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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ḥ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 ha H Ha ھ

 hamzah ’ Apostrof ء

 ya Y Ye ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A اَ 

 kasrah I I اِ 

 ُ  ḍammah U U ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ـيَ

 fatḥah dan wau Au a dan u ـوَْ 

Contoh: 

كَيْف   : kaifa 

 haula : ھَوْل

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan ‘alif atau yā’ Ā a dan garis di atas ىَ │…اَ … 

 kasrah dan yā’ Ī i dan garis di atas ى

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas ـوُ
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Contoh: 

 māta :   مَاتَ  

 ramā :   رَمَى 

 qīla :   قيِل

 yamūtu :   يَمُوْتُ 

 

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbuūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl : رَوْضَةُ الأطَْفاَلِ 

 al-madīnah al-fāḍilah : المَدِينَةُ الفَاضِلَةُ 

 al-ḥikmah : الحِكْمَةُ 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ـ    ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : رَبَّنا

ينَا  najjainā : نجََّ

 al- ḥaqq : الحَقُّ 

 ni’imma : نِعِمَّ 

 aduwwun : عَدوُ  

Jika huruf  ى ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah   )ِ )بيِ 

 maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِي  

 arabī (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)‘ : عَرَبِي  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah 



xi 
 

   
 

maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syams (bukan al-syams) : الشَّمْسُ 

لْزَلَةُ   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الزَّ

 al-falsafah : الفلَْسَفَةُ 

 al-bilād : البلَِادُ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’murūn : تأَمُْرُونَ 

 ’al-nau : النَّوْعُ 

 ’syai : شَيء  

 umirtu : أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 

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

Misalnya, kata al-Quran (dari al-Quran), al-hamdulillah, dan munaqasyah. 

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

maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata ‘Allah’ yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 billāh : بالله  dīnullāh : دين الله
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Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

 hum fī rahmatillāh : ھُمْ فْي رَحْمَةِ اللهِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

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

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

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

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

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

kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Nasr al- Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiẓ min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata “Ibn” (anak dari) dan “Abu 

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  

Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan Zaid, Naṣr 

Ḥāmid Abū) 
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11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

swt.  = subḥānallahu wata’ālā 

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

r.a.  = raḍiallāhu ‘anhu 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.  = lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = wafat tahun 

QS…/… 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nam      : A. Arianto 

Nim       : 80100221047 

Judul   : Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien dalam Penanganan perkara  

tindak pidana korupsi Perspektif  Maslahah  

 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk : 1) Untuk mengetahui dan memahami 

Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Tindak Pidana Korupsi 

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Perspektif 

Maslahah. 2) Untuk mengetahui dan memahami Kewenangan Advokat dalam 

Tanggung Jawab Terhadap Klien  dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif 

Maslahah. 3) Untuk mengetahui dan memahami Bentuk Tanggung Jawab 

Advokat dalam menangani perkara tindak pidana korupsi klien perspektif 

maslahah. 

Dalam Menjawab Permasalahan Tersebut, Penulis menggunakan 

pendekatan Syar’i dan Pendekatan Yuridis dengan maksud membuktikan dalil 

tentang Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Dalam Penanganan Perkara 

Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini tergolong library research data di 

kumpulkan dengan mengutip. Menyadur dan menganalisis dengan menggunakan 

analisis isi (content analysis) terhadap literatur dan representatif dan mempunyai 

relevansi dengan masalah yang di bahas, kemudian mengulas dan 

menyimpulkannya. 

Setelah menelaah dan menganalisis maka Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab 

Advokat dalam menangani perkara tindak pidana korupsi adalah memberikan 

pelayanan prima, menjaga rahasia klien dan memberikan bantuan Hukum. Dalam 

menangani perakara tindak pidana korupsi juga Advokat mempunyai kewenangan 

untuk Menerima Kuasa, mendampingi klien baik secara litigasi maupun secara 

non litigasi selain itu juga bentuk tanggung jawab advokat dalam perkara tindak 

pidana korupsi adalah memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan 

kemanfaatan hukum.  

Penelitian ini paling tidak memberikan beberapa Implikasi antara lain, 

Setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi serta setia 

dan menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode 

Etik dan sumpah profesinya. Sebab penggunaan jasa advokat ini sudah banyak 

mengandung kemaslahatan, apabila dalam menjalankan tugas dan kewajibannya 

seorang advokat tidak bisa melaksanakan dan menjalankan amanah yang 

diberikan kepadanya maka tidak sempurnalah kemaslahatannya. 

Kata Kunci : Tanggung Jawab,  Advokat, Korupsi, Maslahah 
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                                                         BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Profesi Advokat sebagai penegak hukum didasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang 

Dasar 1945. Sebagai Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam 

penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam 

ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat, diberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang 

mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (jaksa dan hakim) 

dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi Advokat memiliki peran penting 

dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata 

usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi Advokat yang 

kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya.  

       Upaya pemberantasan korupsi, terutama praktek mafia peradilan, Advokat 

dapat berperan besar dalam memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang 

terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi Advokat 

dan organisasi Advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kemandirian dan 

kebebasan yang dimiliki oleh profesi Advokat, tentu harus di ikuti oleh adanya 

tanggungjawab masing-masing Advokat dan Organisasi Profesi yang 

menaunginya. Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.1  

                                                             
1Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, Advokat dalam Perspektif Islam & hukum Positif, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2003), h. 124 
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       Kewajiban advokat membela kliennya dengan semaksimal mungkin 

dimaksudkan agar advokat mencari jalan dan jalur hukum yang tersedia yang 

memberi keuntungan bagi kliennya dengan segala kerugian kliennya meskipun 

upaya mencurahkan segenap tenaga, intelegensi, kemampuan, keahlian dan 

komitmen pribadi dan komitmen profesinya. Hal ini sesuai dengan. al-maidah/:8 

ءَ باِلْقِسْطِِۖ وَلَۤ يجَْرِمَنَّكُمْ شَناَٰنُ قَوْمٍ  ِ شهَُداَا امِيْنَ لِِلّه عَلٰٰٓى الََّۤ تعَْدِلوُْا اۗعِْدِلوُْاۗ ھوَُ اقَْرَبُ  يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا كُوْنوُْا قَوَّ

َ خَبيِْر ٌۢ بِمَ لِلتَّقْوٰىِۖ وَ  َ اۗنَِّ اللّٰه ا تعَْمَلوُْنَ اتَّقوُا اللّٰه  

Terjemahnya:  

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan 

adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil 

itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.1 

 

        Seorang advokat memikul kewajiban untuk tidak merugikan kliennya 

meskipun hal tersebut tidak menyenangkan atau bertentangan dengan suara hati. 

Advokat itu sendiri menjadi tidak populer atau malah dibenci oleh masyarakat, 

sama dengan masyarakat yang membenci kliennya itu yang mungkin saja 

memang kliennya itu adalah seorang bajingan (penjahat sadis). Untuk itu advokat 

harus memberikan komitmen yang penuh dengan dedikasi yang tinggi dan 

mengambil seluruh langkah apapun yang tersedia yang menguntungkan 

kepentingan kliennya. Ketika kepentingan kliennya bertentangan dengan 

kepentingan pihak lain, termasuk kepentingan advokat pribadi, kepentingan 

Klienlah yang harus dimenangkan tentunya sepanjang tidak bertentangan dengan 

aturan hukum yang lebih didahulukan berlakunya.  

                                                             
1Al-qur’an Surat Al-Maidah ayat 8, Al-Qur’an dan terjemahannya, Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI, Syamil Qur’an, Jakarta, 2010. 
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       Peranan seorang Advokat dalam rangka menuju sistem peradilan pidana 

terpadu sangat diperlukan hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia. Berdasarkan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung 

jawab menjadikan profesi Advokat dapat memainkan peran signifikan dalam 

penegakan keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Profesi Advokat 

berada di garis depan dalam memperjuangkan kehidupan yang berkeadilan, 

berperspektif HAM dan demokrasi yang umumnya di negara Indonesia 

merupakan persoalan mendasar terutama di kalangan kaum miskin dan yang 

tergolong tidak mampu. Advokat sebagai salah satu unsur sistem perdilan 

merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supermasi hukum dan hak asasi 

manusia. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat 

menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi 

pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya.2 

Seorang Advokat harus berpegang teguh kepada kode etik Advokat, 

namun dalam kenyataannya, pelaksanaan hukum di lapangan masih ada Advokat 

yang melakukan pelanggaran kode etik Advokat tersebut. Penerapan kode etik 

dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai salah satu bentuk 

ketahanan moral profesi Advokat dengan menjelaskan tentang fungsi kode etik 

tersebut dalam masyarakat tentang penerapan kode etik tersebut. Akan tetapi, 

pada kenyataannya tingkah laku sebagian Advokat sering jauh dari kesan “luhur 

dan mulia”. Seperti seorang pengacara ditangkap petugas komisi pemberantasan 

korupsi (KPK) karena bersama lima orang pegawai Mahkamah Agung tengah 

berupaya menyuap “Ketua Mahkamah Agung” seorang pengacara tertangkap di 

                                                             
2E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Norma bagi Penegak Hukum. (Yogyakarta : Kanisius 

1995) . h. 33. 
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pinggir jalan setelah menyerahkan uang suap kepada seorang hakim Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara, atau Advokat senior OC Kaligis ditangkap karena 

melakukan penyuapan. Kejadian-kejadian seperti ini membuat masyarakat 

bertanya-tanya, dimana letak sifat “mulia dan terhormat” dank ode etik Advokat. 

