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ABSTRAK 

Nama : Andi Bau Utari 
NIM :105002029 
Jurusan : Ilmu Hukum 
Judul : Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi terhadap Terdakwa yang 

diputus Bebas / Vrisjpraak ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri 
Makassar)  

 
Penelitian ini berfokus untuk meneliti tentang pelaksanaan pemberian 

rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas di Pengadilan Negeri Makassar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum  pelaksanaan pemberian 
rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas, pelaksanaan pemberian 
rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas di Pengadilan Negeri Makassar 
serta faktor- faktor yang mempengaruhinya. 

Metode penelitian dalam  penelitian ini ialah doctrinal research dengan 
pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan empirical research dengan 
pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui studi pustaka, 
observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran online lalu kemudian data 
tersebut dianalisis, disistematisasi dan diuraikan dalam bentuk deskriptif.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa aturan hukum tentang 
pelaksanaan pemberian rehabilitasi  kurang memadai dan tidak sesuai  dengan muatan 
rehabilitasi. Selain itu, diperoleh fakta bahwa pelaksanaan rehabilitasi di Pengadilan 
Negeri Makassar dilaksanakan hanya dengan mencantumkan rehabilitasi pada amar 
putusan bebas. Adapun faktor yang mempengaruhinya terdiri atas dua yakni faktor 
pendukung dan penghambat.  

Oleh karena itu, maka diperlukan pembaharuan aturan hukum mengenai 
pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas, 
penambahan panitera sesuai dengan kebutuhan tiap pengadilan negeri, peningkatan 
kualitas panitera dan peningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak 
rehabilitasi bagi terdakwa jika diputus bebas.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara hukum yang salah satu karakteristiknya ialah 

adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Berbagai aspek kehidupan 

baik ekonomi, sosial, budaya, sipil, politik memiliki dimensi hak asasi manusia 

didalamnya.  Salah satu wujud perlindungan hak asasi manusia di bidang sipil yakni 

adanya kewajiban negara untuk memberikan  rehabilitasi yang efektif bagi warga 

negaranya. Hal ini sebagaimana yang dimuat dalam  Article 8 Universal Declaration 

of Human Right berbunyi : 

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national 
tribunal for acts violation the fundamental right granted him by the constitution 
or by law. 1 

Dari beberapa macam rehabilitasi salah satunya ialah rehabilitasi bagi 

terdakwa yang diputus bebas. Setelah seseorang mendapatkan putusan bebas, maka 

salah satu haknya ialah mendapatkan rehabilitasi oleh pengadilan. Adapun yang 

dimaksud dengan rehabilitasi dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (23) Undang- Undang 

Nomor 8 Tahun 1981   tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana  yang 

selanjutnya disingkat KUHAP, berbunyi: 

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam  
kemampuan, kedudukan dan  harkat serta martabatnya yang diberikan pada 
tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, 
dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang  -undang atau 

                                                           

1Universal Declaration of Human Right, Article 8.  
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karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini. 2  

Ketentuan mengenai hak terdakwa yang diputus bebas untuk mendapatkan 

rehabilitasi juga dimuat dalam: 

Pasal  97  ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang- Undang Hukum Acara Pidana berbunyi : 

Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas 
atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 3 

Pasal 9 ayat (1)  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman berbunyi:  

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan 
berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau 
hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.4 

Kewajiban negara untuk memberikan rehabilitasi terhadap terdakwa yang 

diputus bebas, pada dasarnya amatlah dibutuhkan bagi mereka yang pernah 

mengalami proses sidang yang berakhir dengan putusan bebas. Setelah mendapatkan 

putusan bebas, bagi beberapa orang hal ini tidaklah cukup karena jika kita telaah 

bagaimana proses untuk mendapatkan putusan bebas, terdakwa telebih dahulu 

ditangkap, diperiksa dan ditahan hingga berbulan- bulan. Akibat penahanan selama 

berbulan- bulan terdakwa bisa saja kehilangan pekerjaannya, lalu pemeriksaan oleh 

oknum penyidik yang terkadang sangat mengejar pengakuan tersangka sehingga tidak 

                                                           

2Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- 
Undang Hukum Acara Pidana  Pasal 1 ayat (23). 

3Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- 
Undang Hukum Acara Pidana  Pasal 97 ayat (1). 

4Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 48 Tahun 2009  tentang  Kekuasaan 
Kehakiman  Pasal 9 ayat (1). 
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jarang ditemukan kasus dimana tersangka mendapatkan perlakuan kasar oleh oknum 

penyidik. Dan hal tersebut semakin diperparah dengan keadaaan kebanyakan 

masyarakat yang memiliki pemahaman yang kurang mengenai proses penegakan 

hukum. Setiap orang yang  berurusan dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan 

selalu memiliki stigma yang negatif. Padahal dalam  hukum acara  pidana secara jelas 

terdapat asas praduga tidak bersalah, yang mana setiap orang tidak dapat dinyatakan 

bersalah tanpa adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh hakim. 

Dalam Q.S. Al- Hujuraat/49: 12 juga dijelaskan mengenai asas praduga tak bersalah 

ini: 

                             

                                  

     

Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka 
Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari 
kesalahan orang dan janganlah ada di antara kamu menggunjingkan sebagian 
yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya 
yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, 
sungguh Allah Maha Penerima taubat, Maha Penyayang.5 

Contoh kasus, Hendra seorang office boy yang dituduh melakukan tindak 

pidana korupsi untuk proyek videotron di Kementrian Usaha Mikro, Kecil dan 

Menegah ( UMKM). Walaupun telah mendapatkan vonis bebas oleh Mahkamah 

                                                           
5Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya Jus 1-30 (Surabaya:  CV. Pustaka 

Agung, 2006), h. 745 
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Agung, Hendra tetap sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena  pernah ditahan dan 

mengalami proses hukum walaupun ia tidak bersalah.6 

Kemudian  kasus salah tangkap yang dialami oleh Andro yang dituduh 

melakukan pembunuhan. Dari pengakuannya diketahui bahwa selama pemeriksaan 

dia disiksa, dilakban, disetrum, diinjak- injak dan disuruh mengaku kesalahan yang 

tidak dilakukannya. Hingga akhirnya pada tingkat kasasi Andro dinyatakan tidak 

bersalah. 7 Menurut pemaparan Marni (Ibu Andro), setelah keluar dari jeratan hukum 

Andro sedikit berubah dan terlihat trauma, kondisi anaknya tersebut membuat Marni 

ingin menuntut agar anaknya dapat direhabilitasi dan mentalnya kembali baik seperti 

dulu.8  

Dari dua kasus diatas mereka masih merasa tidak terpulihkan keadaannya 

sehingga timbul pertanyaan besar apakah pemberian rehabilitasi ini benar- benar 

dijalankan oleh pengadilan atau tidak.  

Selain itu terdapat ketidakjelasan aturan mengenai rehabilitasi, misalnya saja 

aturan pelaksanaan rehabilitasi hanya dicantumkan dalam putusan dan diumumkan 

dalam papan pengumuman pengadilan negeri sedangkan definisinya dalam KUHAP 

memuat pemulihan kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat. Hal ini juga 

diungkapkan oleh Oesman Simanjuntak dalam bukunya Praperadilan dan 

Penghentian Penuntutan bahwa:  

                                                           
6
Glory K. Wadrianto, “Kisah Hendra, Office Boy “ Tumbal” Kasus Videotron yang Kini Sulit 

Dapat Kerja”, News, 24 Januari 2016, www.regional.kompas.com ( 14 April 2016). 
7
Mohammad Yudha Prasetya, “Kasus- Kasus Korban Salah Tangkap Polisi yang Sangat 

Menyedihkan”,merdeka.com ,01 Agustus 2015, www.merdeka.com ( 14 April 2016). 
8Ratna Wina, “Tuntutan 1 Milyar untuk Nama Baik Korban Salah Tangkap”, Kartini Portal 

Berita Wanita”, 12 Mei 2015, www.majalahkartini.co.id ( 12 Mei 2016) 

http://www.merdeka.com/
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Pelaksanaan pemberian rehabilitasi terkendala dikarenakan aturan yang terlalu 
sederhana, sehingga pelaksanaan rehabilitasi malah menjadi tidak mudah 
bahkan  kurang memadai. 9  

Ketidakjelasan aturan mengenai pemberian rehabilitasi bagi terdakwa yang 

diputus bebas tentu saja juga berpengaruh pada pelaksanaan pemberian rehabilitasi.  

Berangkat dari permasalahan- permasalahan diatas penyusun hendak meneliti 

mengenai aturan hukum pelaksanaan pemberian rehabilitasi, pelaksanaan pemberian 

rehabilitasi bagi terdakwa yang diputus bebas di Pengadilan Negeri Makassar, apakah 

rehabilitasi ini benar-benar dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Makassar atau tidak 

serta faktor apakah  yang mempengaruhi pelaksanaannya. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini ialah pelaksanaan 

pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas/ vrisjpraak oleh 

Pengadilan Negeri Makassar  

Adapun deskripsi singkat mengenai fokus dalam penelitian ini ialah sebagai 

berikut:  

1. Rehabilitasi 

Dalam black’s  law dictionary terdapat dua kata yang dapat mengambarkan 

pemulihan keadaan yakni kata rehabilitation dan remedy. adapun pengertian dari 

kedua kata tersebut adalah:  

Rehabilitation, 1. The process of seeking to improve a criminal’s character and 
outlook so that he or she can function in society without committing other 
crimes.10 

                                                           

9Osman Simanjuntak, Praperadilan dan Penghentian Penuntutan, ( Jakarta: 2004), h.42. 
10Bryan A. Garner, Editor in Chief, Black’s Law Dictionary, (Deluxe eight edition, USA: 

1990),  h.1311 
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Remedy is anything a court can do for a litigant who has been wronged or is 
about to wronged. The two most common remedies are judgments that plaintiffs 
are entitled to collect sums money from defendants and orders to defendants to 
refrain from their wrongful conduct or to undo its consequences. The court 
decides whether the litigant has been wronged under the substantive law; it 
conducts its inquiring accordance with procedural law. The law of remedies 
falls somewhere between substance and procedure distinct from both but 
overlapping with both  

Berdasarkan kedua pendapat diatas yang lebih menggambarkan pemulihan 

keadaan bagi orang yang diputus bebas adalah kata remedy sedangkan kata 

rehabilitation lebih mengarah ke pemulihan bagi narapidana agar bisa bersosialiasai 

kembali dalam masyarakat setelah menjalani pidana.  

Dalam kamus istilah hukum Fockema Andreae, dimuat arti “ Rehabilitasi 

ialah pemulihan kehormatan dan nama baik.”
11 

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa “Rehabilitasi adalah pemulihan, 

pengembalian kepada keadaan semula.” 
12 

Pengertian rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang 

selanjutnya disingkat KBBI adalah pemulihan kepada kedudukan atau  keadaan 

semula. 13 

Secara umum, rehabilitasi ini amat luas lingkupnya karena berbagai bidang 

menggunakan istilah rehabilitasi. Berikut ini ialah beberapa istilah rehabilitasi: 

a. Rehabilitasi medik, dalam dunia kedokteran dikenal rehabilitasi/ pemulihan 

keadaan bagi pasien yang mengalami kelumpuhan atau syok. 

                                                           

11Leden Marpaung, Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana 
(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), h.119 

12Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang 
Offset Yogyakarta,2013) h. 220. 

13Kamus Besar Bahasa Indonesia online,rehabilitasi,  www.kbbi.web.id , (25 Juni 2015)  

http://www.kbbi.web.id/


7 
 

b. Rehabilitasi oleh presiden, Pasal 14 (1) UUD 1945 juga secara poitik dikenal 

pemberian rehabilitasi oleh presiden. 

c. Dalam kasus narkotika juga dikenal rehabilitasi bagi pecandu narkotika. 

d. Sistem pemasyakaratan dalam lembaga pemasyarakatan yang disingkat LAPAS 

juga disebut dengan rehabilitasi.  

e. Rehabilitasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang disingkat HAM ( 

Pasal 35 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). 

f. Rehabilitasi berdasarkan penetapan praperadilan ( Pasal 97 ayat 3 KUHAP). 

g. Rehabilitasi berdasarkan putusan bebas dan lepas (Pasal 97 ayat 1 KUHAP). 

Akan tetapi dalam penelitian ini akan lebih terfokus dengan rehabilitasi yang 

dimaksud dalam KUHAP yakni pemulihan hak terdakwa dalam hal kemampuan, 

kedudukan dan harkat serta martabat bagi terdakwa yang diputus bebas.  

2. Terdakwa  

Pasal 1 ayat (15) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ 

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang 

pengadilan”.14 

Dalam kamus hukum karya Steven H. Giffs dijelaskan bahwa:   

Defendant in civil proceeding is the party responding to the complaint; “One 
who is sued and called upon to make satisfaction for a wrong complained of by 
another ( The Plaintiff). 15 

                                                           
14Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- 

Undang Hukum Acara Pidana  Pasal 1 ayat (15). 
15Steven H.  GIfis, Law Dictionary , Barron Educational Series Inc, (New York: Woodbury, 

1975),  h. 56.  
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Dalam KBBI dijelaskan bahwa: 

Kata terdakwa berasal dari kata dakwa yang dapat diartikan dengan tuduhan, 
pengaduan atau tuntutan yang diajukan kepada hakim,tuntutan atau gugatan 
yang diajukan oleh seseorang terhadap orang lain karena haknya dilanggar. 
Sedangkan kata terdakwa sendiri berarti orang yang didakwa ( dituduh atau 
dituntut ) telah melakukan tindak pidana dan adanya cukup alasan untuk 
dilakukan pemeriksaan dimuka persidangan. 16 

3. Putusan bebas  

Putusan bebas dalam tradisi hukum Eropa Kontinental secara teoretik sering 

disebut dengan istilah putusan vrisjpraak, sedangkan dalam tradisi hukum Anglo 

Saxon disebut putusan acquittal. Putusan bebas secara limitatif diatur dalam Pasal 

191 ayat (1) KUHAP, yang menentukan bahwa: 

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan 
terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.17 

C. Rumusan Masalah 

Adapun pokok masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Bagaimana aturan hukum pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang 

diputus bebas? 

2. Bagaimana  pelaksanaan pemberian rehabilitasi  terhadap  terdakwa yang 

diputus bebas di Pengadilan Negeri Makassar? 

3. Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian  rehabilitasi 

terhadap  terdakwa yang diputus bebas di Pengadilan Negeri Makassar? 

 

                                                           

16Kamus Besar Bahasa Indonesia online, dakwa; terdakwa, www.kbbi.web.id , (25 Juni 2015) 
17Rahman Syamsuddin, Hukum Acara Pidana dalam Integrasi Keilmuan, (Makassar: 

Alauddin University Press, 2013), h. 222. 

http://www.kbbi.web.id/
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D. Kajian Pustaka  

Kajian Pustaka merupakan bagian yang signifikan dalam penyusunan karya 

ilmiah  untuk menjamin keaslian karya ilmiah, dan mendemonstrasikan hasil 

bacaannya yang ekstensif terhadap literatur berupa buku dan penelitian lainnya yang 

memiliki relevansi dengan pokok masalah yang akan diteliti.18  

Berikutnya, skripsi yang dibuat oleh mahasiswa strata 1 ( S1) Universitas 

Lampung dengan judul “Peran Pengadilan dalam Pemberian Rehabilitasi terhadap 

Terdakwa yang Diputus Bebas dan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum ( ontslag)”. 

Dalam skripsi tersebut memiliki cakupan yang lebih luas, karena juga memuat 

rehabilitasi bagi terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan ( onstlag). Penulis 

sendiri hanya lebih berfokus bagi terdakwa yang memang dinyatakan bebas murni/ 

tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.19 

Selain itu,  terdapat skripsi ini dibuat oleh Johans Setiawan, mahasiswa S1dari 

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul “Pemberian Rehabilitasi terhadap 

Terdakwa yang Diputus Bebas dan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum oleh  

Pengadilan”. Skripsi dari Johans Setiawan ini juga memiliki cakupan yang lebih luas 

yakni juga membahas mengenai pemberian rehabilitasi bagi mereka yang diputus 

lepas. Selain itu berbeda dengan penelitian ini pada pokok masalahnya mengenai 

pemberian rehabilitasi di Pengadilan Negeri Surakarta, Johans Setiawan melakukan 

metode studi kasus pada satu putusan saja sedangkan dalam penelitian ini akan 

                                                           

18Muljano Darmopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah , (Makassar: Alauddin 
University Press, 2013), Hal. 13-14. 

19
Aris Munandar, “Peran Pengadilan dalam Pemberian Rehabilitasi terhadap Terdakwa yang 

Diputus Bebas dan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum ( ontslag)”, Skripsi ( Lampung: Fakultas 
Hukum Universitas Lampung, 2013). 
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dilakukan dengan metode studi pustaka dan  wawancara. Lalu pada sub masalahnya 

penelitian Johan lebih berfokus pada dampak/ implikasi dari tidak dicantumkannya 

rehabilitasi dalam putusan.20 

Sebagaimana dengan aturan perundang- undangan yang  sangat sedikit 

membahas mengenai rehabilitasi yakni hanya terdapat dalam satu pasal dibeberapa 

undang- undang. Literatur berupa buku yang fokus membahas mengenai rehabilitasi 

ini masih sangat sedikit, pembahasan rehabilitasi juga dibahas dalam buku- buku 

tentang hukum acara pidana akan tetapi pembahasannya sangat singkat. Adapun 

literatur yang berkaitan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut : 

Buku karya Leden Marpaung “Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan 

Rehabilitasi dalam Hukum Pidana”.  Walaupun buku ini  berjudul tentang ganti 

kerugian dan rehabilitasi, sekitar 95 %  isinya membahas mengenai ganti kerugian. 

Dari 214 total halamannya rehabilitasi hanya dibahas dalam duabelas halaman saja. 

Walupun  begitu dalam buku ini cukup banyak membahas tentang pendapat beberapa 

ahli tentang rehabilitasi serta tata cara rehabilitasi berdasarkan aturan perundang- 

undangan yang berlaku.21 

Buku karya Osman Simanjuntak “Pra Peradilan dan Proses Penghentian 

Penuntutan” dalam buku ini juga diatur secara singkat mengenai rehabilitasi dan 

proses- prosesnya, walaupun menurut Osman Simanjuntak aturan mengenai 

                                                           
20Johans Setiawan, Pemberian Rehabilitasi terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas dan Lepas 

dari Segala Tuntutan Hukum  Oleh  Pengadilan”, Skripsi ( Surakarta: Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret, 2007)  

21Leden Marpaung, Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana. 



11 
 

rehabilitasi ini terlalu sederhana sehingga pelaksanaannya juga menjadi kurang 

memadai.22 

Buku karya Yahya Harahap “ Pembahasan Permasalahan dan Penerapan 

KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan 

Kembali)”. Dalam buku ini cukup lengkap membahas mengenai tata cara pelaksanaan 

rehabilitasi bagi tersangka yang dihentikan penyidikannya dan terdakwa yang diputus 

bebas dan lepas.23  

Buku karya Andi Hamzah “ Hukum Acara Pidana Indonesia”, dalam buku ini 

rehabilitasi juga dibahas secara singkat, dalam buku tersebut hanya memuat 

pengertian rehabilitasi, dan ketidakjelasan aturan mengenai rehabilitasi terhadap 

terdakwa yang diputus bebas.24 

Buku karya Rahman Syamsuddin “Hukum Acara Pidana dalam Integrasi 

Keilmuan”. Dalam buku ini membahas mengenai rehabilitasi sebagai sebuah asas 

dalam hukum acara pidana dan pemahaman umum mengenai rehabilitasi.25 

E. Tujuan dan  Kegunaan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui aturan hukum pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa 

yang diputus bebas. 

                                                           
22Osman Simanjuntak, Praperadilan dan Penghentian Penuntutan.  
23Yahya harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pembahasan 

Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan 
Peninjauan Kembali, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2000). 

24Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana,( CET. VIII; Jakarta: Sinar Grafika,2014). 
25Rahman Syamsuddin, Hukum Acara Pidana dalam Integrasi Keilmuan, (Makassar: 

Alauddin University Press, 2013) 
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2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian rehabilitasi  terhadap  terdakwa 

yang diputus bebas di Pengadilan Negeri Makassar. 

3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian  

rehabilitasi terhadap  terdakwa yang diputus bebas di Pengadilan Negeri 

Makassar. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis  

a. Agar terdakwa yang diputus bebas bisa mendapatkan hak rehabilitasinya dengan 

lebih efektif. 

b. Agar  terdakwa yang diputus bebas dan penegak hukum serta masyarakat pada 

umumnya dapat lebih memahami pentingnya rehabilitasi.  

2. Manfaat Teoretis  

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan 

bahan penelitian yang akan datang.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Asas Praduga Tidak Bersalah  

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap 

hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. “Maka dalam 

KUHAP yang diutamakan ialah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia”. 

Salah satu bentuk perlindungan tersebut ialah dengan adanya asas praduga tidak 

bersalah. 1 

Asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocent mulai dikenal sejak 

abad ke XI dalam sistem hukum Common Law, terutama di Negara Inggris. Latar 

belakang lahirnya asas ini karena dipengaruhi oleh berkembangnya pemikiran 

individulistik- liberalistik, yang mana hak individu lebih diutamakan dibandingkan 

dengan hak kolektif. Asas ini juga menjadi salah satu prasyarat utama dalam 

menjalankan sistem peradilan yang jujur, adil serta tidak memihak ( due process 

law).2 

Asas praduga tak bersalah ( presumption of innocent), artinya setiap orang yang 
ditangkap, ditahan dan dituntut  dan/ atau dihadapkan didepan pengadilan, 
wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang 
menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.3 

Asas praduga tidak bersalah ini dimuat dalam beberapa perundang- undangan 

yakni penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf c, yang berbunyi:  

                                                           
1Suharto, Penuntutan dalam Praktek Peradilan. (Jakarta: Sinar Grafika,2004), h.1. 
2Logika Hukum Asas Praduga Tidak Bersalah: Reaksi atas Paradigma Individualistik oleh 

Romli Sasmita, www.hukumonline.com, ( 28 Juni 2015). 
3Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang 

Offset Yogyakarta,2013), h. 15- 16.  

http://www.hukumonline.com/
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Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut dan/ atau 
dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya 
putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap.4 

Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang  Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, yang isinya sama persis dengan butir 3 huruf c penjelasan umum 

KUHAP. 

Selanjutnya, Pasal 14 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 

tentang Pengesahan  Interational Convenant on Civil and Political Rights, yang 

berbunyi “ Setiap orang yang dituduh  melakukan kejahatan berhak dianggap tidak 

bersalah sampai kesalahannyadibuktikan menurut hukum”.5 

Pasal 12 Universal Declaration of Human Right yang berbunyi: 

Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana 
dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum 
dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan 
yang perlukan untuk pembelaannya.6 

Berdasarkan  uraian diatas dapat diketahui bahwa asas praduga tidak bersalah 

ini hanya berlaku hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap 

orang tersebut. 

Jika ditinjau dari segi teknis yuridis atau dari segi penyidik dan jaksa, asas 

praduga tidak bersalah ini dinamakan prinsip akusatur atau accusatory procedure 

atau accusatory system. Prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka maupun 

terdakwa sebagai berikut: 

                                                           

4Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- 
Undang Hukum Acara Pidana, Penjelasan Umum butir 3 huruf c. 

5Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan  
Interational Convenant on Civil and Political Rights, Pasal 14 ayat (2). 

6Universal Declaration of Human Right, Pasal 12.  
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1. Menjadi subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan,karena itu tersangka atau 
terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia 
yang mempunyai harkat martat harga diri, 

2. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator ini ialah kesalahan 
( tindakan pidana) yang dilakukan tersangka/ terdakwa. Ke arah itulah 
pemeriksan ditujukan.  

Dengan adanya asas praduga tidak bersalah, para aparat penegak hukum 

dalam menjalankan pemeriksaannya berpedoman pada prinsip akusator bukannya 

prinsip inkuisitor yang menempatkan terdakwa sebagai objek pemeriksaan yang dapat 

diperlakukan sewenang- wenang.7 Selain itu, asas inkuisitor berpandangan bahwa alat 

bukti pengakuan dari tersangka ini merupakan alat bukti yang terpenting, sehingga 

terkadang untuk mencapai tujuan tersebut pemeriksa melakukan tindakan kekerasan 

demi mengejar sebuah pengakuan dari tersangka/terdakwa. 8  

B. Proses Peradilan Perkara Pidana  

Proses peradilan pidana secara umum terdiri atas tiga tahap yakni :  

1. Pra Adjudikasi  

Tahap pra adjudikasi ialah tahap penanganan perkara pidana sebelum diadili 

di pengadilan. Adapun  yang termasuk dalam tahap ini ialah penyelidikan dan 

penyidikan oleh polisi, serta pra penuntutan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan 

dalam penjelasan berikut:  

 

 

                                                           

7Yahya harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan 
Penuntutan, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 40.  

8 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana,( CET. VIII; Jakarta: Sinar Grafika,2014), h 24-25. 
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a. Penyelidikan  

Penyelidikan ialah cara atau metode aparat hukum yang ditugaskan sebagai 
penyelidik untuk memperoleh penerangan dalam sebuah perkara yang masih 
prakira sebelum dilakukannya penyidikan.9  

Pasal 1 ayat (5) KUHAP dijelaskan pengertian dari penyelidikan yakni: 

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini.10 

 Dari kedua pengertian diatas, menurut Prof. Hamzah inti dari penyelidikan ini 

ialah tindakan yang mendahului penyidikan.11  

b. Penyidikan  

Sebagaimana uraian sebelumnya, setelah penyelidikan maka tindak lanjut 

berikutnya dalam perkara pidana ialah penyidikan. Pasal 1 ayat (2) KUHAP 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan ialah:  

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 
itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya.12 

Dari bunyi pasal diatas, menurut R. Wiyono, dalam bukunya Pengadilan Hak 

Asasi Manusia di Indonesia, agar dapat membedakan antara penyelidikan dan 

penyidikan, jika penyelidikan itu bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya 

peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, sedangkan penyidikan tujuannya 

                                                           

9Rahman Syamsuddin, Hukum Acara Pidana dalam Integrasi Keilmuan, (Makassar: Alauddin 
University Press, 2013), h. 43. 

10Republik Indonesia, Undang- Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang 
Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (5). 

11Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana,h. 119.  
12Republik Indonesia, Undang- Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang 

Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (2). 
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untuk menentukan tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana 

tersebut.13 

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) 

KUHAP: 

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 
penyidikan.14 

Adapun alasan sehingga penyidikan dapat dihentikan. Penghentian penyidikan 

ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang 

selanjutnya disingkat SP3. Yang dapat dijadikan alasan penghentian penyidikan 

disebutkan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP terdiri dari:  

1) Tidak memperoleh bukti yang cukup: yang dimaksud dengan bukti yang 

cukup yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menerapkan 

batas minimal pembuktian ( minimal  dua alat bukti). 

2) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana: apabila dari 

hasil penyelidikan dan penyidikan polisi, perbuatan tersebut bukanlah 

merupakan peristiwa pidana melainkan perdata atau hukum adat.  

3) Penghentian penyidikan demi hukum: yang dimaksud disini ialah terdapat 

alasan pengapusan pidana antara lain nebis ini idem, tersangka meninggal 

dunia, karena kadaluarsa.15 

 

                                                           
13Rahman Syamsuddin, Hukum Acara Pidana dalam Integrasi Keilmuan, h. 49. 
14Republik Indonesia, Undang- Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang 

Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (1). 
15Yahya harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan 

Penuntutan, h. 150- 153.  



18 
 

c. Pra Penuntutan  

Pra penuntutan ini, sebenarnya masih belum jelas definisi dan pengaturannya 

dalam KUHAP. Hingga saat ini banyak yang mempertanyakan maksud dari pra 

penuntutan ini, termasuk advokat senior Harjono Tjitrosubomo mengatakan sebagai 

berikut:  

 … polisi menyerahkan berkas mungkin tidak lengkap atau kurang, jika tidak 
lengkap dikembalikan kepada polisi dengan petunjuk apa yang kurang dan 
polisi melengkapi lagi, ini ketentuan- ketentuan prosedur antara wewenang 
polisi dan jaksa. 

Di dalam pasal- pasal yang bersangkutan didalam prosesnya antara polisi 
sampai jaksa menyerahkan perkara itu tidak ada kata- kata yang menyebut 
prapenuntutan, lalu yang dimaksud dengan pra penuntutan itu apa?  

