen mereka 

dalam proses Restorative Justice, kepolisian dapat mengambil tindakan hukum 

yang sesuai. 

f. Memberikan rasa keadilan: Keadilan restoratif dapat memberikan rasa keadilan 

kepada korban dan masyarakat. Polisi dapat membantu memastikan bahwa 

prosesnya adil dan kebutuhan korban diperhitungkan. 

 



 

 
 

Dengan peran mereka dalam penerapan Restorative Justice, kepolisian 

berusaha untuk mencapai keadilan yang seimbang antara pelaku dan korban. 

Meskipun dalam melaksanakan suatu kegiatan maupun pekerjaan tentu saja sering 

ada yang menjadi kendala atau penghambat, 1  akan tetapi pihak Kepolisian 

memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak dihormati dan memfasilitasi proses 

rekonsiliasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Selain beberapa 

peran penting yang telah dibahas di atas, berikut ini juga termasuk peran 

kepolisian dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban pelaku dan korban tindak 

pidana:   

1. Memperhatikan kepentingan korban: Kepolisian memperhatikan 

kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara. Mereka 

melibatkan korban, keluarga korban, dan tokoh masyarakat dalam proses 

restorative justice. 

2. Memperhatikan pemulihan pelaku: Selain memperhatikan korban, 

kepolisian juga memperhatikan pemulihan pelaku. Mereka melibatkan 

keluarga pelaku dan tokoh agama dalam proses restorative justice. 

3. Mengupayakan keadilan dan keseimbangan: Kepolisian berusaha 

mencapai keadilan dan keseimbangan antara hak pelaku dan korban dalam 

penyelesaian perkara. Mereka menggunakan pendekatan keadilan dalam 

menerapkan restorative justice. 

4. Mengupayakan penyelesaian perkara yang adil: Kepolisian berperan dalam 

memastikan bahwa penyelesaian perkara menggunakan mekanisme 

restorative justice yang adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. 

Dengan peran ini, kepolisian berkontribusi dalam menciptakan 

penyelesaian perkara yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku 

melalui penerapan Restorative Justice. Keadilan dalam restorative justice 



 

 
 

mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau 

akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pelaku dalam hal ini diberikan 

kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, semua itu dalam 

rangka memelihara masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil. 

Restorative Justice lebih pada penyelesaian masalah antara para pihak 

dalam hubungan sosial daripada menghadapkan pelaku dengan aparat pemerintah, 

integrasi pelaku disatu sisi dan korban disisi lain sebagai satu kesatuan untuk 

mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Secara 

ketatanegaraan restorative justice menemukan dasar pijakannya dalam falsafah 

sila keempat pancasila. Dasar pijakan tersebut jika diimplementasikan dalam pola 

penyelesaian perkara pidana mengandung prinsip kesempatan untuk berdamai dan 

saling menyepakati perbaikan. Tujuannya adalah untuk menangani kejahatan 

sebagai konflik yang harus diselesaikan antara orang yang terkena dampak 

langsung bukan sebagai konflik antara negara dan terdakwa. 

Penerapan prinsip restorative justice dalam konsep penegakan hukum 

pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada dasarnya adalah 

dikonstruksi untuk mengawal proses restorative justice antarpihak. Proses 

penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam 

penerapan restorative justice adalah melakukan: 

1. Mengonstruksi perkara pidana yang terjadi, sehingga jelas duduk 

perkaranya, serta peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut. 

2. Menentukan siapa pelaku atau tersangka dalam perkara tersebut, 

bagaimana perbuatan yang dilakukan serta hubungannya dengan kerugian 

dan kerusakan yang ditimbulkan. 



 

 
 

3. Merumuskan secara proporsional kerugian dan kerusakan yang 

ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka 

dalam peristiwa pidana tersebut. 

