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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian 

dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda 

sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif أ
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ذ
Zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z zet ز
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 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

  Nun N ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah „ Apostrof ء
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 Ya Y Ye ي

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya 

sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

َ...يْ   Fathah dan 

ya 
Ai a dan u 

َ...وْ   Fathah dan 

wau 
Au a dan u 

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya 

berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
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َ..ا s َ...ى.  Fathah dan alif atau 

ya 
Ā a dan garis di atas 

ِ...ى  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

ُ...و  Dammah dan wau Ū u dan garis di atas 

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta‟ marbutah hidup 

Ta‟ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta‟ marbutah mati 

Ta‟ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata 

sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta‟ marbutah itu ditransliterasikan 

dengan “h”. 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda 

syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 

dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun 

dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 
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itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan 

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari 

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

H. Penelitian Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata 

tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata 

lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penelitian kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

I. Huruf Kapital 

   Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

   Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain 

sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.   
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ABSTRAK 

 

Nama  : Irham Munasdar 

Nim  : 10400119062 

Jurusan   : Ilmu Hukum 

Judul Skripsi : Analisis Perspektif Hukuman Mati dalam Undang-Undang Tindak 

Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi 

Dana Bantuan Sosisal) 

 

Penelitian skripsi mengenai Analisis Perspektif Hukuman Mati dalam Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini 

membahas terkait hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan 

dalam keadaan tertentu, adapun Pengaturan mengenai Tindak Pidana Korupsi yang 

dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi hukuman mati diatur dalam Undang 

– Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui perspektif hukuman mati bagi pelaku korupsi di 

masa pandemi covid-19 dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat 

hukuman mati bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19. Metode penelitian 

yang digunakan melalui pendekatan sosio legal-research, selain mengkaji hukum 

secara teoritik dan normatif, juga akan mengkaji hukum dalam pelaksanaanya. 

Kesesuaian antara hukum dan perspektif normatif dan hukum dalam perspektif 

empiris merupakan sebuah tulisan realitas untuk mengefektifkan hukum dalam 

kehidupan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Fakta dari ancaman pidana mati 

yang tercantum dalam UU Tipikor sampai saat ini belum pernah diterapkan terhadap 

koruptor disebabkan karena masih terdapat problematika yuridis dari formulasi 

penjatuhan pidana mati yang masih mempunyai beberapa kelemahan. Implikasi dari 

penilitian ini adalah merumuskan lebih khusus terkait dengan meningkatkan usaha-

usaha dalam arti luas baik melalui pemidanaan maupun non pemidanaan dalam 

mengadili perkara tindak pidana korupsi di masa pandemi melakukan penerapan 

yang adil dalam pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi 

agar tercapai nya penerapan Undang-Undang yang berisikan sanksi pidana mati.  

 

 

 

 

 

 

Kata Kunci : Pidana Mati, Korupsi, Pandemi Covid-19  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tahun 2019 dunia mengalami pandemi global, yakni masifnya persebaran 

virus Covid-19 yang menyerang hampir semua negara di dunia, tidak terkecuali di 

Indonesia. Virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan, jumlah 

kasus dari virus ini banyak muncul di Kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019. 

Penyebaran virus corona sangat cepat, hingga pada Maret 2020 virus corona masuk ke 

Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa 

terdapat 2 pasien positif corona yang diduga tertular dari warga asing, setelah virus 

corona masuk ke Indonesia terjadi peningkatan yang sangat drastis setiap harinya.
1
 

Jakarta merupakan wilayah pertama yang menerapkan PSBB yang disusul 

beberapa wilayah lain. PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2020, adapun beberapa hal yang dilakukan dalam pelaksanaan PSBB adalah sebagai 

berikut:
2
 

1. Peliburan sekolah dan tempat kerja 

2. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau 

3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 

Dalam menangani perkonomian yang menurun, pemerintah membuat 

beberapa program yang bertujuan untuk mengembalikan perkonomian Indonesia 

menjadi normal kembali. Salah satu kebijakan tersebut ialah program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN), program PEN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

                                                           
1
Mela Arnani, “Kasus Pertama Virus Corona di China Dilacak hingga 17 November 2019”, 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/111245765/kasus-pertama-virus-corona-dichina-dilacak-

hingga177 november-2019?page=all, diakses 17 Maret 2021. 
2
 Indonesia, Peraturan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), PP No. 21 Tahun 2020. 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/111245765/kasus-pertama-virus-corona-dichina-dilacak-hingga177
https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/111245765/kasus-pertama-virus-corona-dichina-dilacak-hingga177
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23 Tahun 2020, kebijakan PEN ditujukan untuk membantu meningkatkan daya beli 

masyarakat serta memulihkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan, adapun 

program PEN yang dimaksud adalah : 

1. Menganggarkan belanja penanganan Covid-19 

2. Melakukan perlindungan sosial melalui Bansos kepada masyarakat 

berpenghasilan rendah 

3. Membantu Pemda dan Sektoral KL diantaranya program Padat Karya 

4. Subsidi bunga UMKM 

5. Pembiayaan Korporasi. Terdapat Lembaga Penjaminan diantaranya PT SMI,PT 

PII, LPEI sebagai lembaga Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian 

Keuangan. 

6. Insentif Usaha berupa pajak
3
 

Program PEN dalam juga memiliki beberapa prinsip yang diterapkan dalam 

pelaksanaannya, adapun prinsip-prinsip tersebut, yaitu :
4
 

1. Asas keadilan sosial; 

2. Mendukung pelaku usaha; 

3. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 

4. Tidak menimbulkan moral hazard; 

5. Adanya pembagian biaya dan resiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas 

dan kewenangan masing-masing; dan 

                                                           
3
Direktorat Jendral Kekayaan Negara, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwilsumseljambibabel/baca-

artikel/13298/Melalui-Program-Pemulihan-Ekonomi-Nasional-PEN-MariBersama-sama-Menggerakkan-Roda-

Perekonomian-Untuk-Indonesia-LebihBaik.html.%201%20Oktober%202020, diakses 17 Maret 2021. 
4
Indonesia, Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka 

Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) 

Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, PP No.23 Tahun 2020. LN No. 131 Tahun 2020, TLN No. 

6514. Ps. 3 
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Tujuan dari program dan prinsip diatas ialah melindung dan meningkatkan 

kemampuan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam mengelola 

usahanya. Program ini dimaksudkan agar dapat mengurangi terjadinya pemutusan 

hubungan kerja (PHK) dalam dunia usaha akibat dari Pandemi Covid-19. 

Tindak pidana korupsi yang terjadi dalam sektor pengadaan barang dan jasa 

meningkat pada saat pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2020, sektor pengadaan 

barang dan jasa meningkat sebesar 40%. Hal ini dikarenakan disaat pandemi Covid-

19, dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang meningkat rentan terjadi 

praktik kolusi dan markup harga yang dilakukan oleh pihak yang memiliki jabatan 

dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang berbunyi: 

Dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 

dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 

Korupsi merupakan istilah yang tidak asing terdengar di telinga bangsa 

Indonesia. Untuk memberantas korupsi, Indonesia telah memiliki lembaga khusus 

untuk melakukan penegakan hukum kasus korupsi. Lembaga pemberantasan korupsi 

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). Dasar pemidanaan tindak pidana korupsi adalah 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, yang telah diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana (untuk selanjutnya disingkat UUTPK). 

Pasal 2 ayat (2) UUTPK mengatur mengenai ancaman pidana mati bagi pelaku 

korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu merupakan 
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pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Kriteria untuk pemberatan yaitu 

apabila tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya 

sesuai dengan undang-undang yang berlaku; pada waktu terjadi bencana alam 

nasional; sebagai pengulangan tindak pidana korupsi; atau pada waktu negara dalam 

keadaan krisis ekonomi dan moneter. 

 Dalam pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh KPK, tahun 2018 

merupakan tahun dimana penindakan terbanyak sepanjang sejarah KPK. Data KPK, 

sebelum operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap pejabat Kementerian PUPR 

pada hari Jumat 28 Desember 2018, terdapat 91 perkara korupsi yang melibatkan 

anggota legislatif dan 28 perkara yang melibatkan kepala daerah aktif. Perkara 

tersebut merupakan hasil 30 OTT KPK dan pengembangan perkara (Media 

Indonesia, 2019). Operasi tangkap tangan sepanjang tahun 2019 dilakukan 21 kali di 

14 daerah, dengan tersangka 76 orang (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019). Data 

tersebut menunjukkan penurunan OTT KPK dari 30 perkara pada tahun 2018, ke 21 

perkara pada tahun 2019.  

  Sejalan dengan surah Al-Anfal :27 

ا امَٰنٰتِكُمۡ وَانَۡـتُمۡ  سُوۡلَ وَتَخُوۡنُوٰۡۤ َ وَالرَّ
ٰ

هَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لََ تَخُوۡنُوا اّللّ ـايَُّ تَعۡلمَُوۡنَ يٰٰۤ  

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu 

mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahui." (Q.S. Al-Anfal :27) 

 

Penjelasan ayat menurut musaffir Allah melarang mereka untuk mengkhianati 

Rasulullah dengan meninggalkan suatu kewajiban yang ditetapkan kepada mereka, 

atau mengkhianati suatu amanat yang diberikan kepada mereka, yakni mengetahui 
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bahwa berbuatan itu merupakan perbuatan khianat, sehingga kalian melakukan 

khianat dengan sengaja. 

Banyaknya penindakan merupakan suatu dilema. Satu sisi merupakan kinerja 

positif dari KPK, namun sisi lainnya mengindikasikan korupsi semakin meningkat 

kuantitasnya. Peningkatan kuantitas korupsi merupakan kegagalan dari negara dalam 

menanggulangi tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya terjadi di pusat 

pemerintahan, tetapi telah menyebar ke daerah, bahkan ke wilayah pedesaan. Hasil 

pengamatan Indonesian Corruption Watch (ICW), sejak 2015 hingga semester 1 

tahun 2018 kurang lebih 181 kasus korupsi dana desa dengan kerugian sebesar Rp. 