Istilah prapenuntutan ini tercantum didalam Pasal 14 KUHAP ( tentang 
wewenang penuntut umum), khususnya butir b berikut; mengadakan pra 
penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan 
ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP  dengan memberi petunjuk dalam 
rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.16 

2. Adjudikasi  

Setelah melakukan penyidikan penyidik melimpahkan berkas perkara kepada 

kejaksaan, dan setelah berkas dinyatakan lengkap (P21) maka tindakan selanjutnya 

jaksa melakukan penuntutan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri 

yang berwenang.  

Setelah berkas diterima oleh pengadilan dan telah ditentukan hari sidang 

beserta majelis hakim dan paniteranya. Maka perkara tersebut telah memasuki tahap 

adjudikasi/tahap pemeriksaan di pengadilan.  

Secara umum, pemeriksaan perkara pidana terbagi menjadi tiga jenis yakni:  

a. Pemeriksaan perkara acara  cepat 

                                                           
16 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana. h. 157- 158. 
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b. Pemeriksaan perkara acara singkat  

c. Pemeriksaan perkara acara biasa 

Adapun pada umumnya, perkara pidana dilakukan dengan acara biasa 

memiliki tata cara sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan identitas  

b. Memperingatkan terdakwa untuk memperhatikan dengan baik segala hal yang ia 

dengar dan dan lihat dalam persidangan 

c. Pembacaan surat dakwaan  

d. Menanyakan surat dakwaan kepada terdakwa  

e. Mengajukan eksepsi ( jika ada)  

f. Putusan sela ( jika ada eksepsi) 

g. Pembuktian  

h. Pemeriksaan terdakwa  

i. Pembacaan surat tuntutan  

j. Pembacaan nota pembelaan  

k. Replik dan duplik ( jika ada)  

l. Pembacaan putusan  

3. Paska Adjudikasi  

Tahap paska adjudikasi ialah tahap setelah adanya putusan atau bisa dikatakan 

tahap ini ialah tahap pelaksanaan putusan.  Untuk lebih memperjelas, yang dimaksud 
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dengan putusan dalam pembahasan ini ialah putusan akhir bukannya putusan sela 

karena adanya eksepsi.  

Pasal 1 ayat (11) KUHAP dijelaskan bahwa : 

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan 
segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini.17 

Putusan dalam perkara pidana terbagai menjadi tiga jenis yakni: 

a. Putusan Bebas ( Vrisjpraak/ Acquittal) 

Mengenai putusan bebas ini dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP 

yakni jika pengadilan berpendapat bahwa apa yang didakwaan kepada terdakwa tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas.18 Tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan yang dimaksud ialah: 

1) Tidak terdapat alat bukti sesuai dengan asas pembuktian negatif menurut 

undang- undang. 

2) Majelis hakim berpendapat bahwa asas minimum pembuktian telah terpenuhi 

akan tetapi majelis hakim masih tidak yakin akan kesalahan terdakwa.19 

b. Putusan Lepas ( Onstlag Van Alle Rechtvervoelging) 

Putusan lepas  dari segala tuntutan ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) 

KUHAP yang berbunyi:  

                                                           
17

 Republik Indonesia, Undang- Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang 
Hukum Acara Pidana, Pasal 1  ayat (11). 

18Republik Indonesia, Undang- Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang 
Hukum Acara Pidana, Pasal 191 ayat (1). 

19Rahman Syamsuddin, Hukum Acara Pidana dalam Integrasi Keilmuan, h. 222- 223. 
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Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan képada 
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, 
maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.20 

Mengenai putusan lepas ini masih terdapat pertentangan mengenai perkara 

seperti dapat diberikan putusan lepas. Ada yang menyatakan bahwa alasan dari 

adanya putusan lepas ialah hanya semata- mata karena perkara tersebut bukan 

merupakan perkara pidana melainkan perkara perdata atau adat. Dan ada pendapat 

lain yang juga menambahkan bahwa alasan pemaaf dan pembenar juga termasuk 

alasan adanya putusan lepas. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan 

Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, 

kasasi dan Peninjauan Kembali, terhadap adanya alasan pemaaf dan pembenar dalam 

suatu kasus pidana maka terhadap orang tersebut dijatuhkan putusan bebas karena 

jika terdapat alasan pemaaf dan pembenar berarti unsur melawan hukum dalam 

putusan tersebut tidak terpenuhi.21 Sedangkan dari beberapa referensi seperti Proses 

Penangan Perkara Pidana: Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan 

Eksekusi  karya Leden Marpaung, Kedudukan Hakim dan Jaksa karya Tirtaamidjada, 

Hukum Acara Pidana dalam Integrasi Keilmuan karya Rahman Syamsuddin, ketiga- 

tiganya menjelaskan bahwa jika terdapat alasan pemaaf dan pembenar maka putusan 

yang dijatuhkan adalah putusan lepas.  

 

 

 

                                                           
20

 Republik Indonesia, Undang- Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang 
Hukum Acara Pidana, Pasal 191 ayat (2). 

21Yahya harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pembahasan 
Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan 
Peninjauan Kembali, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 329. 
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c. Putusan Pemidanaan  ( Veroodelling ) 

Putusan pemidanaan ini diatur dalam Pasal 193 KUHAP, putusan pemidaan 

ini berarti terdakwa tersebut  secara sah dan meyakinkan telah memenuhi semua 

unsur dakwaan yang telah didakwakan kepadanya. 

Dalam hal hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa maka satu- 

satunya upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum kasasi. Aturan 

hukum yang mengatur tentang kasasi ialah dalam BAB XVII bagian kedua tentang 

Pemeriksaan untuk Kasasi Pasal 244- 258 KUHAP. Kasasi merupakann upaya 

hukum biasa yang terakhir baik bagi pihak terdakwa maupun jaksa penuntut umum. 

Adapun tujuan dari upaya kasasi adalah:  

a. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan 

b. Menciptakan dan membentuk hukum baru  

c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum22 

Menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP putusan yang dapat diajukan 

permohonan kasasi ialah: 

a. Semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh 

pengadilan  

b. Kecuali terhadap putusan:  

1) Mahkamah agung sendiri  

2) Putusan bebas23 

                                                           
22 Yahya harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pembahasan 

Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan 
Peninjauan Kembali,h. 518- 521. 
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Walaupun dalam Pasal 244 KUHAP melarang adanya kasasi untuk terdakwa 

yang diputus bebas, akan tetapi dalam praktik aturan tersebut dikesampingkan 

Mahkamah Agung yang selanjutnya disingkat MA secara contra  legem. Terdapat 

beberapa alasan diperkenakannya kasasi yakni sebagai berikut: 

a. Alasan menurut undang- undang, ialah sebagai berikut:  

1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.  

2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menuurt ketentuan undang- 

undang. 

3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. 

b. Alasan kasasi yang tidak dibenarkan undang- undang  

1) Keberatan kasasi putusan pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan. 

2) Keberatan atas penilaian pembuktian. 

3) Alasan kasasi yang bersifat pengulangan fakta. 

4) Alasan yang tidak menyangkut persoalan perkara 

5) Besar ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda.  

6) Keberatan kasasi atas pengembalian barang bukti  

7) Keberatan kasasi mengenai novum.24 

 

 

                                                                                                                                                                      
23 Yahya harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pembahasan 

Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan 
Peninjauan Kembali, h. 521. 

24 Yahya harahap, Pembahasan Permasalahan dan Pnerapan KUHAP: Pembahasan 
Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan 
Peninjauan Kembali, h.547- 551. 



24 
 

C. Rehabilitasi  

1. Pengertian Rehabilitasi  

Dalam Pasal 1 ayat (23) dijelaskan bahwa: 

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam 
kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada 
tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, 
dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang- undang atau 
karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini.25 

Demikian pula sebagaimana dikemukalan oleh J.C.T Simorangkir bahwa 

“Rehabilitasi adalah pemulihan, pengembalian kepada keadaan semula”. 

 Jadi rehabilitasi dimaksud baik oleh KUHAP maupun menurut J.C.T. 

Simorangkir, adalah  

a. Hak seseorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemulihan  

1) Atas hak kemampuan  

2) Atas hak kedudukan dan harkat dan martabatnya. 

b. Serta hak pemulihan tersebut dapat diberikan dalam semua tingkat pemeriksaan, 

mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan.  

Dari kedua pengertian rehabilitasi di atas, menurut Andi Sofyan dalam 

bukunya Hukum Acara Pidana: 

… maka tujuan rehabilitasi tidak lain sebagai sarana dan upaya untuk 
memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan  martabat seseorang yang telah 
sempat menjalani tindakan penegakan hukum berupa penangkapan, penahanan, 
penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.  

                                                           

25 Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- 
Undang Hukum Acara Pidana  pasal 1 ayat (23). 
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Maka dengan adanya rehabilitasi/ pemulihan nama baik/ pemulihan 

kedudukan, kemampuan dan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa di dalam 

pergaulan masyarakat sangat penting agar derita yang dialaminya akibat 

penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang 

dilakukan terhadap dirinya. Dan dengan rehabilitasi ini pula diharapkan dapat 

membersihan nama baik serta harkat dan martabat  tersangka/ terdakwa itu sendiri 

begitupula dengan keluarganya dimata masyarakat.26 

2. Muatan Rehabilitasi  

Jika kita merujuk pada pengertian rehabilitasi dalam Pasal 1 ayat (23) 

KUHAP maka dapat diketahui bahwa muatan dari rehabilitasi ini terdiri atas 3 

pemulihan hak yakni dalam hal: 

a. Kemampuan 

Menurut KBBI kemampuan dapat diartikan dengan kesanggupan; kecakapan; 

kekuatan; kekayaan.27 Menurut Robbins kemampuan terdiri atas dua faktor yakni: 

1) Kemampuan intelektual adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas yang 

berkaitan dengan mental, berpikir, menalar serta memecahkan permasalahan.  

2) Kemampuan fisik adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan yang 

menuntut adanya stamina, keterampilan, kekuatan serta karekteristik serupa. 28 

 

                                                           

26Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.h.221. 
27Kamus Besar Bahasa Indonesia online, Kemampuan, www.kbbi.web.id, (25 Juni 2015) 
28K. Agung Hudi, Pengaruh Kemampuan Kognitif terhadap Kemampuan Psikomotorik Mata 

Pelajaran Produktif Alat Ukur pada Siswa Kelas X Jurusan Teknik Kendaraan Ringan Di SMK 
Muhammadiyah , www.eprints.uny.ac.id , (4 maret 2016).  

http://www.kbbi.web.id/
http://www.eprints.uny.ac.id/
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b. Kedudukan  

Menurut KBBI kedudukan dapat diartikan dengan tempat kediaman; tempat 

pegawai tinggal untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatannya; letak atau tempat 

suatu benda; tingkatan atau martabat; keadaan yang sebenarnya; status.29 

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu 

Pengantar menjelaskan bahwa “Secara abstrak kedudukan berarti tempat seseorang 

dalam suatu pola tertentu”.30 Selain itu meurut Soerjono Soekanto, terdapat tiga jenis 

kedudukan yakni: 

1) Ascribed status yaitu kedudukan yang diperoleh tanpa melihat kemampuan 

ataupun tingkat kerohaniaan seseorang akan tetapi berdasarkan keturunan. 

Contohnya kedudukan anak bangsawan adalah seorang bangsawan juga, 

warga india berkasta Brahmana memperoleh kedudukan tersebut karena orang 

tuanya merupakan Kasta Brahmana. 

2) Achieved status yaitu kedudukan yang diperoleh karena usaha yang disengaja 

seseorang. Contohnya, untuk menjadi seorang hakim maka harus memenuhi 

persyaratan- persyaratan yang ditentukan. \ 

3) Assigned status yaitu kedudukan yang diberikan. Contohnya bagi orang yang 

berjasa disuatu daerah akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi 

didaerah tersebut.31 

 

                                                           
29Kamus Besar Bahasa Indonesia online, Kedudukan, www.kbbi.web.id, (25 Juni 2015). 
30Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, ( Cet. Ke-46; Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2014) h. 208. 
31Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 208- 209. 

http://www.kbbi.web.id/
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c. Harkat serta martabat  

Menurut KBBI, harkat diartikan derajat; taraf; mutu; nilai; harga. Sedangkan 

martabat diartikan tingkat harkat manusia.32 

3. Rehabilitasi dalam Pandangan Islam  

Dalam Al- Quran tidak dijelaskan secara eksplisit  mengenai rehabilitasi, akan 

tetapi kisah Aisyah istri Rasulullah SAW ini dapat secara implisit menperlihatkan 

betapa islam memandang perlunya pemulihan keadaan, kemampuan dan harkat serta 

martabat orang yang tidak bersalah. 

Pada saat itu Rasulullah ingin pergi berperang, dan seperti biasa jika beliau 

pergi keluar kota memimpin suatu peperangan, beliau akan mengundi siapa istrinya 

yang akan ikut pergi keluar bersamanya. Dan saat itu yang terpilih ialah Aisyah. Saat 

itu Aisyah masih berumur 14 tahun ia masih sangat muda dan ringan. Selama 

perjalanan Aisyah diangat menggunakan haudaj semacam tandu yang dinaikkan di 

punggung seekor unta Singkat cerita setelah pulang dari perang melawan Yahudi 

Bani Muthaliq, Aisyah dan  rombongannya berhenti disuatu tempat pemberhentian 

dan pada saat  itu ia menyadari kalungnya hilang jadi ia mencarinya ke jalan yang 

dilalui tadi. Ketika Aisyah kembali rombongannya telah pergi, tidak ada yang 

mengetahui bahwa Aisyah sudah tidak ada didalam haudaj tersebut.  

Aisyah beristirahat di tempat pemberhentian teersebut sambil berharap para 

rombongannya akan kembali jika mereka menyadari bahwa Aisyah sudah tidak ada 

lagi didalam haudaj. Dan ketika sudah lama menunggu ia bertemu dengan pemuda 

                                                           
32 Kamus Besar Bahasa Indonesia online, Harkat; Martabat, www.kbbi.web.id, (25 Juni 

2015) 

http://www.kbbi.web.id/
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yang merupakan sahabat Rasulullah saw bernama Shafwan Ibnu Mu’aththil 

Assulami, yang berjalan belakangan karena ada keperluan lain. Lalu Shafwan  

memberikan tumpangan kepada Aisyah, ia membiarkan Aisyah menaiki unta 

miliknya sementara ia berjalan kaki menuntut unta tersebut. Secepat kilat berita 

menyebar dari mulut ke mulut bahwa Aisyah telah bermain serong dengan Shafwan, 

mereka berdua telah jalan bersama, mereka rupanya telah berjanji akan mengkhianati 

Rasulullah saw dan sebagainya. Berita ini telah menjadi rahasia umum, dan dalang 

dibalik tersebarnya berita ini ialah Abdullah bin Ubay.  