4. Merumuskan siapa yang menjadi korban, berapa kerugian yang menjadi 

haknya, serta berapa nilai ganti rugi yang harus diberikan untuk 

mengembalikan kerugian dan kerusakannya. 

5. Menghitung kerusakan dan kerugian masyarakat yang timbulkan oleh 

perbuatan pelaku, bagaimana hubungan sebab akibat antara perbuatan 

pelaku dengan kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan dalam 

masyarakat. 

6. Mengidentifikasi anggota masyarakat yang berkompeten untuk dilibatkan 

dalam proses mediasi dengan korban dan pelaku.  

7. Menyiapkan forum mediasi dan konferensi antarpihak. 

8. Menjadi mediator dalam proses mediasi atau konferensi antara korban, 

pelaku, dan masyarakat, memberikan kriteria mengenai posisi kasusnya, 

dan menawarkan solusi-solusi dalam penyelesaiannya. 

9. Menyiapkan segala administrasi yang terkait dengan penyelesaian masalah 

antarpihak. 

10. Menyiapkan langkah-langkah strategis mengenai penyelesaian masalah, 

hingga ketahap eksekusi. 

Penerapan prinsip restorative justice dalam konsep penegakan hukum 

pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada dasarnya harus melalui 

tahapan-tahapan dalam criminal justice system sehingga konsep penyelesaian 

perkara dengan menggunakan pendekatan restorative justice ini dapat berjalan 

secara ilmiah, dan memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada semua 

pihak. Polri perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan 



 

 
 

mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan 

pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan. 

Penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif  itu 

sendiri harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil dan 

formil, serta persyaratan khusus. Persyaratan materiil yang harus terpenuhi dalam 

penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif  ini antara lain:17 

a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; 

b. Tidak berdampak konflik sosial; 

c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa; 

d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme; 

e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan 

f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, 

tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. 

Persyaratan formil yang harus terpenuhi yaitu perdamaian dari kedua 

belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, perdamaian ini dibuktikan 

dengan adanya korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana 

narkoba. Pemenuhan hak ini dapat berupa mengembalikan barang, mengganti 

kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan 

mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. 

Apabila persyaratan materiil dan formil tersebut sudah dapat terpenuhi, 

maka dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan, tentunya 

penghentian penyelidikan atau penyidikan tersebut dilakukan melalui mekanisme 

gelar perkara khusus, alasan penghentian penyelidikan dan penyidikan adalah 

 

17Pasal 5, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang 

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. 



 

 
 

demi hukum. Proses mediasi dalam konferensi antara korban, pelaku dan 

masyarakat yang dimediasi oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

tetap menjadi pilihan para pihak hingga mencapai kesepakatan, tetapi kesepakatan 

tersebut tetap harus dimintakan putusan pada hakim pengadilan negeri untuk 

memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara tersebut. 

Paling penting dalam proses tersebut adalah konsep “forgive but not 

forget” (memaafkan, tetapi tidak melupakan). Pendekatan ini dalam penerapan 

prinsip restorative justice pada proses peradilan pidana harus konkret bahwa 

meskipun disepakati semua pihak untuk berdamai dan menyelesaikan perkaranya 

secara damai dalam suatu kesepakatan bersama, tetapi nilai dan norma perbuatan 

melawan hukum tetap harus divonis oleh hakim bahwa perbuatan tersebut adalah 

perbuatan bersalah, yang dilarang oleh semua norma yang berlaku, sehingga 

diputuskan bersalah. Terkait dengan sanksi pidana yang diberikan, dapat 

disesuaikan dengan kesepakatan bersama apakah penjara selama satu hari, denda, 

dan hukuman tindakan lain yang sifatnya adil bagi semua pihak. 