40,6 miliar. Demikian pula data dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah 

Kementerian Dalam Negeri, sejak tahun 2004 sampai dengan Oktober 2018 terdapat 

434 kepala daerah terkena kasus hukum baik oleh KPK maupun kepolisian dan 

kejaksaan.
5
 

Hal ini tak berbanding lurus dengan angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 

yang stag di angka 37 pada tahun 2016 dan tahun 2017. Namun pertumbuhan IPK 

Indonesia termasuk tertinggi di dunia. Kondisi ini jika dibandingkan dengan negara 

yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi, misalnya Vietnam, Argentina, Brazil, 

Thailand, Nigeria, dan China Indonesia mengalami peningkatan skor sebanyak 17 

poin, Vietnam 10 poin, Argentina 9 poin, Nigeria sebanyak 8 poin, dan China 

sebanyak 6 poin.
6
 

Dalam melakukan penegakan kasus korupsi China telah menerapkan pidana 

mati bagi narapidana korupsi. Penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi di 

                                                           
5
 Media Indonesia. (2019). Resolusi Membunuh Korupsi. Retrieved January 7, 2019, from 

http://mediaindonesia.com/editorials/det ail_editorials/1574-resolusi-membunuhkorupsi 
6
 Kompas. (2018). Ketua KPK: Pertumbuhan Indeksa Persepsi Korupsi Indonesia Tertinggi di Dunia. Retrieved 

January 7, 2019, from https://nasional.kompas.com/read/2018/ 12/04/10400111/ketua-kpkpertumbuhan-indeks-

persepsi-korupsiindonesia-tertinggi-di-dunia 
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China dinilai efektif dalam rangka mengurangi tindak pidana korupsi. Fakta ini dapat 

dijadikan role model bagi Indonesia untuk menanggulangi tindak pidana korupsi.
7
 

Undang-undang korupsi di Indonesia telah menetapkan ancaman pidana mati 

bagi pelaku korupsi, namun belum diimplementasikan. Bahkan sejak tahun 1999 

secara legalitas ancaman pidana mati telah direkomendasikan oleh UUTPK, 

prakteknya sampai sekarang belum ada koruptor yang dijatuhi pidana mati. Oleh 

karena itu dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum tindak pidana 

korupsi di Indonesia, maka kebijakan yang telah dituangkan tersebut didorong untuk 

dilaksanakan.
8
 

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi 

hukuman mati. Maksud "keadaan tertentu" dalam ayat ini ialah suatu keadaan yang 

bisa dijadikan alasan pemberatan pidana terhadap pelaku korupsi apabila korupsi 

dilakukan terhadap dana darurat yang mana dana darurat tersebut seharusnya 

dipergunakan untuk menanggulangi keadaan bahaya, menanggulangi bencana alam 

nasional, menanggulangi kerusuhan sosial yang luas, menanggulangi krisis ekonomi 

dan moneter, serta apabila seseorang melakukan pengulangan tindak pidana korupsi 

maka dapat diberikan pemberatan pidana berupa pidana mati. Indonesia merupakan 

salah satu negara yang menerapkan pidana mati, Dalam hukum positif Indonesia, 

pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP).
9
 

                                                           
7
 Wardani, K.A ; Wahyuningsih, S. . (2017). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(4), 951 – 958. 
8
 Yuhermansyah, E ; Fariza, Z. (2017). Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian 

Teori Zawajir dan Jawabir). Legitimasi, 6(1), 156– 174. 
9
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Straftrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, 

(Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), h. 10 
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Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana 

yang diperuntukan untuk penanggulangan keadaan bahaya khususnya pandemi 

Covid-19 merupakan suatu hukuman yang tepat, karena perbuatan tersebut 

merupakan perbuatan yang tidak manusiawi. Tindak pidana korupsi di Indonesia 

berdasarkan jenis perkara menunjukkan peningkatan sebesar 40% terhadap tindak 

pidana korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa, yang menunjukkan bahwa 

pandemi Covid-19 tidak menghilangkan niat para pelaku tindak pidana korupsi 

dalam melakukan kejahatannya. Ada beberapa kasus korupsi yang terjadi pada masa 

pandemi Covid-19 yaitu: 

1. Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Kasus Korupsi Bansos Kerugian 

negara yang ditaksir Rp 22,8 Miliar. 

2. Kepala Desa Musi Rawas Askari, Kasus Korupsi Dana Bantuan Covid-19 

Kerugian negara yang ditaksir Rp 187 Juta. 

3. Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir dengan inisial JS, Kasus 

Korupsi Pengadaan 6.000 bantuan makanan untuk masyarakat terdampak 

Covid-19. Kerugian negara yang ditaksir Rp 410 Juta. 

Kasus-kasus diatas merupakan kasus korupsi yang dilakukan terhadap dana 

Covid-19. Dana penanggulangan Covid-19 termasuk kedalam “keadaan tertentu” 

dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001. Dana penanggulangan Covid-19 rawan diselewengkan oleh 

para pelaku tindak pidana, karena transparansi keterbukaan penggunaan anggaran 

masih rendah. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti yang berkaitan 

dengan korupsi di masa pandemi dengan judul “ANALISIS PERSPEKTIF 

HUKUMAN MATI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA 

KORUPSI DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Tindak Pidana 

Korupsi Dana Bantuan Sosial).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membatasi rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Perspektif hukuman mati bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid 

19? 

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat hukuman mati bagi pelaku korupsi 

di masa pandemi covid 19? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Perspektif hukuman mati bagi pelaku korupsi di masa pandemi 

covid 19. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat hukuman mati bagi pelaku 

korupsi di masa pandemi covid 19. 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Melalui karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pidana mati terhadap 

pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19. 
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2. Manfaat praktis 

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat 

dan para pejabat mengenai penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi 

yang dilakukan terhadap dana bansos Covid-19. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian karya tulis ini adalah pembahasan dan 

pengkajian yuridis-normatif mengenai Perspektif hukuman pidana mati terhadap 

pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan Covid-19. Kasus-kasus yang sedang 

terjadi mengenai korupsi dana bantuan Covid-19 yang dilakukan oleh pelaku tindak 

pidana menjadi bahan tambahan analisis peneliti dalam penelitian ini. 

F. Kerangka Teori 

Penelitian ini menggunakan dua teori yang digunakan sebagai pisau analisis 

dalam penelitian yang dilakukan, yaitu : 

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Konsep pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari aspek falsafah 

hukum.
10

 Salah seorang filosof yang mengemukakan tentang konsep 

pertanggungjawaban pada abad ke-20, Roscou Pound dalam bukunya yang 

berjudul An Introduction to the Philosophy of law, mengemukakan pendapat 

:
11

 

"I use the simple word liability the situation whereby one exact legally 

and other is legally subjected to the exaction” 

(Saya menggunakan kata sederhana, pertanggungjawaban adalah situasi dimana 

salah satu tepat secara hukum dan yang lain secara hukum tunduk pada 

pengecualian). 

                                                           
10

 Agus Surono, Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit, (Jakarta : UAI Press, 2016), hlm 9 
11

 Romli Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, cet.1, (Jakarta: Yayasan LBH, 1989), 

hlm.79. 
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Pound, membahas pertanggungjawaban atau liability tersebut dari sudut 

pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Pound menguraikan 

perkembangan konsep liability secara sistematis. Teori pertama bahwa, liability 

diartikan sebagai sebuah kewajiban untuk menerima pembalasan atas tindakan yang 

dilakukan oleh pelaku terhadap seseorang yang telah dirugikan. Parameter ganti rugi 

tidak dilihat dari sebuah ganjaran yang harus dibeli, tetapi dari sudut pandang 

kesusahan yang timbul akibat perilaku yang bersangkutan.
12

 

Maka konsep liability diartikan sebagai reparation sehingga mengakibatkan 

perubahan anti konsepsi liability dari composition for vengeance menjadi reparation 

for jury. Perubahan bentuk ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan 

penjatuhan hukuman secara historis merupakan konsep awal dari liability atau 

pertanggungjawaban. Roeslan Saleh mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan 

seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya.
13

 

Roeslan Saleh mengatakan, bahwa mereka telah melakukan, analisis atas 

konsepsi pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan berkesimpulan bahwa orang yang 

bertanggung jawab atas apa yang dilakukan merupakan perbuatan itu dilakukan 

dengan kehendak bebas. Dengan mengutip pendapat Alf Ross, Roeslan Saleh 

memberikan jawaban bahwa bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana berarti 

yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.
14

 

Dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakan di dalam 

konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur pidana.Artinya jika 

terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan 

                                                           
12

 Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, hlm 80 
13

 Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana, cet. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1982), hlm. 33. 
14

 Saleh, Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana, hlm. 33. 
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sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-

unsur tindak pidana. Jika seseorang melakukan perbuatan tindak pidana maka harus 

terdapat asas-asas hukum pidana pada pertanggungjawabannya. 

Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum nullum delictum nulla poena 

sine praevia lege poenali atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Dalam 

penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, asas legalitas 

digunakan sebagai dasar pokok yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada 

kesalahan”. Asas legalitas mengartikan bahwa suatu perbuatan tidak akan 

dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana apabila belum ada peraturan dalam 

perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut. Maksud dari pengertian 

tersebut ialah seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika peraturan 

tersebut keluar setelah perbuatan pidana itu dilakukan. 

2. Teori Kesalahan 

Konsep kesalahan dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat 

fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana suatu subjek 

hukum pidana. Dipidananya seseorang tidaklah cukup hanya mengacu kepada 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang bersifat melawan 

hukum. Walaupun perbuatannya memenuhi delik dalam undang-undang dan 

tidak dibenarkan (an objective breach of penal provision), tetapi hal tersebut 

belum terpenuhinya syarat agar seseorang dapat dijatuhkan pidana. 

Pemidanaan masih memerlukan syarat bahwa seseorang tersebut dinyatakan 

bersalah (subjective guilt). 
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Kesalahan merupakan asal dari sebuah pertanggungjjawaban. Kesalahan 

merupakan hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya. Seseorang dapat dicela 

jika ada kesalahan padanya. Kemampuan bertanggungjawab merupakan suatu 

keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan hubungan 

batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta 

alasan pemaaf. Dengan begitu, menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus 

memenuhi beberapa unsur, yaitu: 

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat.  

2. Hubungan batin antara perbuatan dan si pembuat perbuatan yang berupa 

kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).  

3. Tidak ada alasan pemaaf atau penghapusan kesalahan.  

Ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan karena ketiganya saling 

bergantung satu sama lain. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis-normatif, 

yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, 

penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dan juga penelitian terhadap 

sistematika hukum. Penelitian normatif ini juga meneliti bahan pustaka dan 

bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang termasuk kedalam data 

sekunder untuk data utama serta sumber - sumber lainnya yang berhubungan 

dengan tindak pidana korupsi.
15

 

2. Pendekatan Penelitian 

                                                           
15

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, cet 13 (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2013) , 

hlm.41. 
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Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) 

Pendekatan ini ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara 

membahas undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum 

yang sedang diteliti.
16

 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan Kasus dalam sebuah penelitan normatif digunakan untuk 

mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan 

dalam praktik hukum.
17

 

c. Pendekatan Sejarah (History Approach) 

Pendekatan sejarah memungkinkan peneliti untuk memahami hukum 

secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu 

pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik 

dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum 

tertentu. 

d. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual memberikan sudut pandang analisa 

penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-

konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-

nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan 

konsep-konsep yang digunakan. 

  

                                                           
16

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.93 
17

 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Malang: Bayumedia Publishing, 

2006), hlm. 295 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA MATI 

A. Pengertian Tindak Pidana Mati 

Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah suatu tindakan (berbuat atau 

tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak 

yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. 

Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau 

memenuhi unsur-unsur pidananya.
18

 

Adapun menurut Moeljiatno lebih umum terhadap pengertian hukum pidana 

yang menurut beliau adalah hukum publik yang mengatur hubungan antarnegara dan 

perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Adapun perbuatan yang oleh hukum 

pidana dilarang dan diancam dengan pidana, atau dikenal dengan istilah perbuatan 

pidana atau delik adalah tindakan kejahatan, misalnya pencurian, penggelapan, 

penganiyaan dan lain-lain.
19

 

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

yaitu stafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian 

juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa 

yang dimaksud dengan stafbaarfeit karena itu para ahli hukum berusaha untuk 

memberikan arti pada istilah itu. Jenis-jenis pidana sebagaimana terdapat pada KUHP 

sebagai sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana 

dirumuskan dalam pasal 10 sampai pasal 43 KUHP pidana dibedakan menjadi dua 

kelompok, antara pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, 

pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana 

                                                           
18

 Abdul Djamali, 1990, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 157. 
19

 Moeljiatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2. 
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tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang 

tertentu dan pidana pengumuman keputusan hakim.  

Negera Indonesia masih memberlakukan hukuman mati bagi siapa saja yang 

melanggar kejahatan-kejahatan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. 