       Advokat jika dilihat dari pandangan hukum islam ialah, bahwa dalam islam 

tidak mengenal kata Advokat namun juga kita melihat secara fungsinya maka ahli 

hukum menyamakan posisi Advokat di dalam islam dengan pemberi jasa bantuan 

hukum seperti hakam, mufti, mushalih-alih. Ketiga pemberi bantuan hukum 

tersebut secara fungsi hampir sama dengan fungsi Advokat yaitu lembaga 

penegak hukum diluar pemerintah yang brtugas member jasa hukum kepada 

masyarakat. Meskipun secara kelembagaan Advokat belum dikenal di kalangan 

orang-orang Arab pra Islam, tetapi ada praktek yang berlaku saat itu ketika terjadi 

sengketa antara mereka yaitu mewakilkan atau menguasakan seorang pembicara 

atau juru debat yang disebut hajij atau hijaj untuk membela kepentingan yang 

memberikan kuasa atau perwakilan (al-muwakkil).3 

       Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang “Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien dalam Penanganan 

perkara tindak pidana korupsi Perspektif  Maslahah”. 

 

 

 

 

 

                                                             
3Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012)  h.15 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang masalah maka pokok masalah dalam tesis ini 

adalah sebagai berikut : 

Berangkat dalam tesis tersebut  berikut  sub masalahnya : 

1. Bagaimana Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Tindak 

Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang 

Advokat Perspektif Maslahah.? 

2. Bagaimana Kewenangan Advokat dalam Tanggung Jawab Terhadap Klien 

Tindak Pidana Korupsi Perspektif Maslahah.? 

3. Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Advokat dalam menangani Perkara 

Tindak Pidana Korupsi Klien Perspektif Maslahah.? 

C. Pengertian Judul 

1. Tanggung Jawab Advokat 

       Hal yang mendasar dari tanggungjawab advokat adalah berhubungan 

antara mewakili klien, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran dan Hak Asasi 

Manusia, serta membantu hakim dalam proses penegakan kebenaran dan 

keadilan.4 

2. Tindak pidana korupsi 

       Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana yang dengan 

penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang 

merugikan atau dapat merugikan keuangan negara, merugikan kesejahteraan 

atau kepentingan rakyat/umum.5 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

                                                             
4Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Sinar Grafika,Jakarta, 

2010).h. 21 
5Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007).h.15 
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       Undang-Undang ini mengatur serangkaian wewenang bagi Advokat 

untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom. Misalnya saja pada berbagai 

kewenangan vital yang sebelumnya di pegang oleh mahkamah Agung dan 

menteri kehakiman seperti pendidikan profesi pengangkatan sertifikasi 

pengawasan dan penindakan kini telah di serahkan kepada masyarakat 

advokat sendiri sebagai bentuk pengakuan kemandirian profesi advokat. 

4. Maslahah 

       Maslahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan 

utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang 

terkandung dalam maslahah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif 

hukum (maqasid al-syari’ah) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta.  

D. Kajian Pustaka 

       Penelitian relevan  adalah untuk membandingkan antara penelitian yang 

penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan 

ataupun perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-

penelitian yang sebelumnya. Diantaranya adalah : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gloria Damayanti Sidauruk dengan judul 

Dilematika Advokat dalam pembelaan terhadap terdakwa Tipikor (tindak 

pidana korupsi) menyatakan bahwa sikap yang dapat diambil advokat 

dalam menanggapi permohonan pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR 

adalah bersedia atau menolak.6 Argumentasi advokat yang bersedia 

membela berdasarkan pada asas Presumption of Innocence, setra hak 

                                                             
6Gloria Damayanti Sidauruk, Dilematika Advokat dalam pembelaan terhadap terdakwa 

Tipikor (tindak pidana korupsi), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019. 
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terdakwa untuk mendapatkan pembelaan hukum. Bahkan dalam hal 

tertentu, Advokat memberikan pembelaan terhadap terdakwa TIPIKOR 

dikarenakan memiliki Visi khusus untuk mengungkap secara tuntas segala 

kebenaran dari TIPIKOR, misalnya Advokat mendorong terdakwa 

TIPIKOR menjadi Justice Collaborator. Honorarium yang besar juga 

menjadi faktor pendukung untuk bersedia memberikan pembelaan hukum. 

Di sisi lain argumnentasi Advokat yang menolak membela terdakwa 

TIPIKOR dikarenakan bertentangan dengan hati nuraninya, bahkan 

menjadi Advokat Anti Korupsi yang memiliki idealisme bahwa membela 

koruptor sama dengan mendukung TIPIKOR yang merugikan keuangan 

serta perekonomian Negara. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan 

antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu 

terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian, dan hasil 

penelitiannya sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian 

dan fokus penelitiannya sama-sama membahas masalah kedudukan 

Advokat. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Mote dengan judul Pertanggung 

jawaban pidana oleh Advokat yang merintangi proses penyidikan tindak 

pidana korupsi.7 Penelitian ini menyatakan bahwa bentuk-bentuk 

pertanggung jawaban pidana terhadap advokat yang menangani proses 

penyidikan Tindak Pidana Korupsi yaitu dapat dikenakan pasal 21 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau yang sekarang telah direvisi 

menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

                                                             
7Yohanes Mote, Pertanggung jawaban pidana oleh Advokat yang merintangi proses 

penyidikan tindak pidana korupsi, Universitas Andalas, 2016. 
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Tindak Pidana Korupsi. Proses penegakan hukum terhadap Advokat yang 

menangani proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yaitu berdasarkan 

hukum acara pidana yang berlaku. Dalam pelaksanaannya penangkapan 

dan penindakan terhadap Advokat yang menangani proses penyidikan dan 

pemeriksaan tindak pidana korupsi juga harus memperhatikan prosedur 

yang berlaku dan hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat agar penerapan 

Undang-Undang berjalan dengan optimal. Terdapat perbedaan antara 

penelitian diatas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak 

pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian, dan hasil 

penelitiannya sedangkan persamaanya terdapat pada metode penelitian dan 

fokus penelitianya sama-sama membahas tentang Advokat. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Whika Yuda Shanty dengan judul 

purifikasi kinerja Advokat mengakomodasikan nilai keadilan dalam 

penegakan hukum.8 Penelitian ini menyatakan bahwa seorang Advokat, 

adalah salah satu komponen penegak hukum di Indonesia yang 

mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum yang 

sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Advokat dalam 

menjalankan profesinya berhubungan langsung dengan warga masyarakat 

seharusnya dapat menjadi contoh sosok seorang penegak hukum yang 

berpegang teguh pada prinsip hukum dan keadilan tanpa memandang 

status sosial, agama, suku, dan golongan. Berdasarkan penelitian ini, 

terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang 

diangkat penulis yaitu terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, 

                                                             
8Whika Yuda Shanty,  Purifikasi kinerja Advokat mengakomodasikan nilai keadilan 

dalam penegakan hukum, Universitas Merdeka Malang, 2014. 
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tujuan penelitian, dan hasil penelitiannya sedangkan persamaannya 

terdapat pada metode penelitian dan fokus penelitiannya sama-sama 

membahas masalah kedudukan Advokat. 

E. Kerangka Teoretis 

       Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori 

mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan, bagi penulis menjadi bahan 

perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin ia setujui atau tidak disetujui, ini 

merupakan masukan eksternal bagi penulis.9 

a. Grand Theory 

       Grand theory adalah teori abstraksi tinggi (secara umum) yang terdiri dari 

pengaturan hukum formal dan susunan dari konsep-konsep hukum yang dijadikan 

dasar dalam melaksanakan suatu penelitian hukum.  