C. Kontrol Kepolisian Mematuhi Prosedur Yang Berlaku Dalam 

Memperhatikan Hak-Hak Korban Pada Saat Menyelesaikan Perkara 

Tindak Pidana Ringan 

Penanganan tindak pidana ringan pada prinsipnya tetap berdasar pada 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana {KUHAP} Undang Undang Nomor 

8 Tahun 1981. Perbedaan penanganan tindak pidana ringan dengan tindak pidana 

lainnya dalam tindak pidana ringan dikenal dengan prosedur pemeriksaan cepat. 

Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Prosedur Acara Pemeriksaan 

Tindak Pidana Ringan dalam Bab XVI (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan), 

Bagian Keenam KUHAP pada paragraf 1 yang berjudul Acara Pemeriksaan 

Tindak Pidana Ringan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Tindak Pidana 



 

 
 

Ringan ini tidak hanya pelanggaran tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan 

ringan yang terletak dalam Buku II KUHP yang terdiri dari penganiayaan hewan 

ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan 

ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, penadahan ringan. 

Penanganan mengikuti prosedur acara pemeriksaan tindak pidana ringan 

terdapat beberapa ketentuan khusus, yaitu: a. Yang berfungsi sebagai penuntut 

adalah penyidik atas kuasa penuntut umum, dimana pengertian ”atas kuasa” ini 

adalah ”demi hukum”. b. Tidak dibuat surat dakwaan, karena yang menjadi dasar 

pemeriksaan adalah catatan dan berkas yang dikirimkan oleh penyidik ke 

pengadilan. c. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali apabila hakim 

menganggap perlu. 

Saat ini kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di Kota Makassar 

masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak (DPPA) Kota Makassar mencacat angka kasus korban kekerasan terhadap 

perempuan dan anak per tanggal 17 Juli 2023 sebanyak 296 kasus. Berdasarkan 

data terbaru ada 328 kasus kekerasan perempuan dan anak, 80% dari jumlah itu 

didominasi kasus anak, angka tersebut meningkat dari tahun 2022 yang ditangani 

Polrestabes Makassar dengan jumlah kasus untuk perlindungan anak sebanyak 

232 kasus, selesai hanya 120 kasus. Kemudian kasus kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT) sebanyak 161 kasus dan yang selesai 132 kasus. 

Pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di 

Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pria berinisial A (24) menjadi pelaku 

kasus KDRT pada minggu 14 mei 2023, pelaku bekerja sebagai buruh harian. 



 

 
 

Kejadian tersebut bermula saat pelaku dalam keadaan pengaruh minuman 

keras hampir menginjak makanan milik istri sehingga terjadi pertengkaran dan 

adu mulut antara keduanya, kemudian saat bertengkar pelaku (suami) memukul 

wajah dan telinga korban (istri), akibatnya korban mengalami luka dibagian 

wajahnya. Saat kejadian tersebut, mertua korban berusaha memisahkan dan 

membantu dengan cara memukul balik pelaku yang mengakibatkan wajah pelaku 

terluka dan berdarah, korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib 

dan kepolisian langsung bergerak dan menyambangi lokasi kejadian.  

Kasus tersebut kembali diselesaikan melalui keadilan Restoratif atau 

Restorative Justice karena pelapor sepakat berdamai dan mencabut kembali 

laporannya ke polisi dengan catatan pelaku tidak lagi menyentuh minuman keras 

dan berkata kasar. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak 

Aiptu Ismail, S.Sos., selaku Penyidik pembantu di Polrestabes Makassar: 