Diantara kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati adalah antara lain: 

1. Makar membunuh Kepala Negara (pasal 104). Pasal 104, ”Makar dengan 

maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud 

merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu 

memerintah, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau 

pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun;  

2. Mengajak atau menghasut negara lain menyerang Indonesia (pasal 111 

ayat 2). Yaitu: ”Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam 

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama 

waktu tertentu paling lama dua puluh tahun;  

3. Melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia 

(pasal 124 ayat:3). Yaitu: ”Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 

atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan, jika si 

pembuat: Pertama, Memberitahu atau menyerahkan kepada musuh, 

menghancurkan atau merusak sesuatu atau tempat atau pos yang diperkuat 

atau diduduki, suatu alat penghubung, gudang persediaan perang, atau kas 

perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian dari padanya, 

merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan sesuatu usaha untuk 

menggenangi air atau usaha tentang tentara lainnya yang direncanakan 

atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang. Kedua, 
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Menyebabkan atau melancarkan timbulnya huruhara, pemberontakan atau 

desersi dikalangan angkatan perang;  

4. Membunuh Kepala Negara Sahabat (pasal 140 ayat 3). Yaitu ”Jika makar 

terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam 

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama 

waktu tertentu paling lama dua puluh tahun;  

5. Pembunuhan yang direncanakan lebih dulu (pasal 140 ayat 3 dan pasal 

340). Yaitu: ”Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu 

merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana 

(moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun; 

B. Regulasi Yang Mengatur Tentang Pidana Mati 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mengakui dan 

mempertahankan legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk membuat jera 

pelaku tindak pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan tentang jenis pidana, yakni pidana 

pokok dan pidana tambahan. Pidana mati menempati urutan pertama yang termasuk 

kedalam jenis pidana pokok.
20

 

Beberapa macam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati di dalam 

ketentuan KUHP, adalah sebagai berikut : 

1. Pasal 104 KUHP mengatur tentang makar membunuh Kepala Negara;  

2. Pasal 368 ayat (2) KUHP mengatur tentang pemerasan dengan 

pemberatan; 
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3. Pasal 111 ayat (2) KUHP mengatur tentang mengajak negara asing untuk 

menyerang indonesia;  

4. Pasal 124 ayat (3) KUHP mengatur tentang memberikan pertolongan 

kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang;  

5. Pasal 140 ayat (3) KUHP mengatur tentang pembunuhan terhadap Kepala 

Negara sahabat; 

6. Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang direncanakan 

terlebih dahulu;  

7. Pasal 365 ayat (4) KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan 

oleh dua orang atau lebih bersekutu pada waktu malam hari dengan cara 

membongkar dan sebagainya, yang mengakibatkan seseorang mengalami 

luka berat atau mati;  

8. Pasal 444 KUHP mengatur tentang pembajakan di laut, di pesisir, di pantai 

dan di kali, sehingga mengakibatkan orang mati ;  

9. Pasal 479 k ayat (2), Pasal 479 o ayat (2) mengatur tentang kejahatan 

penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. 

Keberadaan pidana mati juga dapat ditemui dalam rumusan perundang- 

undangan di luar KUHP, seperti : 

1. Pasal 64 ayat (1) dan (2), Pasal 65 ayat (3), Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 67 ayat 

(1), Pasal 68, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75 ayat (2), Pasal 76 ayat (2), Pasal 82, 

Pasal 89, Pasal 109, Pasal 114 ayat (2) dan (3), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 

135 ayat (3) dan (4), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138 ayat (1), dan Pasal 142 

ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;  

2. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, 

Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak;  
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3. Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa 

Agung/Jaksa Tentara Agung dan Tentang Memperberat Ancaman Hukuman 

Terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan 

Sandang Pangan;  

4. Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga 

Atom;  

5. Pasal 2 Perpu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman 

Terhadap Tindak Pidana Ekonomi;  

6. Pasal 36, 37, 41 dan 42 ayat (3), Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan HAM;  

7. Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi; 

8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  

9. Pasal 14, Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme;  

10. Pasal 113 ayat (2), 114 ayat (2), 116 ayat (2), 118 ayat (2), 119 ayat (2), 121 ayat 

(2), dan 133 ayat (1), Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  

11.  Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 

Tentang Psikotropika. 

Indonesia yang sedang mengadakan pembaharuan di bidang hukum pidana, 

tidak terlepas dari persoalan pidana mati. Pihak pendukung dan penentang pidana 

mati yang jumlahnya masing-masing cukup besar, mencoba untuk tetap 
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mempertahankan pendapatnya. Banyak anggapan pidana mati merupakan jenis pidana 

yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Meski pidana mati masih 

menjadi kontroversi, dengan dikeluarkannya putusan MK No.21/PUU- VI/2008 yang 

berisi tentang Penolakan Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, semakin menegaskan bahwa pidana mati 

masih dibutuhkan dan tidak bersifat inkonstitusional. Pidana mati memang 

menduduki posisi yang penting dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di 

Indonesia.
21

 

C. Paradigma Abolisionis & Retensionis Atas Pidana Mati 

Paradigma tentang efektivitas pidana mati, khususnya bagi tindak pidana 

korupsi masih tetap terjadi. Perdebatan ini didasarkan pada asumsi apakah penjatuhan 

pidana mati efektif dalam menanggulangi kejahatan (korupsi). Terdapat 2 (dua) 

kelompok yang secara komprehensif mengajukan argumentasi mereka, baik yang 

menentang (abolisionis) maupun yang mendukung (retensionis) hukuman mati. 

Kelompok abolisionis mendasarkan argumennya pada beberapa alasan. Pertama, 

hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan 

bertentangan dengan hak asasi manusia. Atas dasar argumen inilah kemudian banyak 

negara menghapuskan hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya. Sampai 

sekarang ini sudah 97 negara menghapuskan hukuman mati. Negara-negara anggota 

Uni Eropa dilarang menerapkan hukuman mati berdasarkan Pasal 2 Charter of 

Fundamental Rightsof the European Union tahun 2000.  

Majelis Umum PBB pada tahun 2007, 2008 dan 2010 mengadopsi resolusi 

tidak mengikat (non-binding resolutions) yang menghimbau moratorium global 

terhadap hukuman mati. Protokol Opsional II International Covenant on Civil and 
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Political Rights/ICCPR akhirnya mewajibkan setiap negara mengambil langkah-

langkah untuk menghapuskan pidana mati. Kelompok abolisionis juga menolakalasan 

kaum retensionis yang meyakini hukuman mati akan menimbulkan efek jera, dan 

karenanya akan menurunkan tingkat kejahatan khususnya korupsi.
22

 

 Belum ada bukti ilmiah konklusif yang membuktikan korelasi negatif antara 

hukuman mati dan tingkat korupsi. Sebaliknya, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 

Transparansi Internasional tahun 2011, justru negara-negara yang tidak menerapkan 

hukuman mati menempati ranking tertinggi sebagai negara yang relatif bersih dari 

korupsi, yaitu Selandia Baru (ranking 1), Denmark (2) dan Swedia (4). Sementara itu, 

kelompok retensionis mengajukan argumen yang mendukung hukuman mati. Alasan 

utama adalah hukuman mati memberikan efek cegah terhadap pejabat publik yang 

akan melakukan korupsi. Bila menyadari akan di hukum mati, pejabat demikian 

setidaknya akan berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi.  

Fakta membuktikan, bila dibandingkan dengan negara-negara maju yang tidak 

menerapkan hukuman mati, Arab Saudi yang memberlakukan hukum Islam dan 

hukuman mati memiliki tingkat kejahatan yang rendah. Berdasarkan data United 

Nations Office on Drugs and Crime pada tahun 2012, misalnya, tingkat kejahatan 

pembunuhan hanya 1,0 per 100.000 orang apabila dibandingkan dengan Finlandia 2,2, 

11 Belgia1,7 dan Russia 10,2.1 Kelompok retensionis juga menolak pendapat 

kelompok abolisionis yang mengatakan hukuman mati (terhadap koruptor) 

bertentangan dengan kemanusiaan. Menurut kelompok retensionis, justru korupsi 

merupakan kejahatan luar biasa yang menistakan perikemanusiaan. Korupsi 

merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak hidup dan hak asasi manusia 
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tidak hanya satu orang, namun jutaan manusia. Indonesia adalah salah satu negara 

retensionis yang secara de yure maupun de facto mengakui adanya pidana mati. 
23

 

Kelompok retensionis di Indonesia berpendapat, hukuman mati terhadap 

koruptor tidak melanggar konstitusi sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah 

Konstitusi. Moderman seorang sarjana yang pro pidana mati berpendapat bahwa demi 

ketertiban umum pidana mati dapat dan harus diterapkan, namun penerapan ini hanya 

sebagai sasaran terakhir dan harus dilihat sebagai wewenang darurat yang dalam 

keadaan luar biasa dapat diterapkan. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah 

salah satu dampak banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. 

Kemiskinan merusak hak hidup jutaan manusia Indonesia, maka berdasarkan 

pertimbangan rasa kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukuman 

mati bagi pelaku tindak pidana korupsi masih perlu untuk tetap dirumuskan dalam 

undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Hukuman 

mati dapat memberikan peringatan keras pada para pejabat publik untuk tidak 

melakukan korupsi. Namun, hukuman mati hendaknya perumusannya harus jelas dan 

tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan keragu-raguan dalam penerapannya 

untuk dijatuhkan.
24
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BAB III 

Tinjauan Umum Tentang Korupsi 

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, “Korupsi” (dari bahasa 

Latin: corruption = penyuap; corruptore = merusak) merupakan gejala dimana 

pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya 

penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Secara harfiah korupsi 

merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang 

korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi 

menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi 

atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena 

pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan 

ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.
25

 

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri 

sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan 

orang lain, bangsa dan Negara. Korupsi merupakan penyakit yang telah 

menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, orupsi ini harus disembuhkan 

agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang 

sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus 

diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat 
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membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi 

ini.
26

 

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 

yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, dipidana 

penjara dengan penjara seumur hidup ataupidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan denda paling sedikit Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyakRp. 1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah).” 

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak 

masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi 

digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes), melainkan telah menjadi 

kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes).  

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama 

yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang 

melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (delegated 

power, derived power). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang 

memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan 

memanfaatkannya untuk kepentingankepentingan lain. 
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2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabatpejabat 

yang melakukannya.  

3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau 

kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan 

keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.  

4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk 

merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi 

pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan 

hukum.  

5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam 

hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas 

rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberkan dari 

mal-administrasi atau salah urus. 

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk 

melinddungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habishabisnya. Bila 

dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Hal 

tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri 

ini. 

B. Lembaga Antikorupsi dan Regulasinya 

Pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya sudah dilakukan sejak 

empat dekade silam. Sejumlah perangkat hukum sebagai instrumen legal yang 

menjadi dasar proses pemberantasan korupsi di Indonesia juga telah disusun sejak 

lama. Namun efektifitas hukum dan pranata hukum yang belum cukup memadai 

menyebabkan iklim korupsi di Indonesia tidak kunjung membaik. Hal ini 
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dibuktikan dengan adanya indeks korupsi yang dilakukan oleh TI yang 

menempatkan Indonesia di ranking bawah. Bahkan berdasarkan hasil survei 

dikalangan pengusaha dan pebisnis oleh lembaga konsultan Political and 

Economic Risk Consulancy (PERC) yang berbasis di Hongkong, Indonesia masih 

dinilai sebagai negara paling korup diantara 12 negara Asia tujuan investasi dunia. 