Walaupun Aisyah telah menjadi buah bibir sejak kepulangannya dari 

peperangan, beliau tidak menyadarinya karena sesaat setelah sampai beliau terkena 

demam. Hingga suatu ketika karena Aisyah merasa ada yang berubah dari sikap 

Rasulullah kepadanya, beliau minta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke rumah 

ibunya untuk sementara. Dan Rasulullah pun mengizinkannya. Saat kembali kerumah 

ibunya, Aisyah akhirnya mengetahui mengenai kabar berita tersebut. Beliau merasa 

sangat sedih karena tuduhan yang tidak pernah sama sekali diperbuatnya.  

Dalam keadaan tersebut ternyata diluar sana Rasulullah telah berdiri 

dihadapan sahabat-sahabatnya berpidato. Setelah beliau memuji Allah SWT,,  beliau 

berkata:  

Wahai sekalian manusia! Mengapa orang- orang telah menyakiti diriku dari hal 
isteriku?  Dia dituduh dengan tuduhan yang tidak- tidak? Demi Allah, aku 
ketahui tentang ahliku adalah baik belaka. Dan disebut- sebut pula nama 
seorang laki- laki yang demi Allah diapun saya kenal seorang yang baik. Dia 
belum pernah masuk ke dalam rumahku kecuali bersama aku. 
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Berita tersebut semakin menyebar hingga akhirnya turun Q.S. An- Nur ayat 

11- 18 yang mana menjelaskan bahwa berita tersebut hanyalah berita bohong 

belaka:33  

                          

                          

                   

                           

                             

                           

                          

                     

                    

                          

                   

 

                                                           
33Hamka, Tafsir Al- Azhar Juzu’ XVII (Jakarta: Pustaka Panjimas) h.149- 161.  
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Terjemahnya:  

11) Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari 
golongan kamu (juga). Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk 
bagi kamu bahkan  itu  baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan  
mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara 
mereka yang mengambil bagian ( dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat  
azab yang besar (pula). 12) Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak 
berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri, ketika kamu mendengar berita 
bohong itu dan berkata: "Ini adalah (suatu berita ) bohong yang nyata."13) 
mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi? Oleh 
karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka dalam pandangan 
Allah adalah orang- orang yang berdusta. 14) Dan sekiranya bukan karena 
kurnia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu 
ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang hal itu (berita 
bohong itu). 15) (Ingatlah) ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut 
ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui 
sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. padahal dalam pandangan Allah 
soal besar. 16) Dan mengapa kamu tidak berkata, ketika mendengarnya,  "Tidak 
pantas bagi kita membicarakan. Mahasuci Engkau, ini adalah kebohongan yang 
besar." 17) Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali mengulangi 
seperti itu selama- lamanya, jika kamu orang yang beriman. 18) dan Allah 
menjelaskan  ayat-ayat(Nya) kepada kamu. Dan Allah Maha mengetahui, 
Mahabijaksana.34 

Dari kisah tersebut, dapat kita lihat bahwa Allah SWT.  Melalui ayat- ayatNya 

yang memulihkan nama baik Aisyah. Dapat disimpulkan pula dari apa yang telah 

disabdakan Tuhan di permulaan wahyunya bahwa meskipun ini diperbuat oleh musuh 

dalam selimut dengan maksud yang buruk akan tetapi akibatnya bisa berujung baik. 

Nama Aisyah bersih, suci gemilang, yang bahkan Aisyah pun tadinya tidak 

menyangka akan mendapatkan kehormatan sebesar itu hingga nama baiknya 

dipulihkan oleh Allah SWT melalui wahnyunya, hingga Aisyah berkata yang artinya: 

“ Belumlah tarafnya hamba mendapatkan kehormatan seperti itu”. 35 

 

                                                           
34Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Jus 1-30 (Surabaya:  CV. Pustaka 

Agung, 2006), h. 489-491.  
35Hamka, Tafsir Al- Azhar Juzu’ XVII, h.161- 162. 
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D. Terdakwa  

Pasal 1 ayat (15) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

“Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang 

pengadilan”. 36 

Adapun hak-hak terdakwa yang diatur dalam KUHAP antara lain sebagai 

berikut:  

1. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan ( Pasal 50 KUHAP) 

2. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti ( Pasal 51 

KUHAP) 

3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas ( Pasal 52 KUHAP) 

4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa ( Pasal 177 dan 178 KUHAP) 

5. Hak untuk mendapatkan bantuan penasehat hukum ( Pasal 54 dan 56 

KUHAP) 

6. Hak untuk menghubungi penasehat hukum ( Pasal 57 KUHAP) 

7. Hak untuk menerima kunjungan dokter pribadi ( Pasal 58 KUHAP). 

8. Hak untuk menerima kunjungan keluarga ( Pasal 60 dan 61KUHAP). 

9. Hak untuk menerima dan mengirim surat.  

10. Hak untuk menerima kunjungan rohaniawan dan diadili secara terbuka untuk 

umum ( Pasal 63 KUHAP). 

                                                           
36

 Republik Indonesia, Undang- Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang 
Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (15). 
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11. Hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan.  

12. Hak untuk menuntut ganti kerugian ( Pasal 68 dan 95 KUHAP). 

13. Hak memperoleh rehabilitasi ( Pasal 68 dan 97 KUHAP).37 

Dari beberapa hak diatas, dapat kita garis bawahi bahwa dalam Pasal 68 dan 

97 KUHAP itu mengamanatkan bahwa rehabilitasi ini merupakan hak terdakwa yang 

diputus bebas dan lepas. Oleh karena hak untuk mendapatkan rehabilitasi telah 

ditentukan dalam KUHAP sudah menjadi sebuah kewajiban bagi hakim dan 

pengadilan untuk memenuhi hak tersebut.38 

E. Konsep Perlindungan Hukum   

Perlindungan hak asasi manusia saat ini telah menjadi hal yang wajib 

dilakukan negara terhadap warganya. Salah satu teori yang berkaitan dengan hak 

asasi manusia ialah dengan adanya konsep perlindungan hukum oleh negara. 

Konsep perlindungan hukum ini sebenarnya bermula dari adanya pengakuan 

bahwa negara itu haruslah berdasarkan hukum (rechtstaat). Pandangan ini sudah 

dibicarakan sejak dahulu oleh Plato yang diturunkan kemudian kepada muridnya 

Aristoteles.“Plato menegaskan bahwa untuk mewujudkan cita negara yang ideal, baik 

warga negara maupun penyelenggara negara (pemerintah) harus diatur oleh 

hukum”.
39 

                                                           

37 Suharto dan Jonaedi Efendi, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana; 
Mulai dari Proses Penyelidikan Hingga Persidangan (Jakarta: Prestasi Pustakaraya,2010) h.124- 131. 

38 Aris Munandar,” Peran Pengadilan dalam Pemberian Rehabilitasi terhadap Terdakwa yang 
Diputus Bebas dan Diputus lepas (onstlag)”, Skripsi ( Lampung: Fakultas Hukum Universitas 
Lampung, 2013), H. 39. 

39 Fadli Andi Natsif, Prahara Trisakti dan Semanggi: Analisis sosio-yuridis Pelanggaran 
HAM Berat di Indonesia, ( Makassar: toACCAe Publishing, 2006) h. 10. 
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Menurut Soedikno Mertokusumo bahwa: subjek hukum selaku pemikul hak-
hak dan kewajiban-  kewajiban (de dragger van do rechten en plichten), baik 
itu manusia (naturlijkepersoon) badan hukum (rechtspersoon), maupun jabatan 
(ambt), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan 
(bekwaamheid) atau kewenangan (bevogdheid) yang dimilikinya. Dalam 
pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul 
sebagal akibat adanya tindakan-tindakan hukum dan subjek hukum itu. 
Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum 
(rechtsbetrekking) mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum 
antar subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil dalam arti 
setiap subjek-subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan 
menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil 
sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Hukum 
diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban subjek hukum. 

Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo berpendapat, hukum berfungsi sebagai 

perlindungan kepentingan manusia. Demi terlindunginya kepentingan manusia, 

hukum itu harus dilaksnakaan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, 

damai tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum jika subjek hukum tertentu tidak 

melaksanakan kewajibannya atau melanggar hak- hak dari subjek hukum lainnya. 

Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya inilah yang harus mendapatkan 

perlindungan hukum. 

Perlindungan bagi warga negara yang dapat dilakukan oleh pemerintah dapat 

dilihat dari pendapat Phipus M. Hadjon sebagai berikut: 

Perlindungan hukum itu ada dua yaitu perlindungan hukum preventif dan 
represif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan 
kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapat sebelum 
suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Artinya 
perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 
sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif sangat signifikan 
bagi tindak pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak,karena 
dengan adanya perlindungan hukum yang represif pemerintah terdorong untuk 
bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.40 

                                                           

40 Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, Wawasan Due Procces Law dalam Sistem Peradilan 
Pidana , ( Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), h. 36-38.www.reprository.unhas.ac.id. 
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini, pengadilan 

sebagai perwakilan dari pemerintah yang diberi tanggung jawab untuk melakukan 

perlindungan hukum represif berupa rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum 

terhadap terdakwa yang diputus bebas olehnya. Terdakwa yang diputus bebas ini 

merupakan salah satu subjek hukum yang sebelumnya telah dilanggar haknya akibat 

proses penyidikan yang kurang baik. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah doctrinal research 

yakni dengan mengkaji aturan- aturan hukum dan pendapat ahli dalam buku tentang 

pemberian rehabilitasi bagi terdakwa yang diputus bebas dan empirical research 

yakni meneliti secara langsung pelaksanaan pemberian rehabilitasi di Pengadilan 

Negeri Makassar. 

B. Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini, yang dijadikan lokasi penelitian ialah Pengadilan Negeri 

Klas IA Makassar yang selanjutnya disingkat PN. Makassar. Hal ini dikarenakan 

setelah penyusun melakukan prapenelitian, berdasarkan direktori putusan Mahkamah 

Agung pada laman  PN. Makassar terdapat cukup banyak putusan bebas terlebih lagi 

beberapa dari putusan bebas tersebut adalah kasus- kasus yang membutuhkan 

pemulihan nama baik seperti penipuan, pencabulan, korupsi dan lain lain.  

C. Pendekatan Penelitian  

Metode pendekatan dalam penelitian ada dua yakni: 

1. Untuk penelitian normatif, penyusun menggunakan pendekatan perundang- 

undangan ( statute approach). Pendekatan perundang- undangan dilakukan 

dengan menelaah semua peraturan perundang- undangan  yang berkaitan 

dengan pemberian rehabilitasi bagi terdakwa yang diputus bebas. 
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2. Untuk penelitian empiris, penyusun menggunakan pendekatan kualitatif  

yakni suatu cara analisis hasil penelitian dengan menghasilkan data yang 

bersifat deskriptif analisis.1  

D. Sumber data  

Sumber data dalam  penelitian ini terdiri atas dua jenis yakni : 

1. Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama  yakni 

perilaku warga masyarakat melalui penelitian. 2Adapun data primer dalam 

penelitian ini berupa hasil wawancara langsung dengan hakim,  advokat dan 

masyarakat di PN. Makassar 

2. Data sekunder  antara lain mencakup dokumen- dokumen resmi, buku- buku, 

hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.3 Data 

sekunder dalam penelitian ini berupa peraturan perundang- undangan 

tentang rehabilitasi,  data dan arsip resmi dari PN. Makassar serta buku- 

buku yang terkait dengan rehabilitasi bagi terdakwa yang diputus bebas. 

E. Instrumen dan Metode pengumpulan data  

Instrumen ( alat) pengumpulan data merupakan hal yang penting untuk 

menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian sehingga 

untuk menentukan instrumen pengumpulan data  diperlukan akurasi dan presisi, 

apakah intrumen tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur.4 Instrumen 

                                                           
1
“ BAB III Metodologi Penelitian “, Situs Resmi Universitas Negeri Gorontalo, 

www.eprints.ung.ac.id (11 Mei 2016). 
2Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,  ( Cet.I, Jakarta: UI Press, 1982), h.12.  
3Amiruddin dan Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum  (Cet.II, Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2004), h.30. 
4 Amiruddin dan Zainal Azikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 65-66. 
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pengumpulan data untuk melakukan  penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan 

dalam penelitian ini ialah studi dokumen dan bahan pustaka, observasi, wawancara, 

dokumentasi dan penelusuran secara online. Adapun metode yang digunakan ialah  

sebagai berikut: 

1. Studi dokumen dan bahan pustaka, dengan mengumpulkan peraturan 

perundang-undangan, buku- buku, serta penelitian yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pemberian rehabilitasi bagi terdakwa yang diputus bebas.  

2. Observasi, dengan mengamati secara langsung kegiatan yang berkaitan 

dengan rehabilitasi di PN. Makassar 

3. Wawancara, metode wawancara ini dilakukan untuk penelitian lapangan 

mengenai pelaksanaan rehabilitasi di PN. Makassar yakni dengan 

wawancara terhadap hakim, advokat dan masyarakat di PN. Makassar.  

4. Dokumentasi, metode pengumpulan dengan cara mencatat arsip- arsip resmi 

dari PN. Makassar. 

5. Penelusuran secara online, website resmi pemerintah yakni www.pn-

makassar.go.id, www.sipp.pn-makassar.go.id, dan 

www.putusan.mahkamahagung.go.id .  

F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini ialah pengolahan data secara 

kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder lalu dianalisis, 

disistematisasi dan diuraikan dalam bentuk deskriptif.  

 

http://www.pn-makassar.go.id/
http://www.pn-makassar.go.id/
http://www.sipp.pn-makassar.go.id/
http://www.putusan.mahkamahagung.go.id/
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Aturan Hukum tentang Pemberian Rehabilitasi 

Sebelum membahas mengenai pokok permasalahan mengenai pelaksanaan 

pemberian rehabilitasi maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai aturan atau 

pondasi hukum pelaksanaan rehabilitasi bagi terdakwa yang diputus bebas. 