Sebelum dilakukan Restorative Justice oleh Kepolisian, dihadirkan 
terlebih dahulu pelaku  dan korban, juga keluarga pelapor dan terlapor 
serta masyarakat setempat bersama dengan penyidik, jika terjadi 
kesepakatan maka dibuatlah berita acara mediasi, masing-masing 
bertandatangan diberita acara tersebut. Dengan adanya penyelesaian ini 
kemudian bisa dilakukan pencabutan laporan, jika ada penahanan maka 
ditangguhkan penahanannya.  
Setelah dilakukan Restorative Justice kepolisian tetap melakukan 
pengawasan terhadap pelaku dan korban. Pihak terlapor atau tersangka 
tetap diberikan pengawasan atau pemantauan oleh penyidik, tersangka 
diberi arahan untuk melakukan wajib lapor setiap hari senin dan kamis 
setiap minggunya sebagai bentuk pemantauan atau pengawasan dari 
pihak kepolisian (penyidik) untuk efektifnya dilihat dari perkembangan 
saat tersangka melakukan wajib lapor karena dari hasil tersebut tersangka 
atau terlapor diberikan arahan-arahan. Kepolisian juga melakukan 
pemantauan-pemantauan dari pihak pemerintah setempat, perkembangan 
pelaku tidak hanya dilihat dari hasil wajib lapor saja tetapi juga tetap ada 
pengawasan langsung dari pihak kepolisian itu sendiri dan orang-orang 
sekitar/pemerintah setempat. 
Cara pengawasan kepolisian agar tidak terjadi kriminal baru atau 
kejahatan yang baru diakibatkan timbulnya dendam maupun yang 



 

 
 

lainnya baik dari pihak pelaku maupun korban, didalam kesepakatan 
yang telah dibuat (berita acara) kami tuangkan pernyataan masing-
masing pihak dan apabila dikemudian hari terjadi dendam atau 
pembalasan dari kedua bela pihak maka akan kami tindak lanjuti dengan 
perkara baru namun perkara tersebut tetap kami jadikan dasar.1 

Dalam praktik beracara pidana dikenal tindak pidana ringan, istilah: 

Tipiring. Istilah ini merupakan singkatan dari istilah yang terdapat dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana, BAB XVI Pemeriksaan Di Sidang 

Pengadilan, Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara 

Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Masyarakat umum mengenal istilah Tipiring 

sebagai tindak-tindak pidana yang dari namanya yang menggunakan kata ”ringan” 

sudah langsung diketahui merupakan tindak-tindak pidana yang bersifat ringan. 

Dalam KUHAP, pengaturan keseluruhan proses beracara pidana pada pokoknya 

terdiri dari 4 (empat) tahap sebagai berikut: 1. Penyidikan; 2. Penuntutan; 3. 

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan; dan 4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan. 

Perbedaan jenis-jenis delik dengan melihat pada sistematika KUH Pidana, tampak 

bahwa pembentuk KUH Pidana sendiri telah mengadakan pembedaan jenis-jenis 

delik, yaitu antara tindak pidana (delik) kejahatan dengan tindak pidana (delik) 

pelanggaran.  

Selain pembedaan antara kejahatan dengan pelanggaran ini, terdapat pula 

satu kelompok tindak pidana (delik) yang ditempatkan pengaturannya dalam 

Buku II KUH Pidana, tetapi memiliki ciri khusus, yaitu bersifat ringan. 

Kejahatan-kejahatan ini dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (lichte misdrijven). 

Selain itu dalam doktrin atau pendapat ahli hukum dikenal pula aneka pembedaan 

yang lain.  

Penyelesaian pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut tentu tidak 

semuanya bisa diselesaikan secara damai melainkan pelanggaran hukum tersebut 

diselesaikan di rana pengadilan. Berbagai permasalahan di lingkungan masyarakat 

yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diselesaikan di pengadilan, 



 

 
 

dimana pengadilan diberi hak oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara 

tersebut.1 

Hakikat Tindak Pidana Ringan di bawah berlakunya Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana), dibedakan antara tiga macam acara pemeriksaan, yaitu : 1. 

Acara Pemeriksaan Biasa; 2. Acara Pemeriksaan Singkat; dan 3. Acara 

Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari: a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana 

Ringan; dan b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan 

Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, dikatakan 

bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah 

perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan 

dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali 

yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini. KUHAP hanya melanjutkan 

pembagian perkara/pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini 

tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan 

ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran 

lalu lintas jalan. Hal ini dapat dimengerti karena Tindak Pidana Ringan pada 

umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUH Pidana 

ditempatkan pada Buku III. Dengan kata lain, hakikat Tindak Pidana Ringan 

adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. 