”Prestasi” korupsi yang telah dicapai. 

 Indonesia, disamping merugikan secara langsung bagi pertumbuhan 

perekonomian dan pemerataan pembangunan nasional juga berdampak negatif 

bagi masuknya investasi asing ke Indonesia. Investor asing dan bahkan lembaga 

donor dari negara-negara maju sering menggunakan hasil survey dari lembaga 

internasional, seperti TI dan PERC sebagai rujukan pengambilan keputusan 

investasi. Kegagalan penanganan korupsi oleh pemerintah juga melunturkan citra 

dan martabat bangsa di dunia internasional. 
27

 

Oleh karena itu diperlukan regulasi dan upaya serius pemerintah dalam 

penanganan korupsi. Sebenarnya Pemerintah telah berusaha agar tindak pidana 

korupsi dapat semakin berkurang dan tereduksi secara sistematis. Pemerintah 

berusaha membangun komitmen politik secara nasional untuk memberantas tindak 

pidana korupsi dengan menerbitkan regulasi hukum melalui ketetapan dan 

peraturan perundang-undangan, misalnya :  

1. TAP MPR No.X/MPR/1998 dan TAP MPR No.XI/MPR/1998.  

2. UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas dari KKN.  

3. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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4. Keppres RI No.81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa 

Kekayaan Negara.  

5. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999.  

6. UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Komitmen politik dan seruan masyakarat untuk memberantas korupsi dapat 

menjadi pendorong dan amunisi bagi KPK untuk meningkatkan peranannya. Hasil 

studi komprehensif dan pengkajian oleh BPKP yang dituangkan dalam buku ”Strategi 

Pemberantasan Korupsi Nasional” menyimpulkan bahwa salah satu sebab kegagalan 

pemberantasan korupsi, ialah lemahnya aparat pemerintah yang menangani korupsi.
28

 

 Hasil studi tersebut didokumentasikan dalam strategi pemberantasan Tindak 

pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi : 

1. Strategi preventif yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar 

semaksimal mungkin dapat mencegah terjadinya korupsi.  

2. Strategi detektif yang menguraikan langkahlangkah yang harus dilakukan bila 

suatu perbuatan korupsi yang sudah terlanjur terjadi, maka semaksimal mungkin 

korupsi tersebut dapat diidentifikasikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.  

3. Strategi represif menguraikan langkahlangkah yang harus dilakukan agar 

perbuatan korupsi yang sudah berhasil diidentifikasi, semaksimal mungkin dapat 

diproses menurut ketentuan hukum secara cepat, tepat dan tingkat kepastian 

hukum yang tinggi. 

Keberadaan lembaga anti korupsi memiliki nilai yang sangat strategis dan 

politis bagi pemerintahan suatu negara. Saat ini persoalan korupsi bukan hanya 

menjadi isu lokal, melainkan menjadi isu internasional. Bagi negara-negara sedang 
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berkembang, keberhasilan menekan angka korupsi merupakan sebuah prestasi 

tersendiri. Hal ini akan berdampak pada arus investasi asing yang masuk ke negara 

tersebut. Negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi tentunya akan kehilangan 

daya saing untuk merebut modal asing yang sangat dibutuhkan oleh negara yang 

sedang berkembang. Negara-negara maju dan lembaga donor internasional sangat 

menaruh perhatian terhadap peringkat korupsi yang dikeluarkan oleh lembaga 

survei internasional seperti Transparancy International dan PERC. 
29

 

Oleh karena itu Pemerintah Indonesia sangat memberi perhatian serius 

dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu upayanya adalah membentuk 

lembaga anti korupsi. Keberadaan KPK sebagai lembaga anti korupsi, diharapkan 

dapat menekan dan mereduksi secara sistematis kejahatan korupsi di Indonesia. 

Dengan adanya regulasi dan strategi pemerintah serta dukungan masyarakat dalam 

pemberantasan korupsi diharapkan menjadi amunisi KPK dalam bertindak dan 

berupaya secara efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Satu hal terpenting 

lain, masyarakat sudah saatnya peka dan terlibat dalam kontrol sosial. 

C. Kriminalisasi Tindak Pidana Korupsi 

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus 

mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana 

korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainya. Hal ini 

mengingat bahwa korupsi merupakan extra ordinary crime yang harus didahulukan 

dibanding tindak pidana lainnya. 
30

 

Tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tindakan kriminalisasi di 

samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana 
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umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi 

yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak 

langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan 

penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi 

sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda 

perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya 

sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan 

dan kesejahteraan masyarakan pada umumnya. Dalam rangka mencapai tujuan yang 

lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 memuat 

ketentuan yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu menentukan 

ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman 

pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.   

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang mempunyai 

sifat kekhususan, baik menyangkut Hukum Pidana Formal (Acara) maupun Materil 

(Substansi). Tindak Pidana Korupsi merupakan extraordinary crime atau 

kriminal/kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya juga harus secara luar 

biasa dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dengan cara-cara yang khusus. 
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BAB IV 

ANALISIS PERSPEKTIF HUKUMAN MATI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK 

PIDANA KORUPSI DI MASA PANDEMI COVID-19 

A. Perspektif Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi di Masa Pandemi Covid 

  Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling berat bagi pelaku 

tindak pidana. Pidana jenis ini berupa menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana 

sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam perkembangannya 

pidana mati menjadi kontroversi seiring dengan peningkatan pemahaman tentang Hak 

Asasi Manusia (HAM). Pidana mati di Indonesia masih mendapatkan legalitas. Pidana 

mati diatur dalam Buku 1 Pasal 10 KUHP sebagai salah satu jenis pidana pokok.  

  Ketentuan pidana mati ini bersifat umum artinya dapat diterapkan baik dalam 

tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana yang diatur di luar 

KUHP kecuali peraturan tersebut mengatur berbeda. Salah satu tindak pidana yang 

diancam pidana mati dalam KUHP adalah pembunuhan berencana yang diatur dalam 

Pasal 340 KUHP. Tindak pidana khusus yang mengatur mengenai ancaman pidana 

mati di antaranya adalah UUTPK. Selain itu eksistensi pidana mati diperkuat dengan 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan 

hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945.
31

 

  Pada tingkat internasional terdapat kecenderungan untuk menghapuskan 

pidana mati. Namun pidana mati masih boleh diterapkan pada tindak pidana yang 

bersifat “the most serious crimes” (Lubis, 2009). Pengaturan internasional tentang 

pidana mati ada dalam Pasal 6 ayat (1) International Convenan on Civil and Political 

Right (ICCPR) yang menyatakan tiap manusia berhak atas hak hidup yang melekat 
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pda dirinya dan wajib dilindungi oleh hukum. Namun dalam ayat (2) menyatakan 

bahwa hukuman mati dapat diterapkan jika kejahatan bersifat serius (serious crime). 

 

1. Sejarah Pidana Mati di Indonesia 

Hukuman mati di Indonesia sebenarnya telah ada sejak masa kerajaan. Pada 

saat itu hukuman mati diberlakukan oleh para raja untuk menjamin terciptanya 

keamanan dan kedamaian masyarakat yang berada di wilayah kerajaannya. Hukuman 

mati dilakukan dalam berbagai cara, seperti dipancung, dibakar, dan diseret dengan 

kuda. Pada masa kolonial hukuman mati diberlakukan untuk kasuskasus yang 

menyangkut keselamatan negara, keselamatan kepala negara dan kejahatan-kejahatan 

sadis lainnya. Pada masa kolonial hukuman mati diatur di dalam Wetboek van 

Strafrecht.
32

 

Saat itu hukuman mati dilakukan dalam berbagai cara yang dapat dikatakan 

tidak manusiawi, seperti adanya kasus antara pemuda yang merupakan calon perwira 

muda VOC yang berusia 17 tahun yang bermesraan dengan gadis yang berusia 13 

tahun, sang pemuda dipancung dan si gadis didera/dicambuk dengan badan setengah 

telanjang di balai kota. Selain itu ada kasus yang menimpa 6 budak yang dipatahkan 

tubuhnya dengan roda karena dituduh mencekik majikannya, lalu ada kasus Pieter 

Elberveld dan beberapa orang pengikutnya karena diduga akan melakukan 

pemberontakan dan akhirnya mereka dihukum mati dengan cara badannya dirobek 

menjadi empat bagian, kemudian potongan badan tersebut dilempar ke luar kota untuk 

santapan burung. 

Pada masa pemerintahan presiden Soekarno hukuman mati tetap diatur di 

dalam Wetboek van Strafrecht atau yang disebut Kitab Undang-undang Hukum 
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Pidana (KUHP). Pada saat itu ada beberapa kasus yang dijatuhi hukuman mati seperti 

kasus Kartosuwirjo, Kusni Kasdut, dan tragedi Cikini. Selain itu masih banyak vonis 

hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan. 

Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. 

Banyak pula kasus hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah. Namun pada masa 

ini tidak terlalu dipertentangkan karena pemerintahan saat itu terkenal sangat represif. 

Sebagian besar yang dieksekusi mati adalah lawan politik Soeharto. Kita pasti masih 

ingat ketika Petrus menebar teror dengan menembak mati siapa saja yang “dianggap” 

mengganggu ketertiban. Hal seperti itu adalah bentuk hukuman mati secara 

terselubung. Pasca orde baru pemerintahan tiga presiden juga banyak penjatuhan 

hukuman mati. Bagaimana ketika megawati menolak tiga permohonan grasi terpidana 

mati. Pada akhirnya ketiga terpidana tersebut tewas ditangan regu tembak, antara lain 

Chaubey politik hukum dan merupakan bagian penting dalam agenda reformasi. 

2. Perspektif Hukuman Mati di Indonesia 

Pada masa reformasi, tepatnya pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, 

agenda pemberantasan korupsi menjadi politik hukum dan merupakan bagian penting 

dalam agenda reformasi. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Ketetapan 

MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketetapan MPR ini secara tegas menyatakan bahwa 

telah terjadi praktik-praktik kolusi yang merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara 

dan dalam rangka rehabilitasi aspek kehidupan nasonal dibutuhkan penyelenggara 

negara yang dapat dipercaya dan mampu membebaskan diri dari praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme.  

Pada saat yang bersamaan juga muncul tekanan kuat untuk membuat kembali 

hukum pemberantasan korupsi dengan ancaman yang lebih berat. Salah satu tuntutan 
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dan aspirasi masyarakat yang sangat kuat adalah hukuman mati dijatuhkan kepada 

para koruptor. Masyarakat beranggapan bahwa hukuman mati merupakan upaya 

dalam mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak 

pidana korupsi. Diakui secara meluas jika tindak pidana korupsi terjadi karena 3 (tiga) 

hal, yaitu adanya tekanan, adanya kesempatan, dan adanya rasionalisasi sehingga 

perbuatan curang tersebut dapat dianggap wajar. 

Keinginan dari masyarakat tersebut lalu dijawab oleh pemerintah dan DPR 

dengan mengeluarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Dalam UU ini dinyatakan dengan tegas bahwa korupsi sangat merugikan 

keuangan atau perekonomian negara dan menghambat pertumbuhan serta 

kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi yang tinggi.  

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 ini, untuk pertama kalinya, sejak 

peraturan pemberantasan korupsi dikeluarkan oleh pemerintah, pidana mati 

diancamkan untuk tindak pidana korupsi. Secara khusus, UU ini menentukan 

ancaman pidana mati dengan tujuan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan 

korupsi secara lebih efektif.  Dipilihnya pidana mati sebagai salah satu sarana 

kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) khususnya dalam 

menanggulangi korupsi di Indonesia melalui UU ini dianggap sebagai suatu 

kewajaran. Sebagai catatan, dengan ketentuan baru ini, UU No 31 Tahun 1999 

merupakan UU Anti Korupsi yang paling keras dan berat di ASEAN. 