       Penelitian grand theory yang digunakan adalah teori tanggung jawab hukum 

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung Jawab hukum menyatakan 

bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu 

atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia 

bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan“.10 

Dalam teori tanggung jawab hukum ini berkaitan dengan Tanggung Jawab 

Advokat dalam menjalankan Pofesinya khususnya dalam perkara tindak pidana 

korupsi demi untuk tercapainya Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan 

Kemanfaatan Hukum. 

b. Upper Theory 

                                                             
9Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan 

Disertasi), Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, h.64. 
10Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of 

law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai 

Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta, h. 81 
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       Upper Theory adalah teori dasar yang digunakan dalam melakukan penelitian 

terhadap permasalahan yang timbul dalam suatu penelitian hukum yang berfungsi 

untuk menganalisis sejauh mana upper theory tersebut mengalami keterkaitan 

dengan analisis yang diperoleh dari permasalahan yang diteliti dalam suatu 

penelitian hukum. 

       Upper Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai pisau 

analisis untuk mengkaji dan membahas secara lebih mendalam tentang tanggung 

jawab advokat terhadap klien  seperti yang diketahui bahwa Advokat merupakan 

salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa 

hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum baik 

perdata, pidana maupun administrasi negara. Dalam sumpahnya, advokat 

bersumpah tidak akan berbuat palsu atau membuat kepalsuan, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan.11 Sehingga adanya suatu Tanggung Jawab Advokat 

terhadap kliennya dalam proses melakukan upaya pendampingan Hukum. 

c. Middle Theory 

       Middle Theory adalah suatu teori yang menjadi penghubung antara grand 

theory dengan upper teory yang bertujuan untuk membuat hipotesis terhadap 

permasalahan yang diteliti dengan menggunakan teori-teori dan asas-asas hukum 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga dapat mempermudah 

dilaksanakannya suatu penelitian hukum.     

Middle Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Asas strict 

liability yang merupakan prinsip pertanggung jawaban hukum (liability) yang 

telah berkembang sejak dulu. Prinsip lahir dari sebuah kasus di Inggris (Rylands v. 

                                                             
11Lukman Rusdianto, Advokat Sebagai Penegak Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h. 35 
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Fletcher) di tahun 1868. Sejak itulah berbagai negara-negara dunia mulai 

mengakomodir prinsip tersebut dalam setiap sistem hukum mereka. Dalam hal ini, 

Indonesia adalah satu negara yang menundukkan diri terhadap asas ini. Oleh 

karena itu Asas strict liability yang merupakan prinsip pertanggung jawaban 

hukum ini berkaitan dengan Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Advokat Terhadap 

Klien. 

 

                                              Skema Penelitian 
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F. Metodologi Penelitian 

       Pada penelitian ini, untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metodologi penelitian dalam 

menelaah data kemudian mendeskripsikannya. Adapun metodologi penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library 

research atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan 

mengumpulkan data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dan didapatkan 

dari kepustakaan untuk menyelesaikan penelitian seperti buku, jurnal, kamus, 

ensiklopedi, majalah, dokumen, dan sumber-sumber yang lainnya.12 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Syar’i  

yakni Pendekatan terhadap suatu masalah yang di dasarkan atas hukum Islam, 

baik itu berasal dari al-Qur'an, al-hadis, kaidah ushul fiqh dan Pendekatan 

Yuridis yakni suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji 

suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk di 

gunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah dengan maksud 

membuktikan dalil tentang Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Dalam 

Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. 

                                                             
12Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, Jurnal Iqra’ 8 no. 1 (2014): h. 68. 
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        Penggunaan pendekatan ini, tidak berarti mengabaikan pendekatan yang 

lain. oleh sebab itu, semua ilmu bantu yang relevan dengan penelitian ini dapat 

digunakan. 

3. Sumber data 

Sumber data dari penelitian ini Terbagi atas :  

a. Primer dalam penelitian ini adalah dari ayat-ayat Al-Qur’an , Hadist, 

Undang-undang dan sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan. 

b. Sekunder dalam penelitian ini adalah dari literatur, jurnal dan buku-

buku yang membahas Maqashid Syariah dan sebagainya yang 

berkaitan dengan pembahasan. 

c. Tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan penjelasan dan 

petunjuk tentang data primer dan data sekunder seperti kamus umum, 

kamus hukum, dan sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan. 

4. Metodologi Pengolahan dan Analisis Data 

       Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam menyusun penelitian 

ini. Dalam hal ini, penulis akan melakukan pelacakan wacana melalui 

buku-buku, jurnal, artikel, website dan sebagainya yang berkaitan dengan 

pembahasan. Untuk mencari informasi lainnya seperti catatan, transkrip, 

majalah, maka dilakukan langka-langkah sebagai berikut:  

a. Mengumpulkan bahan-bahan yang terdapat dalam buku, dokumen, 

majalah, internet dan sebagainya.  

b. Menganalisis bahan-bahan atau data sehingga penulis dapat 

memberikan kesimpulan dari bahan yang dikaji. 
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       Adapun analisis data, ada beberapa langkah yang ditempuh untuk 

menarik kesimpulan, di antaranya adalah reduksi data, display data, 

verifikasi data.  

a. Reduksi data yaitu proses pemilihan dan pemilahan, penyederhanaan, 

pemusatan perhatian, pengabstrakan data-data supaya memudahkan 

dalam menarik kesimpulan.  

b. Display Data merupakan penyajian data secara seerhana berupa kata-

kata, kalimat, naratif kumpulan informasi yang telah dikumpulkan 

dan ditarik kesimpulan yang tepat. Data yang sudah direduksi, dipilih 

kembali sesuai dengan kebutuhan peneliti.  

c.  Verifikasi data merupakan penarikan kesimpulan dari data yang 

sudah di sajikan. Ini adalah proses akhir yang digunakan untuk 

memastikan bahwa data yang dianalisi tidak cacat dan akurat. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Advokat 

Terhadap Klien Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Perspektif Maslahah. 

b. Untuk mengetahui Kewenangan Advokat dalam Tanggung Jawab 

Terhadap Klien Tindak Pidana Korupsi Perspektif Maslahah. 

c. Untuk mengetahui Bentuk Tanggung Jawab Advokat dalam 

menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Klien Perspektif 

Maslahah. 

 



15 
 

   
 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan secara teoritis 

1) Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang 

hukum, khususnya mengenai Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Advokat 

Terhadap Klien Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2003 Tentang Advokat Perspektif Maslahah. 

2) Diharapkan dapat menambah ilmu terkait Kewenangan Advokat dalam 

Tanggung Jawab Terhadap Klien Tindak Pidana Korupsi Perspektif 

Maslahah. 

3) Diharapkan dapat Menambah Ilmu Pengetahuan Tentang Bentuk 

Tanggung Jawab Advokat dalam menangani Perkara Tindak Pidana 

Korupsi Klien Perspektif Maslahah. 

b. Kegunaan secara praktis 

1) Agar masyarakat Indonesia memahami dengan tepat tentang Prinsip-

Prinsip Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Tindak Pidana Korupsi 

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 

Perspektif Maslahah. 

2) Agar masyarakat Indonesia mengetahui tentang Kewenangan Advokat 

dalam Tanggung Jawab Terhadap Klien Tindak Pidana Korupsi Perspektif 

Maslahah. 

3) Agar masyarakat mengetahui Bentuk Tanggung Jawab Advokat dalam 

menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Klien Perspektif Maslahah. 



 

16 
 

                                                             BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG  

TANGGUNG JAWAB ADVOKAT 

 

A.  Pengertian Advokat 

       Advokat secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa latin yaitu Advocare, 

yang artinya to defend, to call to one’s aid to vouch or warrant maksudnya untuk 

pembelaan, memanggil seseorang untuk dimintai bantuan agar bisa menuntut dan 

memberi jaminan. Sedangkan dalam bahasa inggris Advocate berarti: to speak in 

favour of or depend by argument to support, indicate orrecommended publicly.1 

       Secara terminologis (istilah), Advokat banyak didefinisikan oleh ahli 

hukum.Yudha Pandu berpendapat bahwa Advokat adalah orang yang mewakili 

kliennya untuk melakukan tindakan sesuai kuasa yang diberikan untuk 

berpendapat melakukan pembelaan dan penuntutan dan persidangan.2 Kata 

Advokat sesungguhnya sudah dikenal sejak abad pertengahan (abad ke 5-15), 

yang dikenal sebagai Advokat geerja (kekelijke advocaten, duivel advocten), yaitu 

Advokat ini bertugas memberikan keberatan-keberatan dan memberikan nasihat 

saat perayaan suci bagi orang yang telah meninggal.3 

Di Indonesia pengertian Advokat terdapat pada Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang berbunyi sebagai berikut: “Advokat 

adalah yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar 

pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang”. 