Pembahasan mengenai aturan hukum rehabilitasi ini diperlukan agar aturan atau 

pondasi pelaksanaan pemberian rehabilitasi bagi terdakwa yang diputus bebas 

menjadi jelas. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo dalam 

bukunya  Ilmu Hukum sebagai berikut: 

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum 
berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam 
masyarakat. Salah satu hal yang berhubungan erat dengan masalah kepastian 
adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau 
sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga yang semakin 
formal. Dalam konteks perkembangan yang demikian itu pertanyaan mengenai 
“ Sumber yang manakah yang kita anggap sah?” , Menjadi penting.1 

Dalam ilmu hukum terdapat dua jenis sumber hukum yakni sumber hukum 

materiil dan formil.  

1. Sumber hukum materiil adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. 

sumber hukum ini dapat ditinjau dari beberapa sudut misalnya saja sudut 

ekonomi, sejarah, antropologi, agama, dan lainnya.  

                                                           
1Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991) h. 81. 
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2. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dalam bentuk tertentu yang 

menjadi dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber hukum formal 

merupakan dasar kekuatan mengikat dari suatu hukum sehingga ditaati oleh 

masyarakat dan penegak hukum.2 Sumber hukum formal terdiri atas:  

a. Peraturan Perundang- undangan  

b. Kebiasaan dan adat 

c. Yurisprudensi  

d. Traktat  

e. Doktrin 3 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa aturan hukum yang dimaksud 

dalam hal ini ialah sumber hukum formal yang merupakan sumber hukum yang 

memberikan kekuatan mengikat kepada masyarakat dan penegak hukum. Adapun 

bebarapa aturan hukum mengenai rehabiitasi bagi terdakwa yang diputus bebas, yakni: 

Article 8 Universal Declaration of Human Right  yang selanjutnya disingkat 

UDHR berbunyi : 

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national 
tribunal for acts violation the fundamental right granted him by the 
constitution or by law. 4 

                                                           
2Wawan Muhwan Hariri, Pengantar Ilmu Hukum ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) h. 70-

71. 
3Sri Harini Dwiyatmi, Pengantar Hukum Indonesia ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2006) h.13. 
4Universal Declaration of Human Right, Pasal 8.  
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UDHR merupakan standar umum keberhasilan setiap orang dan semua bangsa 

dalam memajukan dan menjamin pengakuan secara universal dan efektif terhadap 

hak asasi manusia.5 Pasal 8 UDHR diatas menjelaskan bahwa setiap orang memiliki 

hak untuk mendapatkan pemulihan yang efektif dari pengadilan yang kompeten 

terhadap tindakan- tindakan yang melanggar hak- hak dasar yang diberikan 

kepadanya oleh undang- undang dasar atau hukum. Adapun hak- hak dasar yang 

diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

selanjutnya disingkat UUD 1945  ialah sebagai berikut: 

1. Hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya ( Pasal 28 A) 

2. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan 

( Pasal 28 B ayat 1) 

3. Hak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi bagi anak ( Pasal 28 B ayat 2) 

4. Hak pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28 C ayat 1) 

5. Hak untuk memajukan diri ( Pasal 28 C ayat 2) 

6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ( Pasal 28 D ayat 1) 

7. Hak untuk bekerja, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 

dalam hubungan kerja ( Pasal 28 D ayat 2) 

8. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan ( Pasal 28 D 

ayat 3) 

                                                           
5Ketentuan Internasional tentang HAM, Lembar Fakta No.2. h.3.  
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9. Hak atas status kewarganegaraan ( Pasal 28 D ayat 4) 

10. Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih 

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, 

memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak 

kembali ( Pasal 28 E ayat 1) 

11. Hak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap 

sesuai denga hati nuraninya ( Pasal 28 E ayat 2) 

12. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi ( Pasal 28 F).  

13. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta 

benda dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 

dari ancaman ketakutan untuk tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 

asasi ( Pasal 28 G ayat 1) 

14. Hak memperoleh suaka politik dari negara lain ( Pasal 28 G ayat 2) 

15. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat 

dan martabat manusia ( Pasal 28 G ayat 2) 

16. Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan memperoleh 

pelayan kesehatan  ( Pasal 28 H ayat 1) 

17. Hak mendapat kemudahan dan memperoleh kesempatan dan manfaat yang 

sama dalam hal keadilan ( Pasal 28 H ayat 2) 

18. Hak atas jaminan sosial ( Pasal 28 H ayat 3) 

19. Hak milik pribadi dan hak milik pribadi tersebut tidak boleh diambil alih 

seccara sewenang- wenang oleh siapapun ( Pasal 28 H ayat 4) 
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20. Hak hidup ( Pasal 28 I ayat 1) 

21. Hak untuk tidak disiksa ( Pasal 28 I ayat 1) 

22. Hak kemerdekaan pikiran hati nurani ( Pasal 28 I ayat 1) 

23. Hak beragama ( Pasal 28 I ayat 1) 

24. Hak untuk tidak diperbudak ( Pasal 28 I ayat 1) 

25. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum  ( Pasal 28 I ayat 1) 

26. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ( Pasal 28 I 

ayat 1) 

27. Hak bebas dari perlakuan diskriminatif ( Pasal 28 I ayat 2) 

28. Hak atas identitas budaya  ( Pasal 28 I ayat 3)6 

Walaupun dalam Pasal 8 UDHR tidak secara eksplisit menyebutkan kata 

rehabilitasi, akan tetapi terdapat kata remedy atau pemulihan yang mengisyaratkan 

bahwa pemulihan yang dimaksud dalam pasal ini termasuk pula didalamnya 

rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas. Karena akibat diduga melakukan 

suatu tindak pidana seorang terdakwa dapat dicabut ataupun dibatasi beberapa hak 

dasarnya dalam undang- undang dasar misalnya saja hak untuk bekerja sesuai dalam 

Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, hak untuk berkomunikasi dalam Pasal 28 F, Hak untuk 

tidak disiksa dalam Pasal 28 I ayat (1) jika selama proses pemeriksaan tersangka atau 

terdakwa mengalami penyiksaan, hak untuk mendapatkan perlindungan kehormatan 

serta martabat dalam Pasal 28 G ayat (1) dan hak dasar lainnya. Oleh karena itu, 

                                                           
6Republik Indonesia, Undang- Undang Dasar tahun 1945, BAB X A Pasal 28 A- 28 I. 
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terdakwa yang diputus bebas ini berhak untuk mendapatkan pemulihan efektif karena 

tindakan- tindakan penegak hukum yang melanggar  hak- haknya tersebut.  

Selain itu sebagai wujud penjabaran dari UDHR dibentuk International 

Covenant on Civil And Political Rights (ICCPR). Konvenan yang dibentuk pada tahun 

1966 ini, diratifikasi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil And Political Rights. 

Pembahasan mengenai rehabilitasi atau pemulihan diatur dalam Pasal 2 ayat 3  

ICCPR : 
 

Setiap negara pihak pada Kovenan ini berjanji:  

a. Menjamin bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya sebagaimana 
diakui dalam kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan 
yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh seseorang yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat negara;  

b. Menjamin agar setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut 
harus ditentukan haknya oleh lembaga peradilan, administratif atau 
legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga yang berwenang lainnya, 
yang diatur oleh sistem hukum negara tersebut, dan untuk mengembangkan 
kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum;  

c. Menjamin bahwa lembaga yang berwenang akan melaksanakan upaya 
pemulihan tersebut apabila dikabulkan.7   

Sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa ICCPR  

merupakan penjabaran dari UDHR sehingga pembahasan mengenai pemulihan dalam 

ICCPR ini masih berkaitan dengan pemulihan bagi yang orang yang dilanggar hak 

dasarnya. Adapun penjabaran lebih lanjutnya dalam konvenan ini ialah jaminan oleh 

negara yang menyetujui konvenan agar membentuk atau memberikan wewenang baik 

itu kepada lembaga peradilan, administrasi, legislatif ataupun lembaga lainnya untuk 

melaksanakan pemulihan yang efektif bagi orang yang telah dilanggar hak dasarnya. 

                                                           
7 Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Covenant on Civil And Political Rights, Pasal 2 ayat (3). 
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Akan tetapi dalam Pasal 2 ayat (3) ICCPR ini  masih bersifat sangat umum dan belum 

aplikatif, hal ini wajar karena ICCPR ini merupakan perjanjian internasional yang 

hanya membahas mengenai hak asasi serta batasannya sedangkan pelaksanaannya 

diserahkan kepada negara masing- masing. 

Pasal 9 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, berbunyi:  

 (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan 
berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau 
hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. 

(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan 
pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang. 

  

Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi” adalah pemulihan hak seseorang 
berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut 
kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain.8 

   

Dalam Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman ini lagi- lagi belum 

membahas mengenai pelaksanaan rehabilitasi melainkan hanya menjelaskan 

keberadaan rehabilitasi yang merupakan hak yang dapat dituntut oleh tersangka, 

terdakwa atau terpidana yang mengalami salah tangkap. Kemudian Pasal 9 ayat (3) 

Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman ini mengamanatkan agar rehabilitasi diatur 

lebih lanjut dalam undang- undang lain.  

Selanjutnya aturan hukum yang membahas lebih lanjut mengenai rehabilitasi 

ini ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1981 tentang Kitab Undang- Undang 

Hukum Acara Pidana. Adapun pasal- pasal yang membahas mengenai rehabilitasi 

dalam KUHAP ialah sebagai berikut: 

                                                           
8Republik Indonesia, Undang- undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

Pasal 9.  
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Pasal 1 ayat (23) rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan 
hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang 
diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena dtangkap, 
ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang- undang 
atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.9 

 

Pasal 68 Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan 
rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95.10 

 

Pasal 97 

 (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus 
bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan 
pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

(3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan 
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai 
orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 
ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh 
hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.11 

 
Dalam KUHAP ini barulah dijelaskan pengertian rehabilitasi, serta pemulihan 

seperti apa yang dimaksud pemerintah terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana 

salah tangkap. Jika sebelumnya penjelasan Pasal 9 Undang- Undang Kekuasaan 

Kehakiman hanya menyebutkan “Mengembalikan ke keadaan semula mengenai 

kehormatan, nama baik dan hak lainnya”. KUHAP menjelaskan lebih detail bahwa 

rehabilitasi yang dimaksud adalah memuat pemulihan hak tersangka, terdakwa, 

terpidana dalam hal kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat. 

Selanjutnya Pasal 97 KUHAP membagi rehabilitasi menjadi dua jenis yakni: 

                                                           
9Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang 

Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (23). 
10Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang 

Hukum Acara Pidana Pasal 68. 
11Republik Indonesia, Undang- Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang 

Hukum Acara Pidana Pasal 97. 
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1. Rehabilitasi berdasarkan penetapan praperadilan. Rehabilitasi ini dilakukan 

terhadap tersangka yang telah ditangkap dan ditahan dan kasusnya tidak 

diajukan ke pengadilan. 

2. Rehabilitasi berdasarkan putusan bebas dan lepas. Rehabilitasi ini ditujukan 

terhadap terdakwa yang diputus bebas atau lepas oleh hakim. Yang mana 

dalam putusannya langsung dicantumkan rehabilitasi.  

Namun hal yang mengganjal dalam Pasal 97 KUHAP ini ialah mengenai 

rehabilitasi yang pelaksanaannya hanya dengan mencantumkan rehabilitasi dalam 

putusan/ penetapan hakim, padahal dalam Pasal 1 ayat (23) KUHAP menyatakan 

bahwa muatan hak yang ingin dipulihkan negara dengan adanya rehabilitasi ialah 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan  

Menurut Robbins bahwa yang dimaksud dengan kemampuan yakni meliputi 

kemampuan intelektual yang berkaitan dengan aktifitas mental dan kemampuan fisik 

yang berkaitan dengan aktifitas fisik seseorang.12 Pemulihan terhadap kemampuan ini 

diperlukan jika saat penangkapan, penahanan, pemeriksaan dan proses lainnya 

terdapat tindakan penegak hukum yang berakibat hilangnya atau cacatnya 

kemampuan seseorang baik dalam hal intelektualitas maupun fisik, misalnya saja si A 

dituduh melakukan pembunuhan terhadap si B, saat diperiksa dikepolisian si A 

menyatakan bahwa bukan ia yang membunuh si B, sehari sebelumnya memang si A 

pernah bertengkar dengan si B karena si B tidak membayar hutangnya kepada si A 

akan tetapi pertengkaran tersebut hanyalah adu mulut bukan adu fisik, ia juga baru 

mengetahui bahwa si B meninggal ketika ia dipanggil oleh pihak kepolisian. Tapi 

karena ingin mendapatkan pengakuan dari si A, oknum polisi tersebut memukuli si A 

dengan pemukul kasti hingga si A mau mengaku. Akibatnya tangan kanan si A patah. 

Setelah diperiksa di pengadilan, si A tidak terbukti bersalah dan diputus bebas. 

                                                           
12K. Agung Hudi, Pengaruh Kemampuan Kognitif terhadap Kemampuan Psikomotorik Mata 

Pelajaran Produktif Alat Ukur pada Siswa Kelas X Jurusan Teknik Kendaraan Ringan Di SMK 
Muhammadiyah , www.eprints.uny.ac.id , (4 maret 2016)  

http://www.eprints.uny.ac.id/
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Seharusnya jika kita menilik pengertian rehabilitasi yang akan memulihkan 

kemampuan terdakwa maka seharusnya kemampuan tangan si A dikembalikan 

keadaan semula sehingga bisa melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Dengan 

pencantuman rehabilitasi dalam putusan tidak ada kaitannya sama sekali dengan 

pemulihan kemampuan tangan kanan si A. Seharusnya yang lebih tepat dapat 

memulihkan kemampuan terdakwa yang diputus bebas ialah ganti rugi terhadap 

terdakwa tersebut. 

2. Kedudukan  

Menurut Soerjono Soekanto “ Secara abstrak kedudukan berarti tempat 

seseorang dalam suatu pola tertentu”. 13  Misalnya saja si A memiliki kedudukan 

sebagai kepala keluarga, seorang  manajer keuangan di perusahaan tempat ia bekerja 

dan sekaligus sebagai ketua RT di lingkungannya. Jika akibat proses hukum yang 

dilakukan terhadapnya, si A kehilangan kedudukannya tersebut seharusnya 

pelaksanaan rehabilitasi dapat memulihkan keadaaannya. Jika hanya dengan 

pencantuman rehabilitasi dalam putusan yang dibacakan di dalam persidangan yang 

bersifat terbuka tidak berkaitan dengan kedudukannya dalam masyarakat maupun 

pekerjaannya, seharusnya putusan tersebut selain dicantumkan dalam putusan, 

putusan bebas si A harus disampaikan ke instansi kerja dan lingkungan tempat 

tinggalnya.  