Pada mulanya, hukuman mati di Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan 

dalam pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan 

bahwa "Pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat 

leher di terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan 

papan dari bawah kakinya". Pasal tersebut kemudian diubah dan dijelaskan dalam 
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Undang-undang atau UU Nomor 2/PNPS/1964. Hukuman mati dijatuhkan pada 

orang-orang sipil dan dilakukan dengan cara menembak mati.
33

 

Pidana mati diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 31 tahun 1999 yang 

menyatakan:  

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 

200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.  

 

Korupsi yang demikian maraknya terjadi pada di Indonesia secara sistematis 

di semua sektor kehidupan masyarakat telah mengancam upaya pembangunan 

keberlanjutan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada awal 

bergulirnya reformasi, salah satu tuntutan dan aspirasi masyarakat yang sangat kuat 

adalah hukuman mati dijatuhkan kepada para koruptor. Masyarakat beranggapan 

bahwa hukuman mati merupakan upaya dalam mencapai tujuan yang lebih efektif 

untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pidana 

mati terhadap tindak pidana korupsi diancamkan dalam Undang-Undang Nomor 31 

tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana 

Korupsi.  
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B. Faktor Pendukung dan Penghambat Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi di 

Masa Pandemi Covid-19 

1. Faktor Pendukung Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang dapat 

menghancurkan moral bangsa dan memberikan kerugian negara yang berimbas pada 

terhambatnya pembangunan dan merampas keadilan serta kesejahteraan bangsa 

Indonesia. Salah satu opsi pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia adalah 

sanksi pidana mati. Undang-Undang Tipikor telah memformulasi adanya sanksi 

pidana mati kepada koruptor dan secara filosofis penjatuhan sanksi pidana kepada 

koruptor sudah sesuai dengan nilai moral Pancasila. Sehingga adanya sanksi pidana 

mati bagi koruptor dapat diterapkan dalam dialektika kehidupan di Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila untuk mewujudkan keadilan. 

a. Eksistensi pidana mati telah disikapi oleh Mahkamah Konstitusi 

Eksistensi pidana mati di Indonesia telah disikapi oleh Mahkamah Konstitusi 

bahwa sanksi pidana mati tetap dipertahankan sebagai salah satu opsi pemidanaan 

untuk kejahatan-kejahatan tertentu. Hal ini didasari bahwa hak hidup seseorang tidak 

dilanggar oleh hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya. ICCPR menyebutkan 

pidana mati dapat diterapkan pada kejahatan yang bersifat serius, selain itu penafisran 

oleh MK tentang hak asasi manusia harus digunakan untuk menghargai hak asasi 

manusia orang lain untuk mencapai sebuah ketertiban umum dan keadilan sosial juga 

telah terkonstruksi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM. 

b. Memenuhi frasa dalam Pasal 2 (2) Undang-Undang Tipikor 

Pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung sampai saat ini masuk sebagai 

bencana non-alam yeng bersifat bencana nasional telah ditetapkan dalam Keputusan 
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Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(Covid 19). Adanya Pandemi Covid-19 ini telah memberikan dampak yang luas 

dalam kehidupan masyarakat, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) naik signifikan, 

dirumahkan, pembatasan aktivitas membuat mobilitas perusahaan terganggu, ranah 

UMKM jatuh bahkan banyak yang sudah tidak dapat beroperasi lagi. Melihat 

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luas. Wajar ketika Pandemi 

Covid-19 ini dapat menjadi faktor kriminogen seseorang untuk melakukan kejahatan.  

Kasus suap Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI yang menjerat mantan 

Mentri Juliari Batubara menjadi bukti nyata bahwa Pandemi Covid-19 dapat 

memunculkan kesempatan untuk melakukan kejahatan dalam kasus ini adalah tindak 

pidana korupsi. Selain itu dari kasus ini juga memberikan bukti nyata bahwa program 

pemerintah yang seharusnya digunakan untuk memberikan stimulus bagi masyarakat 

untuk bertahan di masa Pandemi ini, malah menjadi ladang korupsi pejabat tinggi 

terkait. Jerat pidana mati terhadap koruptor telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) 

UU Tipikor. 

Jerat pidana mati bagi koruptor tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Tipikor, sebagai berikut : 

“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara 

dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah).  

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. 
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Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 memberikan penekanan bahwa pidana mati 

dapat dijatuhkan jika perbuatan korupsi dilakukan dalam “keadaan tertentu‟. 

Pengertian “keadaan tertentu adalah:  

“Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan 

sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana 

tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan 

undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, 

sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam 

keadaan krisis ekonomi dan moneter.”  

 

Sebagai perbandingan, pengertian “keadaan tertentu” kemudian diperbarui 

melalui UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian “keadaan tertentu” dalam UU 

tersebut adalah:  

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah 

 keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak 

 pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-

 dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana 

 alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, 

 penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana 

 korupsi.”  

 

Keadaan tertentu yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 adalah 

suatu pilihan hukuman yang terdapat pada Pasal 2 tersebut. Hal ini didasari oleh 

keadaan-keadaan yang sedang terjadi pada saat korupsi itu berlangsung seperti, 

korupsi dana-dana penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, 

penanggulangan kerusuhan sosial yang melaus, penanggulangan krisis ekonomi dan 

moneter dan pengulangan tindak pidana korupsi. Keadaan tertentu menjadi alasan 

pemberat dalam menjatuhkan hukuman mati bagi para koruptor, bila salah satu 

perbuatan dilakukan oleh koruptor.  
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2. Faktor Penghambat Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi  

Kontroversi Hukuman Mati Amandemen kedua UUD 1945 dengan tegas 

menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan 

kehidupannya. Negara Indonesia mengakui adanya hukum kodrat, di mana hak untuk 

hidup melekat dan tidak dapat dirampas oleh siapapun. Undang-undang yang masih 

memasukkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman menjadi bertentangan 

dengan konstitusi. Sehingga, banyak pihak menuntut adanya amandemen terhadap 

UU yang masih memberlakukan hukuman mati.  

Berdasarkan catatan Amnesty Internasional, sampai tahun 2022 tercatat 111 

negara telah menentang penerapan hukuman mati. Negara yang masih 

mempertahankan hukuman mati jumlahnya lebih sedikit yaitu 84 negara. Hal ini 

menunjukkan bahwa hukuman mati tidak lagi manusiawi dan relevan dalam 

perkembangan hukum global. Isu hukuman mati dipengaruhi oleh konteks hukum 

internasional, pandangan filosofis yang berkembang, dan perubahan sosial yang 

terjadi. Kontroversi pemberlakuan hukuman mati melibatkan tiga aspek terkait, yaitu: 

Konstitusi atau UU tertinggi yang dianut dan bentuk pemerintahannya. 

Alasan keadaan “tertentu” yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 20 Tahun 

2001 ini juga menjadi perdebatan di lingkungan para penggiatan HAM karena dinilai 

tidak efektif dalam mengurangi angka korupsi di Indonesia. Selain itu syarat-syarat 

yang ada dalam keadaaan tertentu ini bisa dinilai tidak efektif karena harus memenuhi 

syaratnya, lalu bila ada oknum yang melakukan mega korupsi senilai triliunan rupiah 

sedangkan uang yang dikorupsinya itu bukan dari dana-dana yang seperti yang 

disebutkan dalam syarat-syarat keadaan tertentu atau pengulangan tindak pidana 

korupsi, maka pidana mati tidak bisa dijatuhkan kepada pelakunya.  
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Ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu saran untuk menanggulangi 

kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan. Dalam menetapkan 

suatu kebijakan, bisa saja orang berpendapat pro atau kontra terhadap pidana mati. 

Namun setelah kebijakan diambil/diputuskan dan kemudian dirumuskan 

(diformulasikan) dalam suatu UU, maka dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana 

(penal policy) dan kebijakan formulasi pidana mati itu tentunya diharapkan dapat 

diterapkan pada tahap aplikasi.  

Namun sampai saat ini belum ada satupun kasus tindak pidana korupsi yang 

dijatuhi hukuman mati karena adanya pengertian hakim yang berbeda tentang tindak 

pidana korupsi itu sendiri. Sebagian hakim memandang bahwa tindak pidana korupsi 

merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), bersifat sistemik dan 

endemik dengan dampak yang sangat luas (systematic and widespread), sehingga 

penanganannya perlu upaya/langkah-langkah luar biasa yang komprehensif 

(comprehensive extraordinary measures), termasuk pidana mati. Sebagian lagi 

memandang hanya merupakan tindak pidana biasa yang upaya penanganannya tidak 

perlu memakai pidana mati. Pemikiran ini didasarkan pada HAM. 

Fakta dari ancaman pidana mati yang tercantum dalam UU Tipikor sampai 

saat ini belum pernah diterapkan terhadap koruptor disebabkan karena masih terdapat 

problematika yuridis dari formulasi penjatuhan pidana mati yang masih mempunyai 

beberapa kelemahan.  

Pertama, kelemahan dalam sisi substansi hukum bahwa pidana mati hanya 

dapat diancamkan atau diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang memenuhi 

unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan saat 

keadaan tertentu. Hal ini menjadi kelemahan yang cukup vital ketika ditambah dalam 
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UU Tipikor tidak dirumuskan mengenai batasan pengulangan (recidive) tindak pidana 

korupsi.  

Kelemahan substansi hukum yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Tipikor yang merumuskan penjatuhan pidana mati dapat dijatuhkan kepada 

koruptor yang melakukan korupsi pada keadaan tertentu mempunyai kata “dapat” 

yang tercantum didalamnya. Sehingga akibat hukum dari adanya kata “dapat” tersebut 

menyebabkan penjatuhan pidana mati kepada koruptor yang melakukan korupsi pada 

keadaan tertentu memiliki sifat fakultatif yang artinya penjatuhan pidana mati 

terhadap koruptor belum tentu dapat dilakukan. Selain itu, kata “dapat” dalam pasal 

tersebut juga dapat dimaknai secara subjektif yang artinya dapat disalah artikan dalam 

rangka meringankan koruptor. 

Kedua, kelemahan dalam sisi struktur hukum. Hal ini mengacu dengan masih 

terjadinya silang kepentingan antar Aparat Penegak Hukum, kewenangan penyidikan 

dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian. 

Kemudian, wewenang menuntut yang biasanya dilakukan oleh Kejaksaan dapat di 

overlaping oleh KPK. Tumpang tindih wewenang dan yurisdiksi antar lembaga 

Aparat Penegak Hukum ini dapat memunculkan masalah struktural yang berpotensi 

memunculkan adanya gesekan antar lembaga dan ketika hal itu terjadi, maka dapat 

berimbas terhadap vonis yang dijatuhkan kepada koruptor tidak maksimal, sehingga 

tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. 