                                                             
1Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia Citra, Idealisema dan Keprihatinan, (Jakarta : 

Sinar Harapan, 1995), h. 19 

2Yudha Pandu, Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini, (Jakarta : PT. 

Abadi Jaya, 2001), h. 11 
3V. Harlen Sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat, (Jakarta : PT. Gramedia Persada, 

2010), h. 2 
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      Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Advokat 

adalah seseorang yang berprofesi memberikan bantuan Hukum, konsultasi hukum 

baik di dalam maupun di luar persidangan. Jadi semua orang yang berprofesi 

sebagai Advokat memberikan konsultasi atau bantuan hukum berupa apapun baik 

di dalam maupun di luar pengadilan disebut sebagai Advokat. Hal tersebut sesuai 

dengan an-nisa ayat/: 135.  
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Terjemahannya : 

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi 

saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak 

dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka 

Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika 

kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 

ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.1 

 

       Pemberantasan tindak pidana korupsi Advokat secara tegas dalam peraturan 

perundangan tidak disebutkan atau tidak diatur mengenai apa peranan dari 

Advokat sebagai penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, 

namun bagaimanapun juga Advokat adalah penegak hukum (UU Advokat). 

Dalam konteks sistem penegakan hukum pidana terpadu (integrated criminal 

justice system), Advokat menjadi bagiannya. Mestinya konsep orsinilnya Advokat 

bukanlah pembela kejahatan, tapi penegak hukum dan pembela keadilan. Namun 

dalam praktik berlaku azaz “maju tak gentar membela yang bayar”. Ini 

sesungguhnya bertentangan dengan kode etik yang mengatur kepribadian Advokat 

                                                             
1Tafsir Al Qur’an kemenag online Blog Tafsir Al Qur’an Kemenag Online Ayat Per Ayat 

Dan Asbabun Nuzul di kutip dari https://tafsirkemenag.blogspot.com/2013/05/tafsir-surah-nisaa-

135.html 10 Maret 2022. 
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dalam konteks lain, Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-

mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya 

hukum, Kebenaran dan Keadilan. 

B. Sejarah Advokat 

Istilah advokat sudah ada sejak zaman Romawi. Dimana jabatan atau 

profesinya disebut dengan nama Officium Nobile (profesi yang mulia). Para 

advokat pada saat itu mengabdikan kepada masyarakat dan tidak hanya untuk 

dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak asasi manusia, 

dan mereka menolong orang-orang yang terjebak dengan hukum dan melanggar 

aturan tanpa mengharap menerima imbalan atau honorarium. Orientasi mereka 

banyak mengenai bantuan hukum terhadap orang miskin. Pada zaman Romawi 

pemberian bantuan hukum oleh Patronus hanyalah didorong oleh motivasi untuk 

mendapat pengaruh dalam masyarakat. Kala di Indonesia dikenal dengan 

pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya kepada masyarakat 

miskin dan buta hukum.2  

Pada zaman ini pemberian bantuan hukum dari penguasa hanyalah 

didorong oleh motivasi untuk mendatangkan pengaruh dalam masyarakat. 

Pertengahan zaman Romawi bantuan hukum mendapat motivasi baru sebagai 

akibat pengaruh agama Kristen, dengan adanya advokat Gereja (kerkelijke 

advocaten) yaitu advokat yang tugasnya memberikan segala macam keberatan-

keberatan dan atau nasehat-nasehat dalam suatu acara pernyataan suci bagi 

seorang yang telah meninggal. Momen ini memberikan motivasi kepada 

keinginan orang untuk berlomba-lomba memberikan sesuatu dalam bentuk 

                                                             
2Binato nadapdap, menjajaki seluk beluk honorarium Advokat, Jakarta : Jala pertama, 

2008, h. 25 
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membantu si miskin, dengan itu pula tumbuh nilai-nilai kemuliaan (nobility) dan 

kesatrian (chivalry) yang sangat diagungkan orang. Indonesia memiliki sejarah 

tentang advokat yang terbagi atas 3 (tiga) zaman, (zaman pemerintahan Hindia 

Belanda, zaman balatentara Jepang, dan zaman Republik Indonesia atau zaman 

kemerdekaan).   

Pertama, Zaman Hindia Belanda. Pada zaman ini para pihak yang 

berperkara diwajibkan untuk mewakili kepada seorang prosureur yaitu seorang 

ahli hukum yang untuk itu mendapat perizinan dari pemerintah. Kewajiban ini 

tertuang dalam pasal 106 (1) Reglement of de Burgenlijke Rechtsvordering (B.Rv) 

bagi penggugat sedangkan untuk tergugat dalam pasal 109 (B.Rv).  Zaman ini 

pula dikenal dengan adanya 2 (dua) sistem peradilan. Pertama, hierarki peradilan 

untuk orang-orang Eropa yang dipersamakan (Residentie gerecht, Raad van 

Justitie, dan Hoge Rechtshof). Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang 

pribumi atau masyarakat Indonesia asli yang dipersamakan (District Gerecht 

Regent Cheps Gerecht, dan Lanraad).3 Dalam prakteknya orang-orang Belanda 

lebih diutamakan dari pada orang-orang Indonesia. Advokat terbatas dalam 

memberikan bantuan hukum jika mereka bersedia, bersedia membela orang-orang 

yang dituduh diantara hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup. 

Keberadaan advokat ini sangat membatu dalam proses beracara di Pengadilan 

kepada klienya, karena pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sangat sulit 

untuk menjadi seorang advokat, diantaranya harus Doctor atau Mester Inde 

Rechten, dan sudah magang selama 3 (tiga) tahun, itu pun juga harus lulusan dari 

Universitas Negeri Belanda atau RHS di Jakarta, diangkat oleh Gubernur Jendral 

                                                             
3Ari Yusuf Amir, Strategi bisnis Jasa Advokat, Yogyakarta, cetakan III, Navila Idea, 

2010, h. 7 
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dan lulus ujian mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, dan 

Hukum Tata Negara. Advokat pada zaman Hindia Belanda ini sangat mahal 

sehingga hanya orang-orang yang memiliki status tinggi saja yang dapat 

mewakilkan perkaranya di Pengadilan, karena kebanyakan orang pribumi sangat 

miskin karena selain merampas kekayaan di Indonsia mereka juga memaksa orang 

Indonesia untuk bekerja membangun infrastruktur bangunan maupun jalan agar 

mempermudah transportasi mereka, padahal untuk beracara di Pengadilan harus 

benar-benar orang yang tau tatacara serta memahami mengenai hukum, atau 

setidaknya ada nasehat-nasehat yang diberikan kepada orang yang terjebak 

dengan hukum karena melanggar peraturan yang ada.  

Dalam beracara masalah pidana jika terdakwa buta akan hukum dan tidak 

ada advokat yang membantunya untuk memberikan pertolongan maupun nasehat-

nasehat yang baik tentang hukum, karena perkataan yang keluar dari terdakwa 

dapat menjadi bumerang bagi dirinya dan memperberat hukumannya, begitu 

halnya dengan beracara masalah perdata, seorang hakim sangat memerlukan 

penjelasan-penjelasan yang berguna dan berfaedah dalam hukum, agar suatu 

putusan yang dilakukan oleh hakim benar-benar tepat, perlu adanya pengacara 

untuk menjelaskan semua itu, keberadaanya untuk meghindarkan segala hal yang 

tidak berfaedah dan tidak berguna, karena dalam beracara di Pegadilan butuh 

waktu, tenaga dan pikiran untuk dapat sampai pada putusan hakim.4 Legalisasi 

tentang advokat-prosureur ini dalam zaman Pemerintahan Hindia Belanda atau 

Rechterlijke Organisation (RO) yakni: S.1847 – 23 jo S.1848-57, dalam hal ini 

pada BAB VI tentang, Advokat dan Pengacara, diantaranya pasal 185. Para 

                                                             
4A. Sukris Sarmadi, “Advokat” litigasi dan non-litigasi pengadilan menjadi Advokat 

Indonesia Kini, Bandung: CV.Mandar Maju, 2009, h. 45 
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advokat sekaligus menjadi pengacara, sifat dan pemberi jasa dalam pekerjaan 

yang bersangkutan dengan jasa, ditetapkan dengan peraturan mengenai hukum 

acara perdata dan hukum acara pidana. 