3. Harkat serta martabat  

Menurut KBBI, harkat diartikan derajat; taraf; mutu; nilai; harga. Sedangkan 

martabat diartikan tingkat harkat manusia. 14  Harkat martabat ini sering dikaitkan 

dengan harga diri. Mengenai harkat martabat ini, pemulihan yang diperlukan ialah 

                                                           
13Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, ( Cet. Ke-46; Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2014) h. 208. 
14Kamus Besar BahasaIndonesia online, Harkat; Martabat, www.kbbi.web.id, (25 Juni 2015) 

http://www.kbbi.web.id/


48 
 

 
 

pemulihan nama baik. Sehingga dengan adanya rehabilitasi maka terdakwa yang 

diputus bebas dapat berbaur kembali dalam masyarakat tanpa dianggap sebagai 

seorang pesakitan atau penjahat.  

Jika dilihat dari pengertian kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat 

maka pemulihan kemampuan sedikit berbeda dengan pemulihan kedudukan, harkat 

dan martabat yang dapat dipulihkan melalui pengumuman serta pemberitahuan, 

pemulihan kemampuan seharusnya dipulihkan melalui ganti rugi. Sedangkan dalam 

KUHAP jelas dibedakan antara ganti rugi dan rehabilitasi, ganti rugi bukan 

merupakan bagian dari rehabilitasi, terlebih lagi ganti rugi ini bersifat kondemnatoir 

( menghukum) sedangkan rehabilitasi bersifat konstitutif ( menciptakan keadaan baru) 

sehingga sulit untuk disatukan. Oleh karena itu sebaiknya diadakan pembaharuan 

hukum mengenai pembatasan yang jelas antara ganti rugi dan rehabilitasi .  

Adapun jika hakim tidak mencantumkan rehabilitasi terhadap putusan bebas 

maka terdakwa yang diputus bebas tersebut dapat mengajukan permohonan sesuai 

dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan 

Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan 

Hukum: 

1) Berhubung masih dijumpai adanya putusan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap yang amarnya adalah membebaskan terdakwa atau 
melepas terdakwa dan segala tuntutan hukum, akan tetapi dalam amar 
putusan tersebut tidak sekaligus dicantumkan tentang pemberian 
rehabilitasinya. 

2) Sehubungan dengan itu apabila orang tersebut menghendaki agar 
rehabilitasinya diberikan oleh pengadilan, maka ia dapat mengajukan 
permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang memutus perkaranya 
dalam tingkat pertama. 
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3) Pengadilan negeri setelah menerima permohonan itu kemudian 
memberikan rehabilitasi yang diminta orang tersebut yang dituangkan 
dalam bentuk "Penetapan". 

4) Pada hakekatnya bagi seorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari 
segala tuntutan hukum oleh pengadilan, untuk memperoleh rehabilitasi 
adalah merupakan "Hak", oleh karena itu hendaknya selalu diingat oleh 
para hakim agar apabila ia menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum selalu mencantumkan tentang rehabilitasinya dalam 
amar putusannya.15 

Selanjutnya Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP Pelaksanaan KUHAP). Peraturan ini telah 

direvisi tahun 2010 akan tetapi pasal mengenai rehabilitasi ini tidak tersentuh sama 

sekali. Dalam PP tentang Pelaksanaan KUHAP ini, pelaksanaan rehabilitasi bagi 

terdakwa yang diputus bebas hanya diatur dalam dua pasal saja yakni: 

Pasal 14  ayat (1) Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi 
sebagai berikut :  

 "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta 
martabatnya". 

Pasal 15  

Isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh penitera dengan 
menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan.16 

Pelaksanaan rehabilitasi dalam PP Pelaksanaan KUHAP hanya menambahkan 

bahwa putusan bebas dan lepas diumumkan dipapan pengumuman pengadilan negeri. 

Dalam aturan ini terdapat ketidakjelasan yakni mengenai batas waktu pengumuman 

tersebut dalam papan pengumuman PN. Makassar. Selain itu, menurut Yahya Harahap, 

aturan Pasal 15 PP Pelaksanaan KUHAP  ini terkesan meremehkan nasib terdakwa 

                                                           
15 Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985. 
16Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 15. 
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yang diputus bebas atau dihentikan penyidikannya. Jika seandainya ketentuan Pasal 

15 sengaja ditetapkan dengan  alasan penghematan biaya, hal ini berbanding terbalik 

dengan pemberitahuan putusan banding atau kasasi terhadap terdakwa yang tidak 

diketahui tempat tinggalnya, dipanggil atau diberitahukan dua kali berturut- turut 

melalui dua buah surat kabar  sesuai dalam Pasal 243 ayat (5) KUHAP.17  

Kemudian pengumuman putusan pada papan pengumuman pengadilan negeri  

jangkauan atau akses orang-orang untuk melihat putusan tersebut amatlah  kecil. Hal ini 

berbeda dengan  rehabilitasi bagi tersangka yang mengajukan praperadilan. Pelaksanaan 

rehabilitasi bagi tersangka yang mengajukan praperadilan diatur dalam empat pasal 

yakni: 

Pasal 12 Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) 
KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang 
berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah 
putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan 
kepada pemohon.  

Pasal 13  

(1) Petikan penetapan praperadilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh 
panitera kepada pemohon.  

(2) Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada 
penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut.  

(3) Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula 
kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada Ketua Rukun 
Warga di tempat tinggal yang bersangkutan.  

Pasal 14 ayat (2) Amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi 
berbunyi sebagai berikut :  

 "Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta 
martabatnya".   

Pasal 15  

                                                           
17 Yahya harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pembahasan 

Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan 
Peninjauan Kembali, h. 71. 
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Isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh penitera dengan 
menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan.18 

Jika kita lihat pada beberapa pasal di atas, pelaksanaan rehabilitasi bagi 

tersangka yang mengajukan praperadilan lebih luas jangkauannya dan tepat sasaran. 

Selain dicantumkan dalam penetapan dan diumumkan di papan pengumuman 

pengadilan negeri, pelaksanaan rehabilitasinya juga dilakukan dengan mengirimkan 

penetapan tersebut kepada penyidik, penuntut umum, ketua kerukunan dan instasi kerja 

tersangka. Secara logika, masyarakat lingkungan tempat tinggal yang diwakili dengan 

ketua kerukunan, dan instansi kerja menjadi paling penting untuk mengetahui bahwa 

tersangka, terdakwa ataupun terpidana itu tidak bersalah. 

Dari beberapa aturan diatas, dapat dilihat bahwa aturan pelaksanaan 

rehabilitasi bagi terdakwa yang diputus bebas ini masih kurang memadai dan tidak 

sebanding dengan muatan rehabilitasi yang hendak memulihkan hak terdakwa baik 

dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat akan tetapi hanya 

memulihkan nama baik terdakwa saja itupun pemulihan nama baik dengan cara 

menurut aturan hukum diatas hanya dengan mencantumkan rehabilitasi dalam 

putusan dan mengumumkannya di papan pengumuman pengadilan negeri sangat kecil 

kemungkinan diakses oleh masyarakat luas.   

B. Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi bagi Terdakwa yang Diputus Bebas di 

Pengadilan Negeri Makassar 

Pengadilan Negeri Makassar merupakan lembaga pemerintah pelaksana 

kekuasaan kehakiman yang beryurisdiksi di kota Makassar. Oleh karena itu, PN. 

                                                           
18Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana Pasal 12, 13, 14 ayat (2) dan Pasal 15. 
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Makassar memiliki misi untuk mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-

undang dasar dan peraturan perundang- undangan, serta memenuhi rasa keadilan 

masyarakat. Salah satu kewajiban PN Makassar demi mewujudkan rasa keadilan 

dalam masyarakat ialah memberikan rehabilitasi bagi terdakwa yang telah diputus 

bebas. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ibrahim Palino, salah 

seorang hakim yang sekaligus merupakan penanggung jawab bagian humas PN. 

Makassar sebagai berikut: 

Yang dapat merehabilitir nama baik itu hanyalah pengadilan negeri bukan 
lembaga lain. Dan rehabilitasi sangat perlu sebenarnya karena orang yang 
diputus bebas itukan tidak bersalah dan memang ini merupakan kesalahan 
aparat penegak hukum sehingga wajar atas kesalahan penegak hukum ini 
sebagai perwakilan pengadilan negeri berkewajiaban untuk memperbaiki atau 
merehabilitir nama baiknya, bahwa orang itu tidak bersalah.19 

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa pengadilan negeri merupakan 

satu- satunya lembaga yang dapat merehabilitasi nama baik seseorang yang diputus 

bebas sehingga adapun pelaksanaannya merupakan tanggung jawab pengadilan 

negeri. Adapun pelaksanaan pemberian rehabilitasi di PN Makassar dilakukan dengan 

cara dicantumkan dalam amar putusan yang dibacakan pada sidang yang terbuka 

untuk umum.20 

Setiap putusan bebas pasti kita cantumkan rehabilitasi, memulihkan hak 
terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat dibagian amar 
putusannya.itu perintah undang- undang jadi itu kewajiban kita untuk 
melaksanakan.21 

Selain itu Ibu Herdia Advokat dari Pos Bantuan Hukum yang selanjutnya 

disingkat POSBAKUM PN. Makassar, juga menyatakan hal yang sama 

                                                           
19Ibrahim Palino, Hakim dan Penanggung Jawab Bagian Humas Pengadilan Negeri Makassar, 

Wawancara, Makassar , 26 Februari 2016. 
20Ibrahim Palino, Hakim dan Penanggung Jawab Bagian Humas Pengadilan Negeri Makassar, 

Wawancara, Makassar , 26 Februari 2016. 
21Ibrahim Palino, Hakim dan Penanggung Jawab Bagian Humas Pengadilan Negeri Makassar, 

Wawancara, Makassar , 26 Februari 2016. 
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bahwa ”Dalam putusan bebas di PN Makassar yang saya ketahui itu memang 

mencantumkan rehabilitasi dalam putusannya”. 22 

 Pelaksanaan pencantuman rehabilitasi dalam putusan  hakim PN. Makassar  

terhadap putusan bebas sejak tahun 2011- 2015 dapat kita lihat dari tabel dibawah ini:  

Tabel 1 Daftar Perkara Bebas Tahun 2011- 2015 di Pengadilan Negeri Makassar 

No. No. Perkara Terdakwa  Amar Pencantuman 

Rehabilitasi 

Keterangan 

1.  1188/Pid.B/2014/PN. 

Mks 

Irwan 

Anwar bin 

H. Anwar 

Salim  

Bebas Ada Tidak BHT 

2.  649/Pid.B/2014/PN. 

Mks 

Mas Jaya 

S.E. bin 

Nurdi  

Bebas Ada Tidak BHT 

3.  1526/Pid.B/2014/PN. 

Mks 

H. Muh. 

Fathir Sarif 

alias H. 

Muh. Tang  

Bebas Ada Tidak BHT  

4.  1610/Pid.B/2014/PN. 

Mks 

Ince 

Baharuddin 

Bebas Ada BHT, kasasi 

JPU ditolak 

                                                           
22Herdia, Advokat  Pos Bantuan Hukum ( POSBAKUM)  Pengadilan Negeri Makassar, 

Wawancara, Makassar, 23 Februari 2016. 
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5.  837/Pid.B/2014/PN. 

Mks 

Fransiscus 

Alexander 

Bebas Ada Tidak BHT 

6.  100/Pid.sus/2014/PN. 

Mks 

Drs. Ek. 

Lewaran 

Rantela’bi , 

M.H.  

Bebas Ada Tidak BHT 

7.  2010/Pid.B/2014/PN. 

Mks 

Haryanto 

bin 

Sangkala 

alias Anto 

Pocci 

Bebas Ada Tidak BHT 

8.  173/Pid.B/2015/PN. 

Mks 

Bungati 

binti Malli 

Bebas Ada Tidak BHT 

9.  719/Pid.B/2014/PN. 

Mks 

Sulmubin 

bin M. 

Ruslan  

Bebas Ada Tidak BHT 

10.  40/Pid.sus/2015/PN. 

Mks 

Afriani binti 

Kartono 

Bebas Ada Tidak BHT 

11.  393/Pid.B/2014/PN. 

Mks 

Fenny 

Lolita 

Walanda  

Bebas Ada Tidak BHT 

12.  118/Pid.sus/2015/PN. Sheyla Bebas Ada Tidak BHT 
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Mks Kharina 

alias Unga 

binti  Abdul 

Wahid  

13.  1132/Pid.B/2013/PN .

Mks 

Nur Ansyari 

alias Ari 

Katombong 

Bebas Ada Tidak BHT 

14.  03/Pid.sus/2014/PN. 

Mks 

Drs. H. 

Patta 

Rappana 

Bebas Ada Tidak BHT 

15.  933/Pid.B/2013/PN. 

Mks 

Sonny 

Ramli  

Bebas Ada Tidak BHT 

16.  268/Pid.B/2009/PN. 

Mks 

Desy 

Krisnayani 

Bebas Ada Tidak BHT 

17.  286/Pid.B/2015/PN. 

Mks 

Terdakwa I 

Budi 

Karyanto 

Isa dan 

Terdakwa II 

Budi 

Sutomo 

IE,B.Sc 

Bebas Ada Tidak BHT 
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18.  1614/Pid.B/2014/PN .

Mks 

Okfi 

Inggrid 

Syarif 

Bebas Ada Tidak BHT  

19.  5858/Pid.B/2014/PN. 

Mks 

Sumiati Dg. 

Romba 

Bebas Ada Tidak BHT  

20.  755/Pid.B/2011/PN. 

Mks 

Muh. Jufri Bebas Ada BHT, Kasasi 

JPU ditolak 

21.  839/Pid.B/2015/PN. 

Mks 

Andi 

Murtiaty 

Novenita 

Baso Lewa 

Babas  Ada  Tidak BHT  

 

22.  390/Pid.B/2014/PN. 

Mks 

Muhammad 

Arsyad,SH. 

Bebas Ada Tidak BHT 

  

23.  1146/Pid.B/2014/PN. 