Ketiga, kelemahan dalam sisi kultur hukum. Lagi-lagi masih terdapat 

perbedaan perspektif mengenai kebijakan pidana mati. Kelompok yang kontra 

terhadap pidana mati beranggapan jika penjatuhan pidana mati sama saja dengan 

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia pada prinsipnya 
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merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sampai meninggal 

dunia tetapi dalam pelaksanaan hak tersebut disertai dengan pelaksanaan kewajiban 

dan tanggungjawab. Mengingat hak asasi manusia sudah sejak awal melekat pada diri 

manusia dan berasal dari Tuhan, maka hak asasi manusia tidak dapat untuk dikurangi 

atau bahkan dicabut. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara hukum dituntut untuk 

memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia.
34

 

Ketiga problematika yuridis ini menjadi muara apakah penjatuhan pidana mati 

bagi koruptor di Indonesia layak untuk diterapkan?, kerana faktanya aturan hukum 

yang telah dirumuskan tidak berdaya dalam menanggulangi tindak pidana korupsi 

dengan adanya kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang merekonstruksi 

dijatuhkannya pidana mati bagi koruptor. Selain itu, penafsiran kata “dapat” bersifat 

subjektif ditambah dengan perangkat hukum yang lemah dalam menanggulangi tindak 

pidana korupsi. Narasi penjatuhan pidana mati bagi koruptor sering digaungkan akan 

tetapi tetap saja selalu ada pihak yang tidak setuju dengan arah kebijakan sanksi 

pidana mati karena melanggar Hak Asasi Manusia. Sehingga akan selalu ada polemik 

menganai kebijakan hukuman mati bagi koruptor. 

Ujung tombak peraturan perundang-undangan yang mengandung upaya 

penanggulangan tindak pidana korupsi telah terformulasi secara khusus dalam 

UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu 

kelemahan dalam upaya pemberantasan korupsi terletak pada sanksi yang tidak 

menimbulkan efek jera bagi koruptor. Masih banyak perangkat hukum yang lemah 

dan malah memberikan sebuah realitas yang ironi kepada masyarakat ketika koruptor 
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malah diberikan sebuah privilege menjadikan sebuah cerminan yang nyata bahwa 

perangkat hukum tidak bermuara pada keadilan dan perlindungan masyarakat.  

Menurut Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) paradigma pemidanaan 

juga telah bergeser dari teori retributif (pembalasan) menuju arah teori restoratif. 

Ketika dikaitkan dengan kasus korupsi konsen utama dari teori restoratif ini adalah 

fokus kepada pengembalian kerugian negara dan mereformasi sistem pengawasan 

terhadap sektor-sektor yang rawan akan terjadinya tindak pidana korupsi. Penjatuhan 

pidana mati kepada koruptor juga bukan solusi dalam penanggulangan tindak pidana 

korupsi, karena fakta dalam indeks prestasi pemberantasan korupsi, negara yang 

menempati peringkat tertinggi dalam menangani korupsi tidak menerapkan hukuman 

mati. 

Kualitas dan kuantitas pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim terikat dengan 

ancaman pidana yang telah tercantum dalam rumusan undang-undang pidana. 

Pengaturan ancaman pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah adanya 

batas minimum dan maksimum. Batas minimum terdiri dari minimum umum dan 

minimum khusus. Minimum umum adalah 1 (satu) hari penjara dan minimum khusus 

diatur dalam tindak pidana khusus.  

KUHP tidak mengenal adanya minimum khusus. Ancaman pidana maksimum 

terdiri dari maksimum umum dan maksimum khusus. Maksimum umum meliputi 

pidana penjara 20 tahun, pidana seumur hidup dan pidana mati. Maksimum khusus 

diatur dalam ancaman masing-masing pasal, dalam Pasal 2 ayat (2) UUTPK 

merumuskan: “...dapat dijatuhi pidana mati”. Rumusan ini tidak mewajibkan hakim 

untuk menjatuhkan pidana mati terhadap korupsi yang dilakukan pada “keadaaan 

tertentu”, seperti yang disyaratkan dalam pasal tersebut. Sehingga hakim dapat 
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memilih alternatif ancaman pidana lain yang berat tetapi bukan pidana mati, yaitu 

pidana penjara 20 tahun atau pidana seumur hidup. 

Hakim dalam menjatuhkan pidana memiliki batas mulai dari ancaman pidana 

minimum sampai dengan maksimum (indeterminite sentence). Untuk tindak pidana 

umum yang pengaturannya dalam KUHP tidak dikenal adanya minimum khusus, 

sehingga batas hakim dalam menjatuhkan pidana untuk tindak pidana umum dimulai 

dari ancaman pidana minimum 1 (satu) hari sampai dengan maksimum khusus yang 

diatur dalam pasal masing-masing atau maksimum umum. Sedangkan untuk tindak 

pidana khusus yang diatur di luar KUHP batas hakim dalam menjatuhkan pidana 

meliputi minimum umum atau minimum khusus sampai maksimum umum atau 

maksimum khusus.  

Sistem hukum pidana umum di Indonesia tidak mengenal pembatasan 

minimum khusus pada setiap rumusan tindak pidananya. Pengaturan ancaman pidana 

minimum khusus dalam UUTPK artinya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di 

bawah dari sanksi pidana minimum yang ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini 

dimaksudkan untuk membuat para pelaku korupsi jera melakukan tindak pidana 

korupsi.
35

 

3. Hukuman Mati dan Covid-19 

Penjatuhan hukuman mati harus dilakukan dalam kondisi kehati-hatian yang 

sangat tinggi. Perlu diingat bahwa dalam situasi normal pun, pelanggaran terhadap 

hak-hak fair trial atau seperangkat hak untuk menjamin peradilan berjalan dengan adil 

dalam banyak kasus hukuman mati sebelumnya pun masih ditemukan. Maka dalam 

kondisi Wabah Covid-19 yang menyebabkan pengadilan hingga kantor jasa layanan 
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hukum tidak dapat beroperasi normal seharusnya  penuntutan maupun penjatuhan 

hukuman mati dihindarkan. 

Kapolri Idham Azis menyatakan bahwa berdasarkan catatannya, sejak awal 

2020 hingga saat ini sudah ada sekitar 100 bandar narkotika yang divonis mati oleh 

pengadilan di seluruh Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri kepada 

media dalam acara pemusnahan barang bukti narkotika di Polda Metro Jaya pada 2 

Juli 2020. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga mengungkapkan harapannya agar 

eksekusi mati terhadap terpidana narkotika tersebut dapat segera dilakukan. 

Sementara itu, Mahkamah Agung pada 27 Maret 2020 melalui Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan pengumuman bahwa selama 

masa darurat bencana wabah Covid-19, persidangan perkara pidana dapat dilakukan 

secara jarak jauh atau teleconference. Kemudian pada 13 April 2020, Mahkamah 

Agung, Kejaksaan Agung, dan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan 

HAM mengesahkan Perjanjian Kerja Sama (MoU) Nomor: 

402/DJU/HM.01.1/4/2020; Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020; Nomor: PAS-

08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference 

yang pada intinya sekadar mengatur mengenai pembagian wewenang dan tanggung 

jawab ketika pelaksanaan sidang jarak jauh. 

Penerbitan pengumuman secara tertulis maupun MoU tersebut tidak diikuti 

dengan penerbitan peraturan teknis yang secara rinci mengatur tata cara pelaksanaan 

jalannya persidangan secara jarak jauh tersebut. Bahkan dalam Pasal 5 MoU 

disebutkan bahwa mengenai teknis persidangan, Para Pihak hanya diminta untuk 

saling berkoordinasi untuk menjamin kelancaran sidang. 

Padahal, adanya perubahan dalam pelaksanaan jalan sidang maupun situasi 

darurat wabah itu sendiri tentu akan berimplikasi pada misalnya ketersediaan 
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pendampingan penasihat hukum, penerjemah, hingga pemenuhan hak terdakwa untuk 

memeriksa secara langsung alat bukti di persidangan yang diajukan oleh penuntut 

umum. Kualitas pemeriksaan perkara bisa jadi tidak maksimal sehingga sangat 

mungkin terbuka peluang terjadinya kesalahan atau keluputan dalam pemeriksaan 

perkara. Hal ini jelas akan berakibat fatal khususnya jika ditemukan pada kasus-kasus 

hukuman mati. 

Namun, berdasarkan Database Hukuman Mati yang dikelola secara internal 

oleh ICJR, sepanjang masa darurat pandemi sejak 27 Maret 2020 hingga 4 Juli 2020 

yang mana persidangan umumnya digelar melalui video conference, malah ditemukan 

setidaknya 55 kasus hukuman mati dengan total terdakwa 67 orang. Apabila 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada 2019 saja tercatat hanya ada 21 kasus 

hukuman mati pada periode April 2019 hingga Juni 2019. 

Hampir semua kasus-kasus hukuman mati tersebut merupakan kasus narkotika 

(50 kasus) dan hanya 5 kasus di antaranya yang merupakan kasus pembunuhan 

berencana. Total 67 orang terdakwa tersebut terdiri dari 63 orang yang dituntut 

hukuman mati dan 4 orang yang sebelumnya tidak dituntut dengan pidana mati namun 

dijatuhi hukuman mati oleh hakim tingkat pertama. Sedangkan dari total 63 orang 

yang sempat dituntut hukuman mati tersebut, terdapat 32 orang di antaranya yang 

akhirnya divonis hukuman mati oleh hakim. Namun perkara para terdakwa tersebut 

saat ini masih belum berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dimungkinkan terjadi 

perubahan hukuman dalam proses upaya hukum banding maupun kasasi. 

Kemudian dari total 67 terdakwa juga diketahui terdapat 6 terdakwa 

perempuan dengan rincian sebagai berikut: 

1. Emi Sulastriani Als. Sulis Binti Basri Alm (kasus narkotika, dituntut hukuman 

mati) 
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2. Ayi Sumiati Alias Ayu Sumiati Alias Neng Ayu Binti Maman (kasus narkotika, 

dituntut dan divonis hukuman mati) 

3. Murziyanti Binti Zainal Abidin Alm. Als Mak (kasus narkotika, dituntut dan 

divonis hukuman mati) 

4. Fitriani Binti Usman Ismail Alias Fit (kasus narkotika, dituntut hukuman mati) 

5. Aulia Kesuma Alias Aulia Binti Tianto Natanael (kasus pembunuhan, dituntut dan 

divonis hukuman mati) 

6. Zuraida Hanum (kasus pembunuhan, divonis hukuman mati) 

Selain itu, dalam masa pandemi ini bahkan terdapat setidaknya 8 pengadilan 

negeri di antaranya, yang berdasarkan Database Hukuman Mati ICJR, diketahui baru 

pertama kali mencatatkan kasus hukuman mati, yaitu: 

1. Pengadilan Negeri Lahat 

2. Pengadilan Negeri Bangkinang 

3. Pengadilan Negeri Pematang Siantar 

4. Pengadilan Negeri Tasikmalaya 

5. Pengadilan Negeri Meureudu 

6. Pengadilan Negeri Idi 

7. Pengadilan Negeri Pelaihari 

8. Pengadilan Negeri Nunukan 

Kasus pada PN Lahat, PN Idi, PN Pelaihari, dan PN Bangkinang merupakan 

kasus penjatuhan vonis hukuman mati, sedangkan kasus pada PN Pematang Siantar, 

PN Tasikmalaya, PN Meureudu, dan PN Nunukan merupakan kasus penuntutan 

hukuman mati. Database Hukuman Mati ICJR mencatat sebanyak 769 kasus 

penuntutan dan/atau penjatuhan hukuman mati yang terkonfirmasi seluruh Indonesia 

sejak 1969 hingga data terakhir diperbarui per 4 Juli 2020. 
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Perlu diingat bahwa dalam situasi normal pun, pelanggaran terhadap hak-hak 

fair trial atau seperangkat hak untuk menjamin peradilan berjalan dengan adil dalam 

banyak kasus hukuman mati sebelumnya pun masih ditemukan. Berdasarkan 

penelitian ICJR pada 2019 yang berjudul “Menyelisik Keadilan yang Rentan: 

Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia”, ketersediaan penasihat hukum 

dan penerjemah masih menjadi isu dan kualitas pendampingannya juga masih jauh 

dari efektif. Kemudian hak untuk memeriksa alat bukti terutama saksi yang 

memberatkan juga dalam beberapa kasus tidak diberikan secara maksimal. 