Kedua, Zaman Balatentara Jepang, zaman ini sangat berbeda dengan 

zaman Hindia Belanda, itu terlihat dengan adanya pemberian hak sama kepada 

pribumi maupun orang-orang Belanda di muka Pengadilan dimana sebelumnya 

adanya perbedaan perlakuan di Pengadilan antara golongan Eropa dan golongan 

pribumi asli Indonesia, karena terjadi pelegalan dengan munculnya Undang-

undang No.1 Tanggal 7 Maret 1942, untuk Jawa Madura yang dilakukan 

Balatentara Jepang yang bernama Dai Nippon. Selain hal tersebut di atas tepatnya 

pada bulan April 1942. terjadi sebuah pengaturan yang dilakukan oleh Balatentara 

Jepang yaitu mengenai susunan dan kekuasaan pengadilan. Adapun pengaturan 

tersebut mengenai Pengadilan tingkat satu atau pengadilan Negeri yang disebut 

Tihoo Hooin dan untuk perkara tingkat kedua disebut Koo Too Hooin. Mengenai 

asas kebebasan beracara bagi orang yang berperkara di Pengadilan tidak boleh 

sendiri dan jika yang bersangkutan sedang sakit dapat diwakili orang tua atau 

walinya. Inti dari asas tersebut yaitu tidak harus menggunakan jasa bantuan 

hukum dalam beracara di pengadilan dan dapat pula diwakilkan, jika terdakwa 

benar-benar sakit atau tidak bisa beracara di Pengadilan keberadaan ini berlanjut 

hingga tahun 1946, sehingga kekuasaan Jepang telah merata di Indonesia.5  

Ketiga, zaman Republik Indonesia atau zaman kemerdekaan, setelah 

kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi pengacara Indonesia sebagaimana 

ditemukan pada masa penjajahan Belanda terus berlanjut akibat pilihan 

                                                             
5Pangaribuan, Luhut M.P, Advokat dan Contemp of Court, Satu Profesi di Dewan 

Kehormatan Profesi, Djambatan, Jakarta. 1996, h. 21 
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konstitusinya, yaitu pasal 2 aturan peralihan Undangundang Dasar 1945 yang 

menyatakan bahwa :  

“Segala Badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku 

selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” 

 

Secara otomatis produk hukum yang diberlakukan tetap masih berlaku 

selama produk hukum tersebut belum ada yang baru atau yang menggantikannya. 

Sejarah panjang pengacara setelah Indonesia merdeka, pada masa demokrasi 

terpimpin, masa orde lama, orde baru sampai sekarang eksistensi pengacara dalam 

sistem hukum di Indonesia jelas dipengaruhi oleh idiologi kolonial yang 

memperkecil ruang gerak bagi perkembangan pengacara Indonesia. Kemudian 

secara nyata diakhir perkembangannya peran eksternal pengacara lebih banyak 

digantikan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum serta organisasi-organisasi non 

pemerintah yang bergerak dibidang hukum.6 

C. Dasar Hukum Advokat Indonesia 

Sistem penegakan hukum di indonesia dikenal lembaga-lembaga penegak 

hukum yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan dan hakim seperti yang telah di 

jelaskan sebelumnya. Namun sejak adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2003 tentang Advokat semuanya telah berubah, Advokat yang dulu dalam 

perannya memberi bantuan hukum kepada klien sering dianggap sebelah mata 

oleh penegak hukum lain kini eksistensinya sudah mulai naik. Ketentuan pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang Advokat memberikan status kepada Advokat sebegai 

penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum 

lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan berikut ini bunyi pasal 5 Undang-

                                                             
6Nurlaila Musfa’ah dkk, Peradilan Agama Indonesia, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 

2004, h.182 
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Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat “Advokat berstatus sebagai 

penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan 

perundang-undangan”. Dalam penjelsan Undang-Undang Advokat menerangkan 

bahwa yang dimaksud dengan pasal 5 ayat (1) di atas adalah Advokat sebagai 

salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara 

dengan penegakan hukum lain nya dalam menjalankan fungsinya untuk 

menegakkan hukum dan keadilan.7  

       Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan 

satusatunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 

(1) Undang-Undang Advokat, yaitu organisasi Advokat merupakan satu-satunya 

wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan 

kualitas profesi Advokat. Oleh karena itu, organisasi Advokat, yaitu Perhimpunan 

Advokat Indonesia (PERADI), pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas 

yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi 

negara.  Jika diselidik lebih jauh baik secara normatif maupun dalam kenyataan 

lembaga penegak hukum tidak hanya terdiri dari tiga lingkungan jabatan tersebut, 

bahkan dari perspektif pemecahan masalah dan pembaharuan penegak hukum, 

kalau hanya disebut tiga lingkungan jabatan tersebut, bukan saja tidak lengkap 

tetapi menyebabkan bias. Jika kita kaji dari sisi komponen kelembagaan penegak 

hukum, komponen utama lembaga atau kelembagaan penegak hukum dapat 

dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, kelompok pro justisia, dan kelompok non 

pro justisia, kelompok pro justisia dibedakan antara pro justisia murni dan tidak 

                                                             
7Daniel S. Lev, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Pusat Studi dan Hukum 

Indonesia, Jakarta, 2001. h. 12 
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murni.Kelompok pro justisia murni terdiri dari ligkungan jabatan kepolisian 

(polisi), kejaksaan (jaksa penuntut umum), pengadilan (hakim). Tiga lingkungan 

jabatan ini merupakan kesatuan penegakan hukum dalam rangkaian proses 

peradilan. Sedangkan kelompok pro justisia tidak murni adalah lembaga peradilan 

semu “quasi administratie rechpraak” sebelum dihapus, kelompok ini mencakup 

juga badan-badan lain seperti panitia penyelesaian perselisihan hubungan 

perburuhan, dan lain sebagainya. Lembaga penegak hukum non projustisia dapat 

dibedakan antara kelembagaan dalam lingkungan pemerintah dan di luar 

pemerintah. Dalam lingkungan pemerintahan adalah lingkungan jabatan 

Administrasi Negara yang memiliki atau diberi wewenang polisionil, termasuk 

jabatan keimigrasian, beacukai, perpajakan dan lain-lain. Sedangkan lembaga 

penegak hukum di luar pemerintahan adalah badan-badan yang diselenggarakan 

oleh masyarakat seperti Advokat, notaris, mediasi, arbitrase, dan berbagai 

lembaga lainnya. yang ada diberi wewenang menyelesaikan sengketa yang 

bersifat perdamaian.8   

Jadi setelah keberadaan pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat, maka kedudukan Advokat sama seperti lembaga penegak 

hukum lainnya seperti hakim, jaksa dan polisi. Advokat adalah lembaga penegak 

hukum yang bebas dan independen Karena tidak di gaji oleh Negara. Hal ini 

ditegaskan juga dalam pasal 14 Undang-Undang Advokat. Untuk itu kedudukan 

advokat dalam perkara tindak pidana korupsi melakukan pendampingan hukum 

secara independen sesuai dengan Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat.  Undang-undang No.8 Tahun 1981 Pasal 69-74 yang mencakup hak dan 

                                                             
8Harlen Sinaga V, Dasar-dasar Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta, 2011. h. 13 
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kewajiban advokat dalam menjalankan tugasnya mendampingi tersangka atau 

terdakwa dan Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. 