Mks 

Baeta Dg. 

Sunggu 

binti Yusuf 

Bebas Ada BHT, Kasasi 

JPU 

dikabulkan. 

Lepas. 

24.  110/Pid.B/2015/PN. 

Mks 

Soedirjo 

Aliman 

alias Jen 

Tang bin 

Liem En 

Bebas 
 

Ada BHT, Kasasi 

JPU ditolak 
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Tejen  

25.  200/Pid.B/2015/PN. 

Mks 

Terdakwa 

IV Damang 

Dedi bin 

Baso Dg. 

Nyalla dan 

Terdakwa V 

Unjung Dg. 

Betta bin 

Baso Dg. 

Nyalla  

Bebas Ada Tidak BHT  

26.  344/Pid.B/2014/PN. 

Mks 

dr. Hasan 

Anoez 

Bebas  Ada Tidak BHT 

27.  17/Pid.Sus.TPK/2015/ 

PN. Mks 

Mustagfir 

Sabry, 

S.Ag., M.Si 

Bebas Ada Tidak BHT 

28.  375/Pid.B/2013/PN. 

Mks 

Abd. 

Rachim Dg. 

Lili 

Bebas Ada Tidak BHT 

29.  418/Pid.B/2012/PN. 

Mks 

Andi Aris 

Ahmad 

Bebas Ada BHT, Kasasi 

JPU ditolak 

30.  1965/Pid.B/2009/PN. Mangga Bin Bebas Ada Tidak BHT 
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Mks Sai 

31.  1422/Pid.B/2012/PN. 

Mks 

Thomas 

Gunawan 

Bebas Ada Tidak BHT 

32.  1623/Pid.B/2012/PN. 

Mks 

Petrus 

Sampe 

Bebas Ada Tidak BHT 

33.  1640/Pid.B/2014/PN. 

Mks 

Rully 

Tawang,SE 

Bin Abd. 

Rasyid 

Bebas Ada Tidak BHT 

34.  741/Pid.B/2014/PN. 

Mks 

Amirullah 

Dg. Tunru 

Bebas Ada  Tidak BHT 

35.  666/Pid.B/2014/PN. 

Mks 

Sanuddin 

Als. Naca 

Bin Haruna 

Bebas Ada Tidak BHT 

36.  286/Pid.B/2014/PN. 

Mks 

H. Muh. 

Arsad 

Sakka 

Bebas Ada Tidak BHT 

37.  207/Pid.B/2014/PN. 

Mks 

Roby 

Cahyadi  

Bebas Ada Tidak BHT 

38.  310/Pid.B/2015/PN. 

Mks 

Drs. Muh. 

Ilyas Kunta 

Bebas Ada Tidak BHT 

39.  557/Pid.B/2015/PN. Abdul Bebas Ada Tidak BHT 
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Mks Mannang 

Bin H. 

Sompo Als. 

Mannang 

40.  1424/Pid.B/2015/PN. 

Mks 

Abd. Hamid 

MB 

Bebas Ada Tidak BHT 

Ket: BHT: Berkekuatan Hukum Tetap 

Sumber : www.putusan.mahkamahagung.go.id 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa pencantuman rehabilitasi 

dalam amar putusan tidak menjadi permasalahan karena dari 40 putusan bebas dari 

tahun 2011- 2015 di PN. Makassar, semuanya  mencantumkan rehabilitasi dalam 

amarnya.  

Akan tetapi berbanding terbalik dengan pelaksanaan rehabilitasi dengan 

mencantukannya dalam amar putusan bebas, pengumuman putusan bebas di papan 

pengumuman PN Makassar hingga saat ini tidak pernah dilaksanakan. 23 Dan 

berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di PN. Makassar, dari 6 papan 

pengumuman yang ada tidak ada satupun yang memuat putusan bebas didalamnya. 

Hal- hal yang dimuat dalam papan pengumuman tersebut ialah relaas panggilan, 

informasi biaya perkara, biaya eksekusi, seminar, pendidikan advokat serta 

pemberitahuan bagi pegawai PN. Makassar.  

                                                           
23Ibrahim Palino, Hakim dan Penanggung Jawab Bagian Humas Pengadilan Negeri Makassar, 

Wawancara, Makassar , 26 Februari 2016. 
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Hal ini juga terjadi dalam pelaksanaan rehabilitasi untuk orang yang 

dihentikan penyidikan (melalui praperadilan) juga tidak pernah dilaksanakan. Berikut 

adalah hasil wawancara dengan  Ibu Herdia, Advokat POSBAKUM:  

Kalau praperadilan rehabilitasi itu sebenarnya jarang dilakukan dan biasanya 
disatukan dengan tuntutan ganti rugi. Kalau memang ada klien kami yang 
merasa perlu pemulihan nama baik biasanya kami yang meminta langsung 
salinan penetapan pra peradilan atau putusan dari panitera karena kalau kita 
tunggu panitera yang mau bawakan ke tempat kerja atau ketua RW akan sangat 
sulit dan lama, apalagi untuk Pengadilan Negeri Makassar, pekerjaan 
paniteranya saat ini saja sudah sangat banyak. 24 

Padahal sebagimana rumusan dalam Pasal 1 ayat (23) KUHAP bahwa 

rehabilitasi merupakan hak terdakwa untuk mendapatkan pemulihan kedaaan dalam 

hal kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat. Jika menilik dari pengertian 

tersebut dapat diketahui bahwa rehabilitasi itu merupakan hak dari terdakwa yang 

diputus bebas dan sebagai warga negara, negara yang dalam hal ini diwakili oleh 

pengadilan negeri mempunyai kewajiban untuk melaksanakan rehabilitasi tersebut.  

Menurut Soedikno Mertokusumo bahwa: subjek hukum selaku pemikul hak-
hak dan kewajiban-kewajiban (de dragger van do rechten en plichten), baik itu 
manusia (naturlijkepersoon) badan hukum (rechtspersoon), maupun jabatan 
(ambt), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan 
(bekwaamheid) atau kewenangan (bevogdheid) yang dimilikinya. Dalam 
pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul 
sebagal akibat adanya tindakan-tindakan hukum dan subjek hukum itu. 
Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum 
(rechtsbetrekking) mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum 
antar subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil dalam arti 
setiap subjek-subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan 
menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil 
sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Hukum 
diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban subjek hukum. 

Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo berpendapat, hukum berfungsi sebagai 

perlindungan kepentingan manusia. Demi terlindunginya kepentingan manusia, 

                                                           
24Herdia, Advokat  Pos Bantuan Hukum ( POSBAKUM)  Pengadilan Negeri Makassar, 

Wawancara, Makassar, 23 Februari 2016. 
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hukum itu harus dilaksnakaan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, 

damai tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum jika subjek hukum tertentu tidak 

melaksanakan kewajibannya atau melanggar hak- hak dari subjek hukum lainnya. 

Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya inilah yang harus mendapatkan 

perlindungan hukum.25 

Pengadilan negeri sebagai salah satu bagian dari perlindungan hukum oleh 

negara seharusnya menjalankan kewajibannya untuk memberikan rehabilitasi berupa 

pengumuman putusan di papan pengumuman PN. Makassar. Walaupun aturan ini 

tidak terlalu tepat sasaran, akan tetapi setidaknya peraturan sederhana untuk 

mengumumkan putusan bebas pada papan pengumuman PN. Makassar ini tetap 

dijalankan agar terlihat adanya usaha serta perhatian PN. Makassar terhadap  

terdakwa  yang  mendapatkan putusan bebas. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Herdia bahwa:  

Penetapan praperadilan atau putusan bebas biasanya kita ambil di bagian 
panitera dan memberikan ke pihak – pihak yang menurut klien kami perlu 
untuk diberitahu.26 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh  Ibu Herdia diatas, bahwa bila ia 

memiliki klien yang merasa perlu untuk direhabilitasi, biasanya mereka lebih memilih 

untuk  mengambil salinan putusan bebas atau penetapan pra peradilan di pengadilan  

dan  membawakannya ke pada pihak- pihak yang menurut tersangka, terdakwa atau 

terpidana salah tangkap perlu untuk diberitahukan mengenai putusan tersebut. 

Dibandingkan mengajukan tuntutan rehabilitasi ataupun menungu panitera untuk 

                                                           
25Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, Wawasan Due Procces Law dalam Sistem Peradilan 

Pidana , ( Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), h. 36-38. www.reprository.unhas.ac.id. 
26Herdia, Advokat  Pos Bantuan Hukum ( POSBAKUM)  Pengadilan Negeri Makassar, 

Wawancara, Makassar, 23 Februari 2016. 
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mengumumkan putusan bebasnya. Jika dilihat dari penyataan Ibu Herdia tersebut 

seakan- akan terdapat pola pelaksaaan rehabilitasi yang baru yakni dengan 

mengambil salinan putusan langsung di panitera dan merebilitasi nama baik mereka 

sendiri. Walaupun rehabilitasi merupakan tanggung jawab negara, tapi karena alasan 

keefektifan dan skeptisme terhadap pelaksanaan rehabilitasi oleh pengadilan maka 

terdakwa yang diputus bebas lebih memilih untuk melaksanakan sendiri pemulihan 

nama baiknya. Di Pengadilan Negeri Makassar terdapat tiga akses yang bagi 

masyarakat untuk memperoleh putusan yakni: 

1. Salinan putusan resmi yang diambil di bagian kepaniteraan. Salinan putusan 

resmi ini hanya dapat diambil oleh para pihak.  

2. Fotokopi putusan yang diperuntukkan bagi wartawan dan masyarakat umum. 

3. Direktori putusan Mahkamah Agung 

( www.putusan.mahkamahagung.go.id) , khususnya di laman putusan 

Pengadilan Negeri Makassar. 

Hal ini juga diungkapkan oleh salah seorang masyarakat yang datang ke 

pengadilan negeri untuk mengambil salinan putusan, bahwa:  

Sewaktu saya ingin mengambil putusan, saya bertanya ke bagian pidana, 
bagaimana cara mengambil salinan putusan. Saat itu, paniteranya menanyakan 
hubungan saya dengan terpidana. Karena yang dapat meminta salinan putusan 
selain peneliti ialah keluarga dan kuasa hukum. Tapi walaupun saya keluarga 
dari terpidana,  paniteranya tetap menyuruh saya untuk membuat surat kuasa. 
Setelah itu saya menyerahkan surat kuasa saya ke bagian panitera muda pidana 
untuk dilanjutkan ke bagian umum. Sehari kemudian saya ke bagian umum 
untuk   mengambil salinan putusan tersebut akan tetapi pihak paniteranya tidak 
ingin memberikan dengan alasan saya tidak memiliki surat kuasa padahal sehari 
sebelumnya saya telah menyetorkan surat kuasa saya. Ini sebenarnya kesalahan 
koordinasi mereka, setelah itu agar bisa mendapatkan salinan putusan tersebut 

http://www.putusan.mahkamahagung.go.id/
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akhirnya saya menghubungi advokat yang kasus keponakan saya barulah 
bagian umum tersebut memberikan saya salinan putusan. 27 

Dari keterangan informan diatas dapat diketahui bahwa untuk mengambil 

salinan putusan di PN. Makassar, pengambilan putusan tersebut harus  diambil oleh 

terpidana/ terdakwa yang putus bebas sendiri atau  keluarga/ kuasa hukumnya yang 

dilengkapi dengan surat kuasa lalu pergi ke bagian panmud pidana  dan bagian umum 

untuk mengambil salinan putusan. Walaupun sebenarnya mengenai pengambilan 

salinan putusan ini seharusnya menjadi kewajiban pengadilan negeri untuk 

menyampaikan salinan putusan kepada para pihak berdasarkan Pasal 52A ayat (2) 

Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, menyatakan bahwa 

“Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka 

waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan”.  

Adapun mengenai pelaksanaan rehabilitasi yang lebih efektif yakni dengan 

mengumumkan pada media koran juga tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dapat kita 

ketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim Palino bahwa :  

Hingga saat ini tidak ada anggaran untuk rehabilitasi sehingga tidak mungkin 
pengadilan negeri dapat mengumumkan putusan bebas tersebut dikoran. Untuk 
satu kali pengumuman saja di koran butuh uang beberapa juta. 28 

Untuk pengumuman di pencantuman dalam putusan atau pengumuman di 

papan pengumuman Pengadilan Negeri tidak membutuhkan dana yang besar tapi 

untuk pelaksanaan rehabilitasi yang lebih efektif seperti di umumkan di media koran 

maupun radio juga tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan anggaran. Ketiadaan 

                                                           
27 Idayani, Karyawan Swasta ( Masyarakat yang Mengambil Salinan Putusan di PN. 

Makassar) , Wawancara, Makassar, 25 Februari 2016.   
28Ibrahim Palino, Hakim dan Penanggung Jawab Bagian Humas Pengadilan Negeri Makassar, 

Wawancara, Makassar , 26 Februari 2016. 
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anggaran ini dapat disiasati dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti 

website dan media sosial sebagai sarana untuk merehabilitasi nama baik terdakwa 

yang diputus bebas. 

Dan terakhir mengenai pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 

11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan 

atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum agar orang yang diputus bebas namun tidak 

dicantumkan rehabilitasi dalam amar putusannya dapat mengajukan permohonan 

pencantuman rehabilitasi, dalam kurun tahun 2011-2015 tidak pernah dilaksanakan. 

Dari data direktori putusan bebas di PN. Makassar, semua putusan bebas dari tahun 

2011- 2015 telah dicantumkan rehabilitasi dalam amarnya dan juga dari data buku 

registrasi praperadilan  sejak tahun 2011- 2014 sama sekali tidak ada permohonan  

pencantuman rehabilitasi. Sehingga pelaksanaan pemberian rehabilitasi melalui 

penetapan dari tahun 2011- 2015 juga tidak pernah dilakukan di  PN. Makassar.  

C. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi di 

Pengadilan Negeri Makassar 

Sebagaimana pemaparan sebelumnya bahwa pemberian rehabilitasi yang 

terlaksana ialah pencantuman rehabilitasi dalam amar putusan bebas sedangkan 

pengumuman di papan pengumuman PN. Makassar tidak terlaksana. Oleh karena itu, 

mengenai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian rehabilitasi bagi 

terdakwa yang diputus bebas ini diuraikan menjadi dua faktor yakni faktor 

pendukung pencantuman rehabilitasi dalam putusan dan faktor penghambat 

pengumuman putusan bebas pada papan pengumuman di PN.Makassar.  
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1. Faktor Pendukung Pencantuman Rehabilitasi dalam Putusan 

Faktor pendukung pencantuman rehabilitasi dalam putusan bebas di 

Pengadilan Negeri Makassar ialah keaktifan dan pengetahuan hakim mengenai 

pelaksanaan rehabilitasi.  