Tahap awal dari penanganan tindak pidana ringan yaitu pengaduan. 

Hakikat pengaduan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat 

diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. Hal yang menarik dari Tindak 

Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan 

ringan yang letaknya dalam Buku II KUH Pidana tentang kejahatan. Penghinaan 

ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang 



 

 
 

dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (lichte misdrijven) terdapat dalam Buku II 

KUH Pidana. Dilihat dari sistematika KUH Pidana tindak pidana hanya terdiri 

dari kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen) saja. Tetapi dengan 

mempelajari pasal-pasal dalam KUH Pidana ternyata dalam Buku II tentang 

kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan 

sebagai kejahatan-kejahatan ringan (lichte misdrijven). 

Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab 

tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUH 

Pidana. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut:  

Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUH Pidana) Pada Pasal 

302 ayat (1) ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 

bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- karena melakukan 

penganiayaan ringan terhadap hewan: 1) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau 

secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau 

merugikan kesehatannya; 2) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan 

melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak 

memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya 

atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau 

kepada hewan yang wajib dipeliharanya.  

Penghinaan ringan (Pasal 315 KUH Pidana). Menurut Pasal 315 KUH 

Pidana, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau 

pencemaran tertulis. Tindak pidana ringan berkaitan dengan pencemaran yang 

dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, 

maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat 

yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan 



 

 
 

dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

Unsur utama dari pencemaran dalam Pasal 310 KUHPidana adalah 

bahwa pelaku itu ”menuduhkan sesuatu hal”. Dalam Pasal 310 ayat (1) ditentukan 

bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 

dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui 

umum, diancam karena pencemaran. Jadi, penghinaan ringan dilakukan dengan 

misalnya menggunakan kata-kata kasar yang ditujukan kepada orang lain, seperti 

memaki-maki orang tersebut.  

Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHPidana) Dalam Pasal 352 

ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan 356, 

maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 

menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan 

ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling 

banyak empat ribu lima ratus rupiah. Yang membedakan penganiayaan ringan 

dengan penganiayaan adalah bahwa dalam penganiayaan ringan terhadap korban 

tidak timbul penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 

pencarian.  

Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana) Dalam Pasal 364 KUHPidana 

ditentukan perbuatan yang diterapkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, 

begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak 

dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tetutup yang ada rumahnya, jika 

harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam 

karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana 

denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.  



 

 
 

Penggelapan ringan (Pasal 373) Menurut Pasal 373 KUHPidana, 

perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan 

ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai 

penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana 

denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. 

Penipuan ringan (Pasal 379 KUHPidana) Menurut Pasal 379 

KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang 

diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu 

tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan 

dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak 

dua ratus lima puluh rupiah.  

Perusakan ringan (Pasal 407 ayat (1) KUHPidana) Dalam Pasal 407 ayat 

(1) KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam 

Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah 

diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak 

dua ratus lima puluh rupiah. Pasal ini menunjuk pada pasal 406 KUHPidana yang 

rumusannya mengancam pidana terhadap perbuatan merusakkan barang orang 

lain. Pasal 407 KUHPidana tidak menyebut nama dari tindak pidana, tetapi 

dengan melihat pada adanya rumusan ”harga kerugian tidak lebih dari dua ratus 

lima puluh rupiah”, yang juga terdapat pada Pasal 364, 373 dan 379, maka dapat 

dipahami bahwa Pasal 407 ayat (1) KUHPidana dimaksudkan sebagai perusakan 

ringan.  

Praktek tindak pidana ringan berupa Penadahan ringan (Pasal 482) Pada 

Pasal 482 KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan 

dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling 

lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan 



 

 
 

dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan 

dalam Pasal 364, 373 dan 379. 