D.  Fungsi advokat 

      Fungsi Advokat sebagai profesi yang mendapat gelar officum nobile yaitu 

gelar yang sangat mulia, karena membela semua orang tanpa membedakan latar 

belakang ras, agama atau status sosial lain yang ada dalam masyarakat. Advokat 

wajib memberikan bantuan hukum kepada semua klien dengan seadil-adilnya 

untuk membantu menciptakan keadilan dalam proses penegakan hukum di 

Indonesia. Menurut Ropaum Rambe Advokat bukan hanya sekedar profesi untuk 

mendapatkan nafkah, tetapi juga memperjuangkan idealisme dan moralitas yang 

di dalam nya ada nilai kebenaran dan keadilan.9 Oleh karena itu sebagai seorang 

Advokat, seorang harus mempunyai standar idealisme dan moralitas yang kuat 

sehingga keberadaannya mampu memberikan kemaslahatan bagi proses 

penegakkan hukum di Indonesia. Dalam pasal 7 universal Declaration of Human 

Right menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang 

sama dan tidak ada perbedaan apapun satu dengan yang lainnya.10  

       Konstitusi di Indonesia juga menjamin dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 

RI 1945 yang menyebutkan bahwa, semua warga negara sama kedudukannya di 

mata hukum dan pemerintahan serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

tanpa pengecualian. Oleh karena itu memberi pembelaan kepada semua 

masyarakat yang membutuhkan tanpa pandang bulu itu sudah menjadi kewajiban 

bagi seorang advokat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang 

Advokat pasal 1 ayat (1) menjelaskan peran dan fungsi advokat yang berbunyi 

                                                             
4Rampau Rampe, Teknik Praktek Advokat, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 

2001), h, 33 
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sebagai berikut : “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum 

baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang”. Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa fungsi 

Advokat adalah memberikan bantuan hukum kepada klien yang telah 

membutuhkan. Bantuan ini bisa dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar 

pengadilan. V. Harlen sinaga berpendapat bahwa fungsi dan peran Advokat ini 

harus mencakup seluruh masalah hukum baik itu hukum publik (public law) yaitu 

permasalahan hukum antara negara dengan warganya dan hukum perdata (private 

law) yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan dan 

korparosi.11 

      Peran dan Fungsi advokat dalam tindak pidana korupsi adalah melakukan 

pendampingan, tidak untuk melakukan pembelaan terhadap tersangka korupsi, 

mengingat tersangka/terdakwa dalam kasus korupsi adalah pihak yang memiliki 

kapasitas "berat" yaitu orang kuat/berkuasa, orang ber massa banyak. dan/atau 

orang banyak uang. di sisi lain, Peran serta masyarakat sangat di dambakan dalam 

upaya pemberantasan korupsi. Demikian juga politik hukum pemerintahan 

beberapa Presiden pasca Presiden Soeharto yang komit dalam Pemberantasan 

korupsi sesuai tuntutan reformasi, yang paling tidak tergambar dalam peraturan 

yang dibuat tampak terlihat menggebu-gebu dan menjadikan korupsi sebagai 

musuh bersama. 

 

 

 

                                                             
11Ishak, Pendidikan Keadvokatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h, 41. 
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E. Kewajiban Advokat 

       Advokat dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan agar juga memperoleh hak imunitas sesuai dengan syarat 

yang diberikan undang- undang. Advokat juga merupakan subjek hukum sama 

halnya dengan subjek hukum lainnya, sehingga dalam menjalankan tugasnya 

juga harus memperhatikan beberapa ketentuan dalam Undang- undang Nomor 

18 Tahun 2003 tentang Advokat yang wajib untuk ditaati, kewajiban tersebut 

diantaranya adalah :12 

a. Pasal 18 ayat 1 menyatakan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya 

dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis 

kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan 

budaya.  

b.  Pasal 19 ayat 1 menyatakan Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu 

yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, 

kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.  

c. Pasal 20 ayat 1 menyatakan Advokat dilarang memegang jabatan lain yang 

bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.  

d. Pasal 20 ayat 2 menyatakan Advokat dilarang memegang jabatan lain yang 

meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi 

Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam 

menjalankan tugas profesinya.  

                                                             
12Anonim, Himpunan Etika Profesi: Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia. Yogyakarta: 

Pustaka Yustisia. 2006. h. 53 
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e. Pasal 20 ayat 3 menyatakan Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak 

melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.13 

f. Pasal 22 ayat 1 menyatakan Advokat wajib memberikan bantuan hukum 

secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.  

g. Pasal 26 ayat 2 menyatakan Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode 

etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi 

Advokat. 

   Berdasarkan aturan dalam pasal tersebut maka menurut peneliti adanya 

kewajiban advokat yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor  18 Tahun 

2003 tentang Advokat tersebut harus dijalankan advokat dalam melaksanakan 

tugas profesinya. Dalam pendampingan perkara tindak pidana korupsi advokat 

mempunyai kewajiban untuk melakukan pendampingan sesuai dengan 

Undang- undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 

F. Kode Etik Advokat 

       Selain hak dan kewajiban sebagai advokat, dalam penerapan hak imunitas 

bahwa advokat tersebut juga harus memenuhi kode etik profesi advokat 

sehingga perlu untuk menyajikan tinjauan kode etik advokat baik sebagai 

kepribadian, dengan sesama teman sejahwat, dengan klien ataupun ketika 

sedang dalam menangani perkara serta peran pentingnya kode etik bagi 

advokat. Karena tinjauan tersebut sebagai bahan analisa pertimbangan dalam 

                                                             
13Tedjasaputra, Liliana. Etika Profesi dan Profesi Hukum, (Semarang: Aneka Ilmu. 2003). h. 

43 
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menganalisis tanggung jawab advokat terhadap klien pada perkara tindak 

pidana korupsi . Dan berikut adalah etika sebagai seorang advokat.14 

Etika Kepribadian Advokat juga ditegaskan dalam Pasal 3 Kode Etik 

Advokat bahwa : 

1. Advokat dapat menolak untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum 

karena pertimbangan keahlian dan bertentangan dengan hati nuraninya, 

tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, 

kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan 

atau kedudukan sosialnya.  

2. Tidak semata-mata mencari imbalan material, tetapi lebih 

mengutamakan tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran. 

3. Bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh 

siapapun dan wajib menjujung tinggi hak asasi manusia dalam negara 

hukum Indonesia.  

4.  Memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib membela 

secara cuma-cuma teman sejawat yang yang diduga atau didakwa 

dalam perkara pidana.  

5. Wajib memberikan bantuan hukum dan pembelaan hukum kepada 

teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana 

atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.  

6. Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan 

kebebasan derajat dan martabat advokat. 

                                                             
14Tedjasaputra, Liliana. Etika Profesi dan Profesi Hukum, (Semarang: Aneka Ilmu. 2003). h. 

12 
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7. Wajib senantiasa menjungjung tinggi profesi advokat sebagai profesi 

terhormat (officium nobile ) . 

8.  Dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua 

pihak, tetapi wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat.  

9. Advokat yang diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara 15 

(Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) tidak dibenarkan untuk 

berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya 

dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor 

manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia 

menduduki jabatan tersebut. 

       Menurut peneliti dengan adanya pasal tersebut bahwa etika kepribadian 

advokat yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, 

diatur agar advokat dapat menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai yang ada 

di masyarakat dan dapat menjaga integritas profesinya. 

       Bahwa sejatinya advokat juga harus menjaga etika dengan kliennya. Hal ini 

ditegaskan dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat, yang menyatakan hal-hal sebagai 

berikut :16 

1. Advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian 

dengan jalan damai. 

2. Tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan 

klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.  

3. Tidak dibennarkan memberikan jaminan bahwa perkaranya akan 

menang. 

                                                             
15Anonim, Himpunan Etika Profesi: Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia. (Yogyakarta: 

Pustaka Yustisia. 2006).h. 25 
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4. Dalam menentukan honorarium, Advokat wajib mempertimbangkan 

kemampuan klien. 

5. Tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak 

perlu. 

6. Dalam mengurus perkara Cuma-Cuma harus memberikan perhatian 

yang sama seperti perkara yang menerima imbalan jasa.  

7. Harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak 

ada dasar hukumnya.  

8. Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan 

kepadanya dan sampai berakhirnya hubungan antara Advokat dank 

klien itu.  

9. Tidak diperkenankan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya 

pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat itu 

dapat menimbulkan kerugia terhadap kliennya.  

10.  Harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-

kepentingan bersama dua pihak atau lebih yang menimbulkan 

pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.  

11. Hak retensi terhadap Klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan 

kerugian kepentingan kliennya.17 

       Berdasarkan ketentuan tersebut peneliti menyimpulkan etika yang diatur 

dalam hubungan dengan klien agar sepanjang advokat tersebut dalam menangani 

perkara yang dihadapi oleh klien, kedua belah pihak dapat lebih memiliki 

                                                             
17Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2001).h. 31 
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kepercayaan dan mendapatkan hak nya secara adil. juga advokat tidak dapat 

mendiskriminasi klien berdasarkan dengan mencari keuntungan semata.18 

Etika dengan teman sejawat juga diatur dalam kode etik advokat. Hubungan 

dengan teman sejawat ditegaskan dalam Pasal 5 Kode Etik Advokat yang 

menerangkan : 

1. Saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai. 

2. Dalam persidangan hendaknya tidak menggunakan katakata yang tidak 

sopan baik scara lisan maupun tertulis.  