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hakim merupakan jabatan yang 

bertugas untuk memeriksa dan memutus suatu perkara.  Jika perbuatan terdakwa yang 

diadilinya tidak memenuhi unsur perbuatan pidana maka hakim wajib memberikan 

vonis bebas dan mencantumkan rehabilitasi dalam putusan terhadap terdakwa.  

Dalam pelaksanaan rehabilitasi di Pengadilan Negeri Makassar para hakim 

mencantumkan rehabilitasi dalam amar putusan bebas. Dan faktor yang 

mempengaruhi pencantuman rehabilitasi dalam amar putusan bebas ialah 

pengetahuan hakim itu sendiri akan keberadaan aturan hukum mengenai rehabilitasi. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Ibrahim Palino, 

Hakim PN.Makassar menyatakan sebagai berikut:  

Rehabilitasi sangat perlu sebenarnya karena dia itukan tidak bersalah dan 
memang ini merupakan kesalahan aparat penegak hukum sehingga wajar atas 
kesalahan penegak hukum ini sebagai perwakilan pengadilan negeri 
berkewajiban untuk memperbaiki atau merehabilitir nama baiknya, bahwa 
orang itu tidak bersalah.  

Setiap putusan bebas pasti kita cantumkan rehabilitasi, memulihkan hak 
terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat dibagian amar 
putusannya.itu perintah undang- undang jadi itu kewajiban kita untuk 
melaksanakan.29 

Dilihat dari pernyataan diatas dan kemampuan Bapak Ibrahim Palino untuk 

menjawab petanyaan- pertanyaan yang diberikan mengenai pelaksanaan rehabilitasi 

                                                           
29Ibrahim Palino, Hakim dan Penanggung Jawab Bagian Humas Pengadilan Negeri Makassar, 

Wawancara, Makassar , 26 Februari 2016. 
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memperlihatkan bahwa Bapak Ibrahim Palino mengetahui tentang rehabilitasi bagi 

terdakwa yang diputus bebas serta kewajibannya sebagai hakim untuk mencantumkan 

rehabilitasi dalam amar putusan.  

2. Faktor Penghambat Pengumuman Putusan Bebas pada Papan 

Pengumuman di PN. Makassar 

a. Kuantitas Panitera 

Pasal 15 PP pelaksanaan KUHAP mengamanatkan kepada panitera untuk 

mengumumkan putusan bebas di papan pengumuman pengadilan negeri. Akan tetapi 

dalam kenyataannya di PN. Makassar hal tersebut tidak dilaksanakan oleh panitera. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim Palino bahwa “Panitera di 

Pengadilan Negeri Makassar ini sangat banyak pekerjaannya”. 30  Hal yang sama juga 

diungkapkan oleh ibu Herdia, Advokat Posbakum  sebagai berikut: 

Kalau memang ada klien kami yang merasa perlu pemulihan nama baik 
biasanya kami yang meminta langsung salinan penetapan pra peradilan atau 
putusan dari panitera karena kalau kita tunggu panitera yang mau bawakan ke 
tempat kerja atau ketua RW akan sangat sulit dan lama, apalagi untuk 
pengadilan negeri Makassar, pekerjaan paniteranya saat ini saja sudah sangat 
banyak. 31 

Pengadilan Negeri Makassar merupakan pengadilan Klas IA yang mana tiap 

tahunnya terdapat ribuan perkara yang ditangani. Hasil statistik perkara tahun 2015 di 

PN. Makassar dapat dilihat dari tabel berikut 

 

 

                                                           
30Ibrahim Palino, Hakim dan Penanggung Jawab Bagian Humas Pengadilan Negeri Makassar, 

Wawancara, Makassar , 26 Februari 2016. 
31Herdia, Advokat  Pos Bantuan Hukum ( POSBAKUM)  Pengadilan Negeri Makassar, 

Wawancara, Makassar, 23 Februari 2016. 
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Tabel 2 Statistik Perkara Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Makassar  

No

. 

Klasifikasi Sisa 

Tahun 

Lalu 

Perkara 

masuk 

Putus Minutasi Sisa 

1. 1

. 

Gugatan 215 398 365 34 284 

2.  Permohonan 15 492 465 281 42 

3.  Kepailitan 0 2 2 1 0 

4.  Penundaan Kewajiban 

Pembayaran utang 

0 5 5 0 0 

5.  Hak Kekayaan Intelektual 0 0 0 0 0 

6.  Pengadilan Hubungan 

Industrial 

12 32 30 2 14 

7.  Perlawanan/ Bantahan/ 

Denden Verzet 

0 0 0 0 0 

8.  Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 

9.  Pidana Biasa 389 1947 1788 648 548 

10.  Pidana SIngkat 0 0 0 0 0 

11.  Pidana Cepat 0 0 0 0 0 

12.  Perkara Lalu Lintas 257 4793 4891 0 159 
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13.  Tindak Pidana Korupsi 59 98 77 26 80 

14.  Pidana Anak 7 285 236 82 57 

15.  Pidana Praperadilan 0 0 0 0 0 

Total 954 8052 7859 1074 1184 

Sumber : www.sipp.pn-makassar.go.id 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa perkara sisa tahun lalu berjumlah 954 

perkara, perkara masuk sebanyak 8052 perkara, dan perkara yang diputus sebanyak 

7859 perkara. Jika dirata- ratakan perkara yang masuk di PN. Makassar sekitar 671 

perkara/ bulan dan yang diputus sekitar 654 perkara/bulan. Sedangkan jika kita lihat 

jumlah Panitera PN. Makassar hanya sebanyak 31 orang, staf 20 orang dan honorer 

sebanyak 11 orang.32 Berdasarkan tugas dan fungsi pokok panitera Pengadilan Negeri 

Makassar bahwa kepengurusan berkas- berkas yang berkaitan dengan perkara itu mulai 

dari pendaftaran, surat menyurat, pencatatan jalannya sidang, pengarsipan, penyerahan 

putusan hingga penyiapan berkas untuk banding, kasasi, peninjauan kembali hingga 

grasi kerjakan oleh administrasi kepaniteraan33. Tugas panitera dan jumlah  perkara di 

PN. Makassar ini tidak sesuai dengan jumlah panitera yang hanya 31 orang panitera.   

b. Pengetahuan Panitera  

Pada saat di Pengadilan Negeri Makassar, surat izin penelitian ini sempat 

terkendala oleh salah seorang staf panitera muda hukum yang pengadilan negeri 

Makassar.  Staf tersebut mengatakan bahwa judul ini tidak sesuai jika dilakukan 

                                                           
32

Pengadilan Negeri Makassar “Sumber Daya Manusia”, Official Website Pengadilan Negeri 
Makassar, www.pn-makassar.go.id, ( 19 Maret 2016). 

33
Pengadilan Negeri Makassar “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Makassar”, 

Official Website Pengadilan Negeri Makassar, www.pn-makassar.go.id, ( 19 Maret 2016). 

http://www.pn-makassar.go.id/
http://www.pn-makassar.go.id/
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penelitian di PN. Makassar. Penyusun sempat diajak untuk berdiskusi dengan orang- 

orang lain yang ada di PN. Makassar untuk memastikan apakah ada rehabilitasi bagi 

orang yang diputus bebas, berdasarkan hasil diskusi dengan pengacara- pengacara 

yang ada di ruangan posbakum, lalu staf bagian Panitera Muda Pidana yang 

selanjutnya disingkat PANMUD Pidana di PN. Makassar. Dan mereka membenarkan 

adanya aturan mengenai rehabilitasi bagi terdakwa yang diputus bebas. Akhirnya 

setelah tiga hari  surat penelitian ini disposisi. Akan tetapi pada saat bertanya dengan 

salah satu staf Panitera Muda Pidana PN. Makassar mengenai pengumuman putusan 

pada papan pengumuman PN. Makassar, Staf PANMUD Pidana tersebut mengatakan 

bahwa putusan merupakan dokumen resmi negara yang tidak boleh diumumkan 

sembarangan. Dari hal  tersebut, dapat diketahui bahwa staf PANMUD Hukum yang 

mengurusi bagian penelitian mahasiswa tidak mengetahui adanya rehabilitasi bagi 

terdakwa yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri sedangkan staf PANMUD 

Pidana tersebut diatas mengetahui mengenai adanya rehabilitasi bagi terdakwa yang 

diputus bebas akan tetapi ia tidak mengetahui adanya pelaksanaan rehabilitasi dengan 

cara mengumumkan putusan pada papan  pengumuman PN. Makassar sebagaimana 

diatur dalam Pasal 15 PP Pelaksanaaan KUHAP.  Walaupun hal ini tidak dapat 

digeneralisir bahwa semua panitera PN. Makassar tidak mengetahui tata cara 

pelaksanaan rehabilitasi akan tetapi dari dua keterangan diatas dapat diragukan 

pengetahuan panitera mengenai pelaksanaan pemberian rehabilitasi bagi terdakwa 

yang diputus bebas .  
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c. Partisipasi Masyarakat  

 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ibrahim palino yang mengatakan 

bahwa: 

Kebanyakan putusan bebas itu dikasasi oleh Jaksa dan setelah ada putusan 
Mahkamah Agung, setelah itu kebanyakan orang sudah tidak mau lagi 
berurusan dengan Pengadilan Negeri. 34 

Kasasi ialah satu- satunya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa 

Penuntut Umum  yang selanjutnya disingkat JPU terhadap putusan bebas.  Dari data 

perkara yang diputus bebas sebagian besar  JPU nya mengajukan Kasasi. Dan  karena 

banyaknya kasus yang masuk ke Mahkamah Agung sehingga wajar jika proses 

hukum terhadap putusan yang diajukan kasasi bisa makan waktu yang cukup lama 

hingga berbulan- bulan. Setelah menunggu berbulan- bulan dan mendapatkan 

penguatan terhadap putusan bebasnya maka sudah jarang orang yang mau berurusan 

lagi dengan pengadilan negeri.  

  Keengganan masyarakat untuk berurusan lagi dengan Pengadilan setelah 

mendapatkan putusan bebas dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak 

Ibrahim Palino bahwa “Sampai sejauh ini tidak pernah ada permintaan rehabilitasi 

oleh orang yang diputus bebas”.
35 

Dalam buku register perkara pra peradilan tahun 2011- 2014 di Pengadilan 

Negeri Makassar juga tidak ada sama sekali permohonan rehabilitasi.  

                                                           
34Ibrahim Palino, Hakim dan Penanggung Jawab Bagian Humas Pengadilan Negeri Makassar, 

Wawancara, Makassar , 26 Februari 2016. 
35Ibrahim Palino, Hakim dan Penanggung Jawab Bagian Humas Pengadilan Negeri Makassar, 

Wawancara, Makassar , 26 Februari 2016. 
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“Kebanyakan orang sudah tidak mempermasalahkan lagi jika sudah diputus 

bebas.”
36 

Faktor masyarakat inilah juga yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan 

rehabilitasi di PN. Makassar, tidak adanya masyarakat yang menuntut rehabilitasi 

dalam praperadilan menjadikan pihak pengadilan sendiri merasa belum perlu untuk 

melaksanakan rehabilitasi. 

  

 

 

                                                           
36Ibrahim Palino, Hakim dan Penanggung Jawab Bagian Humas Pengadilan Negeri Makassar, 

Wawancara, Makassar , 26 Februari 2016. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini ialah sebagai 

berikut:  

1. Aturan hukum mengenai pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang 

diputus bebas dengan mencantumkan rehabilitasi pada amar putusan bebas 

lalu mengumumkannya dalam papan pengumuman pengadilan sesuai dalam  

pasal 14 ayat (1) dan pasal 15 PP  Pelaksanaan KUHAP masih kurang 

memadai dan tidak sesuai dengan muatan rehabilitasi.  

2. Pelaksanaan pemberian rehabilitasi bagi terdakwa yang diputus bebas di PN. 

Makassar dilaksanakan dengan mencantumkan rehabilitasi pada amar 

putusan dan dibacakan disidang yang terbuka untuk umum. Sedangkan 

untuk pengumuman putusan bebas di papan pengumuman PN. Makassar 

tidak dilaksanakan. Dan terjadi pola baru pelaksanaan rehabilitasi di PN.  

Makassar yakni pihak terdakwa sendiri yang berinisiatif untuk mengambil 

salinan putusan di PN. Makassar dan merehabilitasi nama baik mereka 

sendiri.   

3. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian rehabiltasi terbagi 

menjadi dua faktor yakni faktor pendukung pencantuman rehabilitasi dalam 

putusan bebas dan faktor penghambat pengumuman putusan bebas. Faktor 

pendukungnya ialah keaktifan dan pengetahuan hakim tentang pelaksanaan 
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rehabilitasi. Sedangkan faktor penghambatnya ialah sumber daya manusia, 

pengetahuan panitera dan masyarakat. 

B. Implikasi 

Berkenaan dengan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penyusun 

dapat memberikan beberapa saran terkait pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap 

terdakwa yang diputus bebas di PN Makassar. Adapun saran- saran tersebut ialah 

sebagai berikut:  

1. Melakukan pembaharuan aturan mengenai pelaksanaan rehabilitasi sehingga 

lebih efektif dan tepat sasaran contohnya pengumuman putusan bebas 

melalui website atau akun media sosial atas nama pengadilan yang 

bersangkutan dalam bentuk pengumuman bukan putusan lengkap, 

pelaksanaan ini tidak membutuhkan anggaran yang banyak dan lebih mudah 

diakses oleh masyarakat serta cukup memanfaatkan kerja sama antara 

panitera dan pegawai bagian Informasi dan Teknologi ( IT)  dari suatu 

pengadilan. Pembaharuan aturan lainnya ialah dengan memperjelas batas 

antara rehabilitasi dan ganti rugi. 

2. Melakukan penambahan unit pegawai panitera dan pegawai bagian IT sesuai 

dengan kebutuhan tiap pengadilan. 

3. Peningkatan kualitas panitera dengan cara sosialisasi mendalam  mengenai 

pelaksanaan rehabilitasi. 

4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkhusus mengenai hak rehabilitasi 

bagi terdakwa jika diputus bebas.  
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