D. Pandangan Hukum Pidana Islam Terkait Keseimbangan Hak Pelaku 

dan Korban 

Dalam  hubungan  antara  pelaku  dan  korban,  ketimpangan  pemahaman  

terjadi  di  tengah-tengah masyarakat. Sepertinya banyak pihak lebih menikmati 

kajian dari sisi pelaku ketimbang sisi korban, akibatnya orang lebih memiliki 

pengetahuan pelaku harus dihukum berikut dengan hak yang melekat padanya 

daripada pengetahuan korban harus dilindungi. “Dalam hubungannya  dengan 

perbuatan pidana, korban harus dilindungi, baik dari kekuasaan pribadi tertentu 

maupun penguasa yang bertindak sewenang-wenang”.1 

Korban merupakan pihak yang paling dirugikan dari perbuatan pidana  

yang telah dilakukan pelaku, seharusnya pemahaman terhadap korban juga  

seimbang dengan pemahaman terhadap pelaku, sehingga keadilan dapat terwujud  

sebagaimana mestinya. Tidak boleh hanya karena ketidaktahuan atau  

ketidakpahaman justru berakibat keadilan menjadi barang yang cukup langka bagi 

korban. Islam tidak hanya mengajarkan keadilan, tetapi juga memberikan contoh  

langsung tentang penerapan keadilan, sekalipun terhadap para pihak yang  

membencinya. Perlakuan keadilan harus dilakukan dengan seadil-adilnya, tidak  

ada rasa keadilan yang timpang dalam penerapannya, termasuk juga terhadap  

pelaku dan korban. Dalam banyak kajian dari pemikir orientalis yang 

bersembunyi dibalik propaganda penelitian yang kurang objektif, “pengarang-

pengarang orientalis mulai menulis buku-buku dengan gambaran yang salah 



 

 
 

terhadap Islam,” 18  Islam digambarkan seolah-olah kejam dan anti terhadap 

keadilan.  

Pemikiran tersebut misalnya diilhami dengan hukum potong tangan, 

dirajam, qishâsh dan lain sebagainya, gambaran seperti itu tanpa memahami 

kandungannya secara utuh justru dapat diduga sebagai upaya untuk menyudutkan 

Islam yang seolah-olah tidak manusiawi, anti terhadap ketertiban dan tidak  

mendukung  penegakan  hak  asasi  manusia.  Padahal  islam  merupakan  agama  

yang rahmatan lil ’alamin, “Islam adalah agama rahmah, kasih sayang terhadap 

sesama manusia dan alam semesta serta kontra terhadap kekerasan dan  

agresivitas terhadap sesama manusia dan alam semesta”, dalam perspektif Islam, 

kekerasan, kekacauan dan ketidakadilan merupakan perbuatan yang dilarang.  

Islam menuntun agar manusia menghargai manusia lainnya, saling  

berkasih sayang dan menghindari segala perbuatan yang dapat menimbulkan 

jurang kehancuran. Kasih dan sayang yang diajarkan dalam Islam bertujuan untuk 

menyebar kebaikan kepada manusia secara keseluruhan agar tidak terjadi 

kekerasan apalagi pembunuhan. “Tidak ada agama di dunia ini yang menganggap 

hidup manusia sedemikian kudusnya, sehingga membunuh satu orang telah 

dianggap membunuh semua orang, dan siapapun yang menyelamatkan hidup 

seseorang seolah-olah telah menyelamatkan hidup umat manusia.”  

Berkaitan  dengan  pelaku  dan  korban,  Islam  mengajarkan  untuk  tetap  

berbuat  adil. Korban karena mengalami penderitaan akibat perbuatan jahat yang 

telah dilakukan pelaku harus diberikan keadilan, bahkan pelaku yang telah 

melakukan perbuatan jahat dan karena perbuatannya diberikan hukuman juga 

harus diberikan keadilan. Perlakuan tidak adil merupakan suatu kezhaliman yang 

 

18Noer Huda Noor, “Orientasi dan Tokoh Islam yang Terkontaminasi dengan Pemikiran 

Orientalis dalam Penafsiran Al-Qur’an, Al-Daulah, Volume 1 Nomor 2 2013, h. 77.  