3. Keberatan-keberatan tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan 

dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan 

untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa 

atau cara lain.  

4. Tidak diperkenankan untuk merebut seorang klien dari teman sejawat. 

5.  Apabila Klien menghendaki mengganti advokat, maka advokat yang baru 

hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan 

pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan 

kliennya untuk memenuhi kewajibannnya apabila masih ada terhadap 

advokat semula.  

6. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat 

yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat 

                                                             
18Binziad Kadafi, et. al, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : studi tentang 

tanggungjawab profesi hukum di Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia,( 

Jakarta, 2001).h.20 
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dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara ini, dengan 

memperhatikan hak retensi Advokat terhadap Klien tersebut. 19 

Menurut peneliti, adanya ketentuan yang mengatur etika dengan teman 

sejawat sangat diperlukan oleh profesi advokat. Sebab profesi advokat yang 

merupakan bagian dari penegak hukum, juga harus mampu menjaga etika dengan 

rekan sesama advokat, hal ini diperlukan agar masyarakat memiliki kepercayaan 

bahwa profesi advokat merupakan penegak hukum yang dapat terjaga 

integritasnya. Oleh karena itu Advokat dalam penanganan perkara tindak pidana 

korupsi harus menjunjung tinggi kode etik advokat, hal ini diperlukan agar 

masyarakat memiliki kepercayaan bahwa profesi advokat merupakan penegak 

hukum yang dapat terjaga integritasnya. 

G. Peran Advokat terhadap Klien  

       Undang-Undang Advokat menempatkan profesi Advokat sebagai penegak 

hukum, hal ini tentu saja membuat kegembiraan bagi komunitas profesi Advokat, 

karena dengan penyebutan sebagai penegak hukum telah mengangkat profesi 

Advokat dari perasaan rendah diri (di-rendahkan) dan melahirkan semangat 

persamaan kedudukan dengan penegak hukum lain. Demikian juga jika dikaitkan 

dengan ketentuan dalam hukum acara pidana yang mewajibkan seorang tersangka 

didampingi penasehat hukum dalam hal dituntut pidana dengan ancaman 

hukumannya 5 (lima) tahun, maka ketentuan ini menempatkan profesi Advokat 

menjadi condition cine qua non Bagaimana sesungguhnya peran Advokat daalam 

                                                             
19Anonim, Himpunan Etika Profesi: Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia. (Yogyakarta: 

Pustaka Yustisia. 2006).h. 8 
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pemberantasan tindak pidana korupsi? Meski secara tegas dalam peraturan 

perundangan tindak pidana disebutkan atau tidak diatur mengenai apa peranan 

dari advokat sebagai penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, 

namun bagaimanapun juga Advokat adalah penegak hukum (Undang-Undang 

Advokat). Dalam konteks sistem penegakan hukum pidana terpadu (integrated 

criminal justice system), advokat menjadi bagiannya.Mestinya konsep orsinilnya 

Advokat bukanlah pembela kejahatan, tapi penegak hukum dan pembela keadilan. 

Namun dalam praktek berlaku asas “maju tak gentar membela yang bayar”. Ini 

sesungguhnya bertentangan dengan kode etik yang mengatur kepribadian Advokat 

(advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk 

memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, 

kebenaran dan keadilan).20 

       Peran aktif Advokat dalam melakukan pencegahan pemberantasan terhadap 

tindak pidana korupsi dalam konteks Advokat sebagai penegak hukum dapat 

dilakukan secara maksimal, tinggal kemauan, cara dan metodenya saja yang dapat 

dilakukan sebagai pilihan. Beberapa pilihan tindakan yang dapat dilakukan, antara 

lain : 

1. Komitmen tidak menangani perkara tindak pidana korupsi 

       Berdasarkan sudut etika, kode etik Advokat memberikan landasan 

komitmen pilihan ini, yang diatur dalam pasal 3 kode etik Advokat 

Indonesia bab tentang kepribadian Advokat, yang isinya berbunyi :“Advokat 

dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada stiap 

orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan 

                                                             
20Muhammad Abdul Kadir, Etika Profesi Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 42 



35 
 

   
 

karna tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nurani 

nya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan Karen perbedaan agama, 

kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan 

kedudukan sosialnya.” Sebagaimana kita ketahui “tindak pidana korupsi” 

adalah tindak pidana yang luar biasa (extra ordinary crime) yang tidak 

hanya merugikan negara tapi juga menyebabkan kemiskinan dan 

ketertinggalan sebagian masyarakat Indonesia karena tidak terpenuhinya 

kebutuhan kehidupannya.21 

       Berdasarkan sudut ekonomis, sudah dapat dipastikan hilangnya 

kesempatan untuk mendapatkan“lawyer free” yang besar.Karena sudah 

menjadi rahasia umum bahwa “lawyer free” untuk menangani perkara-

perkara tindak pidana korupsi itu sangat menggiurkan. Karena itu jika anda 

terpaksa juga harus mendampingi tersangka/terdakwa korupsi, sebaiknya 

advokat menanyakan sumber pembayaran ”lawyer free-nya”, bisa jadi 

Advokat menerima pembayaran dari hasil korupsi, dan dalam derajat 

tertentu Advokat dapat dikualifikasikan sebagai “get keper” yang menjadi 

bagian rangkaian tindak pidana pencucian uang. 

2. Melawan korupsi di peradilan 

       Undang-Undang Advokat menempatkan profesi Advokat sebagai 

penegak hukum, meski pengertian dalam Undang-Undang Advokat 

dimaksudkan sebagai upaya mensetarakan kedudukan dengan penegak 

hukum lain, namun pengertian penegak hukum secara substantive 

sebagaimana dilansir Boy Mardjono Reksodiputero, yaitu menegakkan 

                                                             
21Ali Achmad, Menguak Tabir Hukum, (Bogor: Penerbit Ghalia Indoesia, 2008), h. 7 
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hukum dalam kontek mencari kebenaran secara maetril. Posisi Advokat 

sebagai pembel berbeda dengan tersangka atau terdakwa, karena meskipun 

Advokat berada pada posisi yang subjektif tapi pendapat dan argumennya 

harus tetap objektif beerdasarkan Undang-Undang.22 

       Berikut langkah-langkah nyata yang dilakukan seorang Advokat dalam 

menangani suatu perkara sebagai berikut : 

a. Menolak semua permintaan pembayaran yang tidak dilandasi dasar hukum 

yang jelas. 

b. Menyatakan dan membuat suara protes/keberatan atas segala 

penyelewengan diskresi di peradilan. 

c. Mempublikasikan setiap langkah keberatan atas penyelewengan agar 

menjadi urusan publik. 

       Beberapa ruang abu-abu yang seringkali terjadi penyalahgunaan diskresi 

antara lain :  

a. Pada tingkat penyelidikan dan penyidikan (pidana) pembiaran terhadap 

dugaan tindak pidana, menutup atau memproses perkara karena kolusi, 

rekayasa barang bukti, intimidasi secara phisik maupun psikis, salah tangkap 

dan asal tangkap, penggunaan wewenang menahan untuk memeras 

korban/keluarga, penyimpangan prosedur penangguhan.  

b. Pada tingkat penutupan (pidana) tidak melimpahkan perkara ke pengadilan 

melakukan pemerasan (pejabat, pengusaha, kontraktor) melepaskan tahanan 

dengan tujuan imbalan.  

                                                             
22Sumaryono E, Eika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum, (Yogyakarta: Penerbit 

Kanisius, 1995), h.34 
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c. Pada perkara perdata, korupsi penyalahgunaan wewenang bisa terjadi pada 

tahap-tahap memilih hakim yang mengadili perkara, menjual dikresi untuk 

memutuskan kalah/menang, pemberitahuan-pemberitahuan yang ditahan 

dalam menahan digunakan nya upaya hukum oleh para pihak dan lain-lain.  

3. Sumbangan pikiran pada diskusi dan seminar hukum pada upaya pemberantasan 

korupsi.  

       Menyumbangkan pikiran, pendapat serta ide-ide tentang pencegahan dan 

pemberantasan korupsi melalui forum-forum diskusi, seminar, workshop dan 

semacamnya merupakan bagian tak terpisahkan dari peran serta profesi Advokat 

dalam pemberantasan korupsi. Advokat sebagai praktisi hukum kaya akan 

pengalaman penegakan hukum, karena itu kedudukaannya menjadi strategis. 