Oleh karenanya, masa darurat wabah Covid-19 seharusnya menjadi momen 

untuk tidak melakukan penuntutan maupun penjatuhan hukuman mati. Sebab dalam 

kondisi seperti ini harus disadari bahwa pengadilan hingga jasa penyedia layanan 

hukum pun juga tidak dapat beroperasi seperti biasa. Sehingga, pemeriksaan sidang 

kasus hukuman mati yang semestinya dilakukan dengan tingkat kehati-hatian dan 

ketelitian tertinggi menjadi mustahil dilakukan. Namun sebaliknya, bahkan dalam 

masa pandemi ini di beberapa pengadilan negeri diduga justru mencatatkan rekor 

pertama kali menuntut atau menjatuhkan hukuman mati. 

Merujuk pada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh World Coalition 

Against the Death Penalty (Koalisi Menentang Hukuman Mati se-Dunia), banyak 

negara di dunia yang telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk 

menghentikan laju penjatuhan hukuman mati dalam masa pandemi ini. Misalnya, di 

Kamerun, Zimbabwe, Kenya, dan Maroko terdapat pemberian grasi hingga 

pengubahan jenis hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, termasuk 

pengurangan hukuman setelah pengubahan tersebut. Kemudian negara Chad dan Arab 

Saudi bahkan dalam tataran legislasi juga telah berupaya untuk mengurangi jenis-jenis 

kejahatan tertentu yang dapat dijatuhi pidana mati. 
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4. Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Sembako dalam 

penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

Sidang perdana perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap 

kepada Juliari Peter Batubara yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Sosial sudah 

bergulir. Harry Van Sidabukke, seorang pengusaha menjadi orang pertama yang 

diseret ke meja hijau untuk mendengarkan surat dakwaan yang disampaikan penuntut 

umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi (Tipikor), Jakarta. 

Pada proses penyidikan, diketahui Juliari meminta fee sebesar Rp10 ribu dari 

setiap paket sembako bantuan sosial (bansos) kepada para vendor. Dan disini penuntut 

umum menguraikan bagaiman proses tersebut dilakukan dan uang fee diberikan oleh 

pengusaha dalam hal ini Harry Van Sidabukke yang didakwa telah melakukan 

beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus 

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi hadiah atau janji yaitu memberi 

uang seluruhnya Rp1,28 miliar. 

Mulanya, pada Pada awal bulan April 2020 Harry mendapatkan informasi 

bahwa ada pekerjaan bantuan sosial sembako dalam penanganan dampak Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian Sosial Tahun 2020. Atas informasi 

tersebut, ia menemui Pepen Nazaruddin selaku Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial 

Kementerian Sosial dan Mokhamad O Royani selaku Sesditjen untuk menanyakan 

terkait proyek tersebut. 

Atas arahan Royani, ia berkoordinasi dengan Rizki Maulana guna mengajukan 

penawaran pekerjaan tersebut dengan menggunakan PT Mandala Hamonangan Sude, 

namun tidak memenuhi kualifikasi.   
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Selanjutnya atas saran Achmad Gamaluddin Moeksin Alias Agam, Harry 

menemui Lalan Sukmaya selaku Direktur Operasional PT Pertani (Persero) yang telah 

ditunjuk pada tanggal 15 April 2020 sebagai salah satu penyedia barang dalam 

pengadaan Bantuan Sosial Sembako Penanganan COVID-19 untuk menjadi supplier 

bagi perusahaan itu.  Setelah bertemu, Lalan menyetujuinya dengan kesepakatan 

bahwa biaya-biaya untuk operasional dalam hal apapun dengan pihak luar akan 

menjadi tanggung jawab Harry. 

Selanjutnya sebagai perwakilan PT Pertani (Persero), Harry menghadap 

Victorius Saut Hamonangan Siahaan selaku Kasubdit Penanganan Bencana Sosial & 

Politik pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial dan PPK Reguler Direktorat 

PSKBS) untuk memaparkan spek barang, jenis, jumlah, kesiapan gudang. 

Diketahui, pagu anggaran Pengadaan Bantuan Sosial Sembako Penanganan 

COVID-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi 

pada Kementerian Sosial Tahun 2020 adalah bersumber dari APBN Tahun 2020 

dengan nilai sebesar Rp6,84 triliun. Adapun pelaksanaannya dibagi dalam 12 tahap 

yakni sejak bulan April 2020 s/d November 2020 dengan jumlah setiap tahapnya 

adalah sebanyak 1.900.000 paket sembako, sehingga seluruh tahap berjumlah 22,8 

juta paket sembako. 

Pada tanggal 14 Mei 2020, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor: 64/HUK/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri 

Sosial Nomor: 165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan 

Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020, Adi Wahyono ditunjuk menjadi 

Kuasa Pengguna Anggaran. Setelahnya, Juliari mengarahkan Adi dan Matheus untuk 
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menarik/mengumpulkan uang komitmen fee sebesar Rp10 ribu per paket dan juga 

uang fee operasional dari penyedia bantuan sosial sembako.
36

 

Pada tahap 1, PT Pertani (Persero) mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial 

Sembako Penanganan COVID-19 sebanyak 90.366 paket, sehingga pada sekitar 

pertengahan bulan Mei 2020, bertempat di ruang Unit Layanan Pengadaan 

Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, Harry memberikan 

uang fee operasional dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai Rp100 juta 

kepada Matheus. 

Pada tahap 3, PT Pertani (Persero) kembali mendapatkan kuota paket Bantuan 

Sosial Sembako Penanganan COVID-19 sebanyak 80.177 paket serta paket komunitas 

sebanyak 50.000 paket. Sementara Khusus tahap 2 yaitu sekitar pertengahan bulan 

Mei 2020, pekerjaan bantuan sosial sembako untuk Jabodetabek dilaksanakan oleh 

Perusahaan Umum (Perum) BULOG dengan masing-masing paket sebanyak 25 kg 

beras. 

“Pada akhir bulan Mei 2020, Juliari Peter Batubara kembali meminta Adi 

Wahyono agar memungut uang fee sebesar Rp10 ribu per paket. Atas permintaan 

tersebut, Adi Wahyono kembali menyampaikannya kepada Matheus Joko Santoso. 

Sehingga Matheus Joko Santoso mengingatkan Terdakwa untuk memberikan uang fee 

operasional. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang fee operasional dalam bentuk 

dolar Singapura kurang lebih senilai Rp100 juta kepada Matheus Joko Santoso,” jelas 

penuntut. 
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Pemberian fee pun terus dilanjutkan hingga pengadaan paket sembako tahap 

12. “Setelah periode 1 yaitu tahap 1 s/d tahap 6 selesai dilaksanakan, bahwa atas 

penerimaan uang-uang tersebut Matheus Joko Santoso melakukan pencatatan lalu 

melaporkannya kepada Adi Wahyono, selanjutnya pencatatan tersebut dilaporkan 

kepada Juliari Peter Batubara,” terang penuntut.
37

 

Perbuatan Harry memberikan uang fee operasional yang seluruhnya sebesar 

Rp1,28 miliar kepada Juliari, Adi dan Matheus karena penunjukannya melalui PT 

Pertani (Persero) sebagai penyedia Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka 

Penanganan COVID-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 

Kementerian Sosial Tahun 2020 tahap 1, tahap 3, tahap komunitas, tahap 5 sampai 

dengan tahap 12 dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude untuk tahap 7 sampai 

dengan tahap 12 seluruhnya sebanyak 1.519.256 paket, yang bertentangan dengan 

kewajiban mereka sebagai penyelenggara negara. 

Atas perbuatannya tersebut, Harry didakwa Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. 

Di sidang secara terpisah, Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama Ardian 

Iskandar Maddanatja juga didakwa menyuap Juliari senilai Rp1,95 miliar terkait 

penunjukkan perusahaan penyedia bansos sembako COVID-19. Selain menyuap 

Juliari, Harry juga didakwa menyuap dua anak buah Juliari yaitu Adi Wahyono selaku 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Kemensos tahun 2020 
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dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako COVID-19 

COVID-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos 

bulan Oktober-Desember 2020 dan Matheus Joko Santoso selaku PPK pengadaan 

bansos sembako COVID-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana 

Sosial Kemensos bulan April-Oktober 2020. 

“Uang tersebut diberikan terkait dengan penunjukan terdakwa melalui PT 

Tigapilar Agro Utama sebagai penyedia bansos sembako COVID-19 tahap 9, 10, 

tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115.000 paket. Selanjutnya Juliari Peter 

Batubara mengarahkan Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso untuk 

mengumpulkan uang komitmen 'fee' sebesar Rp10 ribu per paket dan juga 'fee' 

operasional dari penyedia bantuan sosial sembako. Perintah Juliari tersebut dilaporkan 

oleh Adi Wahyono kepada Pepen Nazaruddin dan Hartono,” ujar penuntut.
38

 

Menjelang penyaluran sembako tahap 7 yaitu pada Juli 2020, Juliari bertemu 

dengan Adi Wahyono, Matheus dan Kukuh untuk membagi kuota 1,9 juta paket 

antara lain 300.000 dikelola Adi Wahyono dan Matheus Joko untuk kepentingan Bina 

Lingkungan yaitu dibagi-bagi kepada pihak Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, 

dan para pejabat lainnya baik di lingkungan Kementerian Sosial maupun pada 

kementerian dan lembaga lain yang sebagian dari paket tersebut dikerjakan Ardian. 

Pada Agustus 2020, Ardian dan istrinya bernama Indah Budhi Safitri bertemu 

dengan Helmi Rivai dan Nuzulia Hamzah Nasution dan meminta agar dipersiapkan 

"company profile" PT Tigapilar Agro Utama dan persyaratan lain untuk disampaikan 

melalui Isro Budi Nauli Batubara. Nuzulia diketahui telah bertemu dengan Dirjen 
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Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin terkait penunjukan 

perusahaan penyalur sembako. 

Nuzulia juga menyampaikan ada "fee" bila PT Tigapilar ditunjuk sebagai 

penyedia bansos, atas permintaan tersebut, Ardian menyanggupinya. Pada 14 

September 2020, PT Tigapilar dinyatakan sebagai penyedia sembako tahap 9 dan 

mendapat paket sebanyak 20.000 paket sembako. Nuzulia lalu meminta "fee" sebesar 

Rp30.000 per paket dengan pembagian tugas Nuzulia melakukan koordinasi dengan 

Kemensos termasuk pembayaran tagihan sedangkan pelaksanaan bansos adalah tugas 

Ardian. 

Pada September 2020 di kantor PT Tigapilar, Nuzulia dan Helmi Rivai 

meminta "fee" sebesar Rp600 juta kepada Ardian dan juga uang operasional sebesar 

Rp40 juta dan mobil operasional. Ardian lalu memberikan uang komitmen “fee” 

sebesar Rp600 juta kepada Kemensos melalui Nuzulia Hamzah Nausiton yaitu pada 

16 September 2020 sebesar Rp300 juta, pada 17 September 2020 sebesar Rp100 juta, 

pada 21 September 2020 sebesar Rp100 juta dan pada 22 September 2020 sebesar 

Rp100 juta. 