 

 
 

tidak dibenarkan dalam Islam. “Keadilan dimaknai, “memberikan kepada masing 

masing apa yang menjadi haknya”, keadilan tidak boleh ditinggalkan hanya  

karena dorongan hawa nafsu dan keadilan tidak boleh ditinggalkan hanya karena 

kebencian terhadap seseorang. Jika karena dorongan hawa nafsu dan  kebencian  

lalu  keadilan  ditinggalkan, sejatinya tindakan tersebut adalah tindakan yang 

zalim dan tidak bertaqwa”1 Dalam  hukum  Islam,  korban  disebut  sebagai al-

majniy‘alaih, yaitu pihak yang menderita. 

Penderitaan korban bersumber dari perbuatan jahat yang telah dilakukan 

pelaku, penderitaan tersebut dapat berbentuk penderitaan fisik, penderitaan   

psikis maupun penderitaan secara ekonomi, sosial dan politik. Hukum Islam  tidak  

pernah meninggalkan korban begitu saja agar terlantar dalam penderitaan yang 

berkepanjangan. Dalam rangka perlindungan terhadap korban, hukum islam  

mengatur beberapa bentuk perbuatan pidana (jarimah) yang meliputi: jarimah  

hudud, jarimah qishâsh dan jarimah ta'zir. Jarimah qishâs merupakan hukum 

pidana yang terkait dengan tubuh manusia, jenis hukumannya pilihan antara  

melaksanakan  hak  Allah  atau melaksanakan  hak  korban  atau  ahli  warisnya. 

Jika korban atau ahli warisnya memilih jenis hukuman yang telah 

ditentukan oleh Allah, kepada pelaku diterapkan jenis hukuman yang sama  

seperti apa yang telah dilakukannya kepada korban, namun jika korban atau ahli 

warisnya menggugurkan hak Allah, kepada pelaku harus diberi maaf oleh korban 

atau ahli warisnya dan pelaku berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian 

kepada korban atau ahli warisnya. “Dalam qishâsh, ada kandungan makna upaya  

pemeliharaan atas kehidupan dan pemenuhan akan rasa aman dalam masyarakat 

yang menjadi kemaslahatan seluruh manusia”. 1  Pergeseran hukuman qishâsh 

kepada diyat menunjukkan hukum Islam tidak hanya sekedar melaksanakan  

hukuman kepada pelaku, namun juga memberikan kesempatan agar pelaku dapat 



 

 
 

bertobat dari segala perbuatan jahat yang telah dilakukanya sekaligus memberikan 

keadilan kepada korban.  

Pelaksanaan jarimah qishâsh yang memungkinkan terjadinya pilihan 

hukum secara merdeka dan berkeadilan oleh korban atau ahli warisnya dalam  

hukum pidana Indonesia dikenal dengan keadilan restoratif, dimana  penyelesaian  

perbuatan pidana melibatkan secara langsung pelaku, korban atau ahli warisnya  

untuk sama-sama mencari penyelesaian secara adil dengan penekanan pada 

pemulihan kembali dan bukan pembalasan. Hukum Islam merupakan hukum 

progressif yang telah lebih dahulu menempatkan restorative justice sebagai solusi 

dalam penyelesaian perbuatan pidana yang muncul dalam kehidupan manusia. 

Dalam hukum pidana Islam, baik pelaku maupun korban memiliki hak 

yang harus diimbangi. Prinsip keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban 

harus diperhatikan dalam hukum pidana Islam. Perlindungan korban harus 

berimbang dengan kepentingan pelaku. Korban memiliki hak untuk menuntut 

penegakan keadilan, sedangkan pelaku memiliki hak perlindungan hukum dari 

kesewenang-wenangan. Dalam sistem hukum pidana Islam, perlindungan korban 

tindak pidana selama dan setelah menjalani proses persidangan harus diimbangi 

dengan hak-hak pelaku. Oleh karena itu, dalam hukum pidana Islam, 

keseimbangan hak pelaku dan korban harus diperhatikan dan diimbangi. 

Pandangan hukum pidana Islam terhadap hak pelaku dan korban dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sistem peradilan pidana disebut ideal jika hak dan kewajiban antara pelaku 

dan korban adalah seimbang. 

2. Hukum Islam mengajarkan keadilan dalam banyak hal, termasuk 

perlakuan keadilan yang harus dilakukan dengan seadil-adilnya, termasuk 

juga terhadap pelaku dan korban. 



 

 
 

3. Hukum Islam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. 

4. Dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan, hukum Islam memberikan 

perlindungan terhadap korban dan keluarganya, serta memberikan hak 

kepada mereka untuk meminta qisas atau diyat. 

5. Dalam hukum Islam, pelaku kejahatan juga memiliki hak-hak tertentu, 

seperti hak atas pembelaan diri dan hak atas perlakuan yang adil. 

6. Hukum Islam juga memberikan perlindungan terhadap saksi dalam 

perkara pidana. 

Dalam kesimpulannya, hukum pidana Islam memberikan perlindungan 

terhadap hak pelaku dan korban, serta memberikan perlindungan terhadap saksi 

dalam perkara pidana. Hukum Islam juga menekankan pentingnya keadilan dalam 

perlakuan terhadap pelaku dan korban. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Peran kepolisian dalam menyeimbangkan hak pelaku dan korban dalam 

penerapan Restorative Justice ada 4, yaitu; menangani kasus dengan  

investigasi untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan 

untuk memahami kasus secara menyeluruh, membantu melakukan 

mediasi dengan berperan sebagai mediator antara pelaku dan korban, 

memberikan pendampingan kepada pelaku dan korban selama proses 

Restorative Justice untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati 

dan kepentingan mereka dipertimbangkan, kepolisian tetap bertanggung 

jawab untuk menegakkan hukum.  

2. Kontrol Kepolisian dalam mematuhi prosedur yang berlaku yaitu, tetap 

melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap pelaku dan korban. 

Tersangka diberi arahan untuk melakukan wajib lapor setiap hari senin 

dan kamis setiap minggunya, sebagai bentuk pemantauan atau 

pengawasan dari pihak kepolisian (penyidik) untuk efektifnya dilihat dari 

perkembangan saat tersangka melakukan wajib lapor karena dari hasil 

tersebut tersangka atau terlapor diberikan arahan-arahan. Kepolisian juga 

melakukan pemantauan-pemantauan dari pihak pemerintah setempat, 

perkembangan pelaku tidak hanya dilihat dari hasil wajib lapor saja tetapi 

juga tetap ada pengawasan langsung dari pihak kepolisian itu sendiri dan 

orang-orang sekitar/pemerintah setempat. 

 

 

 



 

 
 

B. Implikasi Penelitian 

1. Pihak kepolisian sebaiknya lebih memperketat dan meningkatkan lagi 

pengawasan atau pemantauan yang dilakukan terhadap pelaku dan 

korban agar keseimbangan hak-hak dari korban dan pelaku tetap setara, 

dan kepolisian juga tetap harus melakukan pengawasan kepada kedua 

bela pihak agar tidak terjadinya kejahatan baru yang akan dilakukan baik 

dari pihak korban maupun pelaku dikarenakan timbulnya dendam. 

2. Peneliti berharap Kepolisian terus memberikan perlindungan secara 

khusus kepada pihak korban agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak 

terjadi kembali. 
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