Nuzulia pada 14 Oktober 2020 mentransfer uang Rp200 juta kepada Ardian 

dan meminta agar Ardian menambahkan uang sebesar Rp600 juta sehingga 

seluruhnya berjumlah Rp800 juta diberikan kepada Matheus Joko Santoso.Kemudian 

pada 15 Oktober 2020, Ardian memberikan "fee" Rp800 juta kepada Matheus di 

kantor Kemensos. 

Pada tahap 10, PT Tigapilar Agro Utama ditunjuk sebagai penyedia sembako 

bansos sebanyak 50.000 paket. Ardian lalu memberikan "fee" sebesar Rp800 juta 
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kepada Kemensos melalui Nuzulia. Pada 17 Oktober 2020, Ardian kembali 

memberikan uang komitmen "fee" melalui Nuzulia sebesar Rp50 juta melalui transfer. 

Nuzulia mengembalikan uang "fee" yang pernah ia terima dari Ardian sebesar 

Rp350 juta lalu Ardian memberikan uang Rp350 juta itu kepada Matheus Joko 

Santoso di Coffee Shop Hotel Grand Orchardz. Pada 6 November 2020, Ardian 

kembali memberikan uang sesar Rp80 juta kepada Nuzulia, kemudian pada 7 

November 2020 Ardian memberikan "fee" sebesar Rp150 juta melalui Nuzulia 

melalui transfer, selanjuatnya pada 9 November 2020 Ardian memberikan Rp75 juta 

melalui Nuzulia. 

Pada tahap 11, PT Tigapilar Agro Utama mendapat jatah 20.000 paket 

sehingga Ardian memberikan "fee" sebesar Rp700 juta pada 10 November 2020 

melalui Nzulia. Pada 11 November 2020, Ardian masih memberikan "fee" sebesar 

Rp195 juta melalui Nuzulia dan pada 25 November 2020 Ardian pun memberikan 

"fee" Rp150 juta melalui Nuzulia. Pada tahap 12, PT Tigapilar Agro Utama mendapat 

sebanyak 25.000 paket. Nuzulia lalu menyerahkan Rp800 juta kepada Matheus Joko 

Santoso setelah tahap 12 selesai. 

Atas perbuatannya, Ardian dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 

KUHP.
39

 

Di tengah wabah, bekas politikus PDI Perjuangan itu menerima suap lebih dari 

Rp32 miliar dari rekanan penyedia bansos di Kemensos. Jatah bansos yang mestinya 

utuh diterima warga ditilap tiap paketnya. Sedangkan warga yang mati-matian 
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bertahan di tengah wabah, mendapati jatah bansosnya berkurang, kualitas yang sudah 

buruk kian memburuk, dan terpaksa mengolahnya karena hanya itu yang mereka 

punya. 

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengganjar 

mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Senin (23/08) dengan vonis 12 tahun 

penjara dan denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan. Bekas politikus PDI 

Perjuangan ini dinilai hakim terbukti secara sah dan bersalah melakukan korupsi 

dengan menerima suap lebih dari Rp32 miliar dari rekanan penyedia bansos di 

Kemensos.
40

 

"Menjatuhkan pidana 12 tahun penjara dan pidana denda Rp500 juta subsidair 

enam bulan," kata Hakim Ketua Muhammad Damis membacakan putusan di 

Pengadilan Tipikor Jakarta yang ditayangkan secara daring, Senin (23/08).
41

 

Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang 

pembacaan tuntutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 secara virtual 

di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/7/2021). 

Hakim juga menghukum Juliari membayar uang pengganti sebesar Rp14,5 

miliar subsidair 2 tahun penjara dan pencabutan hak politik berupa dipilih dalam 

jabatan publik selama empat tahun usai terdakwa menjalani pidana pokok. Atas vonis 

majelis hakim, pihak Juliari maupun jaksa penuntut umum KPK masing-masing 

menyatakan 'pikir-pikir' dan akan mempelajari amar putusan. Putusan itu lebih berat 

                                                           
40

 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec32450d71e2529bac313530313130html. diakses 

pada jum‟at 16 Juni 2023 
41

 https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-

menjerat-juliari-hingga-divonis 



 

55 
 

dibanding tuntutan Jaksa KPK yang meminta hakim menghukum Juliari 11 tahun 

penjara dan denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.
42

 

Majelis hakim telah menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Juliari 

Batubara, terdakwa kasus korupsi bansos Covid-19. Putusan tersebut berdasarkan 

pertimbangan kondisi yang meringankan dan memberatkan atas pelanggaran pidana 

mantan Menteri Sosial (Mensos) tersebut. 

Dalam poin yang meringankan, hakim menyebut Juliari sudah cukup 

mendapatkan sanksi sosial dalam bentuk penghinaan dari masyarakat Indonesia, 

meskipun pengadilan belum memutuskan bahwa dirinya bersalah. Selain itu, hakim 

melanjutkan, Juliari selama persidangan yang berjalan empat bulan ini selalu hadir 

dan tertib. Dia dinilai kooperatif tanpa bertingkah dengan membuat berbagai alasan 

yang menghambat jalannya persidangan. 

Adapun hal yang memberatkan adalah tindak pidana korupsi Juliari dilakukan 

dalam kondisi bencana darurat non alam yakni pandemi Covid-19. Sementara mantan 

kader PDIP itu malah terus menyangkal segala perbuatannya. Putusan tersebut, 

dijatuhkan karena Juliari dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 

tindak pidana korupsi. Perbuatannya itu melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 atau 

Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 

55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP.
43
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C. Analisis Peneliti 

Pidana mati bukan bentuk hukuman yang baru di Indonesia, pidana mati telah 

dikenal sejak zaman kerajaan di Indonesia. Hukuman mati adalah hukuman atau vonis 

yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat untuk seseorang akibat 

perbuatannya. Selain bertujuan memberi efek jera dan memberi rasa keadilan, juga 

harus efektif mengulangi risiko kejadian yang sama. 

Sehubungan dengan penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana 

korupsi, Peneliti berpendapat bahwa ada masalah dalam pengaturan hak hidup ini, 

disatu sisi dalam pasal 28 I mengatakan bahwa hak untuk hidup merupakan salah satu 

bagian dari HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, disisi lain 

hukuman mati tergolong dalam ke dalam salah satu pidana pokok yang diatur dalam 

pasal 10 KUHP. 

Jika mengacu pada International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR) dalam ketentuannya mengatur, bagi negara yang mengadopsi aturan Hak 

Asasi Manusia (HAM) ini wajib memenuhi tujuan pilihan ICCPR untuk melakukan 

penghapusan hukuman mati dalam hukum nasionalnya, tetapi dalam pengaturan 

HAM, pasal 28 J ayat 2 dikatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, 

setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. 

44
 

Dalam praktik sejarah penegakan hukum di Indonesia ketika menindak kasus 

korupsi sampai saat ini penjatuhan pidana mati bagi koruptor belum pernah sama 

sekali terjadi. Hal ini didasari dengan hanya terdapat satu pasal dalam UU Tipikor 

yang memformulasi penjatuhan pidana mati bagi koruptor, sehingga menunjukkan 
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bahwa substansi hukum dalam penanggulangan korupsi melalui UU Tipikor juga 

masih lemah. UU Tipikor yang mengatur penjatuhan pidana mati juga masih 

menimbulkan multitafsir karena terdapat frasa keadaan tertentu yang terdapat dalam 

Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor Penjelasan dari Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang menjadi 

syarat penjatuhan hukuman pidana mati bagi koruptor apabila melakukan korupsi 

pada “keadaan tertentu” 

Meskipun persoalan konstitusional pidana mati pernah menjadi ranah 

perdebatan di forum Mahkamah Konstitusi, ketika dilakukan uji materi UU Narkotika 

(putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007). Kemudian lebih lengkapnya dokumen 

perdebatan uji materi UU Narkotika ini sudah dibukukan berjudul: Kontroversi 

Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi, disusun oleh 

Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas 

2009. 

Alasan bahwa stelsel jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP yang berlaku 

sekarang, pidana mati masuk dalam stelsel pidana pokok, kemudian dalam RKUHP 

diubah dan hanya dikategorikan sebagai jenis pidana alternatif atau bersifat khusus. 

Juga dimungkinkan penjatuhan sanksi pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun 

apabila memenuhi persyaratan. Dengan pengaturan pidana mati dalam RKUHP 

seperti ini tidak bisa dijadikan dasar sebagai sesuatu yang sudah memenuhi syarat 

konstitusional berdasarkan Pasal 28 J (ayat 2) bahwa setiap orang harus tunduk pada 

pembatasan undang-undang juga demi untuk menjamin pengakuan dan penghormatan 

atas hak orang lain.
45

 

Dalam kasus tindak pidana korupsi oleh Juliari atas dana bantuan sosial dalam 

kondisi bencana darurat non alam yakni pandemi Covid-19, telah memenuhi prasa 
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“keadaan tertentu” dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat 

dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila 

tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi 

penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat 

kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan 

pengulangan tindak pidana korupsi. 

Oleh karena itu, tuntutan yang harus diberikan pada Juliari bukanlah Pasal 12 

huruf b Jo Pasal 18 atau Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP, 

melainkan Pasal 2 ayat (2) UU No 31 tahun 1999, tindak pidana korupsi yang 

dilakukan dalam keadaan tertentu dijatuhi hukuman mati. 
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                                         BAB V 

                                     PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Perspektif Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

 Pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme. Ketetapan MPR ini secara tegas menyatakan bahwa 

telah terjadi praktik-praktik kolusi yang merusak sendi-sendi 

penyelenggaraan negara dan dalam rangka rehabilitasi aspek kehidupan 

nasonal. 

 Masyarakat beranggapan bahwa hukuman mati merupakan upaya 

dalam mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas 

tindak pidana korupsi. Keinginan dari masyarakat tersebut lalu dijawab oleh 

pemerintah dan DPR dengan mengeluarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.   

 

2. Faktor Pendukung & Penghambat Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana 

Korupsi 

a. Faktor Pendukung Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi 

Masyarakat beranggapan bahwa hukuman mati merupakan upaya dalam 

mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas 

tindak pidana korupsi. Kemudian, undang-undang Tipikor telah 

memformulasi adanya sanksi pidana mati kepada koruptor dan secara 
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filosofis penjatuhan sanksi pidana kepada koruptor sudah sesuai dengan 

nilai moral Pancasila. 

 

b. Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi 

berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUTPK sulit diterapkan terutama pada unsur 

“kondisi darurat”. Hal ini karena dalam menjatuhkan pidana unsur 

“kondisi darurat” harus dapat dipenuhi seperti yang tercantum dalam 

rumusan undang-undang. Jika perbuatan pelaku secara konkrit tidak dapat 

memenuhi unsur yang tercantum dalam rumusan undang-undang secara 

abstrak maka tidak dapat dijatuhi pidana. Rumusan kata “dapat dipidana 

mati memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif 

pidana terberat lainnya yang bukan berupa penghilangan kesempatan 

hidup. Sehingga perumusannya sebaiknya bersifat definite sentence. 

B.   Implikasi penelitian 

1. Hendaknya pemberian hukuman mati dapat dirumuskan lebih jelas terkait 

unsur tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhi pidana mati. Kata “..dapat..” 

dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UUTPK diubah menjadi “...harus...” atau 

“...wajib..”. Hindari alternatif sanksi lain yang merupakan ancaman pidana 

selain penjatuhan mati.  

2. Hendaknya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang berisikan sanksi 

pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi serta pelaksanaannya dapat di 

dukung oleh semua pihak dalam upaya mencapai tujuan yang lebih efektif 

untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.   
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