Pengalaman-pengalaman praktisnya dapat disumbangkan menjadi pikiran-

pikiran dan konsep-konsep baru dalam perkembangan hukum. Tidak sedikit 

mereka yang menjadi perancangan perundang-undangan berasal dari praktisi 

Advokat, bahkan penemuan hukum di pengadilan pun diakui oleh kalangan 

hakim banyak di inspirasi dari argumen-argumen dan pendapat yang 

dikemukakan oleh Advokat. Karena itu jangan sampai dalam suatu penyusunan 

atau perubahan sebuah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan 

pemberantasan korupsi diisi oleh Advokat-Advokat yang justru pembela. 

H. Prosedur Penanganan Perkara Klien 

       Mendampingi dan mewakili klien selain disyaratkan mempunyai kemampuan 

juga harus dijalankan secara professional. Standard kerja seorang professional 

adalah sesuai dengan aturan, tidak ada penyimpangan dan tidak melakukan mal 

praktek. Hal ini perlu saya tegaskan oleh karena banyak sekali advokat dalam 
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melakukan pembelaan kepada klien membabi buta, tidak professional dengan 

menghalalkan segala cara, atau dalam bahasa yang popular “maju tak gentar 

membela yang bayar”. Sehingga banyak dijumpai dalam kasus-kasus hukum 

terjadinya praktek mafia hukum, mafia peradilan yang dilakukan oleh  para 

pengacara hitam (black lawyer). 

       Penanganan perkara tindak pidana korupsi (Tidpikor), perlu di perhatikan 

langkah-langkah sesuai prosedur perundang-undangan, antara lain:23 

1. Pengumpulan Data/Informasi 

       Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-

552/A/JA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan disebutkan 

bahwa pengumpulan bahan keterangan, data, bukti terhadap gejala, indikasi 

pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui Operasi 

Intelijen Yustisial yang didukung oleh Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial, 

dimana jangka waktu selama 30 hari atau bisa lebih menurut perintah Pimpinan. 

Bisa juga operasi intelijen untuk mencari data dengan dikeluarkan Surat Perintah 

Tugas (Print-Tug) dengan masa paling lama 7 hari. Secara organisatoris bahwa 

kegiatan pengumpulan data ini dibidangi oleh Intelijen di Kejaksaan, yang dibantu 

oleh Jaksa dan Tata Usaha bidang lain sesuai dengan Surat Perintah Tugas 

maupun Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial. Apabila hasilnya lengkap, 

setelah melalui proses ekspose atau gelar perkara di instansi Kejaksaan yang 

bersangkutan dengan dihadiri oleh Jaksa-jaksa baik struktural maupun fungsional 

maka dapat ditingkatkan menjadi penyelidikan atau dihentikan. 

2. Penyelidikan 

                                                             
23Hanafi Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, (Rajawali 

Pers, Jakarta, 2015). h. 13 
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Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan 

sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan 

pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan pidana, bermaksud 

untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan 

dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh 

KUHAP (Pasal 1 butir 5). Dari fungsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kegiatan penyelidikan adalah merupakan bagian awal dari kegiatan penyelidikan, 

artinya penyelidikan bukan merupakan bagian yang terpisahkan dari fungsi 

penyidikan. Jadi berfungsi untuk mengumpulkan bukti-bukti permulaan. Karena 

merupakan bagian dari penyidikan, secara teknis ini masuk dalam bidang kerja 

Pidana Khusus. Akan tetapi dalam praktek melibatkan dan dikoordinasikan oleh 

bidang Intelijen. 

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-

518/A/JA/11/2001 tanggal 01 Nopember 2001 secara administratife dikeluarkan 

Surat Perintah Penyelidikan (P-2) oleh Kepala Kejaksaan Negeri bila Instansi 

adalah Kejaksaan Negeri dengan menunjuk Jaksa Penyelidik yang bertugas 

melaksanakan penyelidikan atas kebenaran informasi yang didapat dari Intelijen 

maupun masyarakat. Apabila dipandang cukup bukti maka Tim Jaksa Penyelidik 

melalui gelar perkara (ekspose) dapat menentukan/menetapkan tersangka dan 

meneruskan perkara ke tahap penyidikan. 

3. Penyidikan 

       Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 
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menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 KUHAP). Secara teknis kinerja 

penyidikan ditangani oleh bidang Tindak Pidana Khusus yang secara administratif 

mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (P-8) di mana menugaskan beberapa 

Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan 

oleh tersangka. 

       Dalam penyidikan Kejaksaan melakukan beberapa kegiatan di antaranya : 

Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada KPK 

(sesuai UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi), Jaksa 

Penuntut Umum dan Instansi Penegak Hukum lain yang mempunyai kewenangan 

penyidikan perkara korupsi. Pemanggilan saksi-saksi dan tersangka yang dalam 

format surat biasa disebut P-9 dengan tujuan mendengar dan memeriksa seseorang 

sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tertentu dan atas 

nama tersangka tertentu. Penyampaian surat panggilan selambat-lambatnya 3 hari 

sebelum yang bersangkutan harus menghadap.24 

      Pemanggilan bantuan keterangan ahli (P-10) di mana penyidikan dapat 

menghadirkan ahli untuk memperkuat pembuktian. Dapat melakukan 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan hukum lain 

yang menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Dapat 

menentukan/menemukan tersangka baru. Dapat menghentikan penyidikan bila 

tidak cukup bukti atau tidak terbukti. Apabila berkas sudah lengkap, maka 

penyidik sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 dan 3 KUHAP, menyerahkan berkas 

perkara kepada penuntut umum melalui dua tahap : Tahap pertama hanya 

menyerahkan berkas perkara; Tahap kedua penyidik menyerahkan tanggungjawab 

                                                             
24Andi Hamzah, , Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan 

Internasional, (Jakarta, Rajawali Pers,2012).h. 11 
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tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Kemudian sampailah pada 

tahap penuntutan. 

4. Penuntutan 

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara 

pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus 

oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP). Di intern Kejaksaan 

disebutkan bahwa dalam bidang penuntutan terbagi menjadi dua bidang yaitu Pra 

Penuntutan dan Penuntutan. (Keppres No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia). 

       Berdasarkan Pra Penuntutan, segera setelah adanya SPDP (Surat Perintah 

Dimulainya Penyidikan) maka Jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti 

perkembangan penyidikan (P-16) memeriksa berkas perkara tahap pertama yang 

diajukan oleh penyidik, apabila dianggap kurang lengkap maka Jaksa penuntut 

umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk 

untuk dilengkapi. 

       Apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan 

berkas perkara maka penyidikan dianggap selesai (Pasal 110 KUHAP). Ketika 

seorang Jaksa menerima surat perintah mengikuti perkembangan penyidikan (P-

16), Jaksa berwenang untuk meneliti berkas perkara dan SP-3 dari penyidik. 

KUHAP memberikan batasan waktu, yaitu untuk meneliti berkas tahap pertama 



42 
 

   
 

diberi waktu 7 hari harus sudah memberitahukan apakah hasil penyidikan sudah 

lengkap/belum.25 

       Pada waktu 14 hari setelah berkas diterima dari penuntut umum penyidik 

harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu ke penuntut umum (Pasal 

138 KUHAP). Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa berkas sudah 

lengkap maka penuntut umum, secara teknis di Kejaksaan membuat P-21 atau 

menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan segera penyidik 

menyerahkan barang bukti dan tersangkanya kepada penuntut umum. 

       Kemudian masuk dalam bidang Penuntutan, dimana Kejaksaan membuat 

surat P-16A yaitu Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara 

Tindak Pidana, dimana Jaksa berwenang untuk: Melaksanakan 

penahanan/pengalihan penahanan/pengeluaran tahanan, melakukan pemeriksaan 

tambahan, melakukan penghentian penuntutan, melakukan penuntutan perkara ke 

pengadilan, melaksanakan penetapan hakim, melakukan perlawanan terhadap 

penetapan hakim, melakukan upaya hukum, Memberi pertimbangan atas 

permohonan grasi terpidana, Memberikan jawaban/tangkisan atas permohonan 

peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, Menandatangani berita acara pemeriksaan PK. Itu adalah wewenang yang 

terdapat dalam P-16A, segera setelah itu Jaksa membuat Dakwaan dan segera 

dilimpahkan ke Pengadilan (P-31) dengan permintaan agar segera mengadili. 

Apabila Ketua Pengadilan menyatakan berwenang untuk mengadili maka segera 

menentukan hari sidang. 

                                                             
25Elwi Danil,  Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, (Jakarta, 

RajaGrafindo,2011).h. 26 
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       Jaksa Penuntut Umum bertugas untuk membuktikan dakwaannya, 

sebagaimana asas hukum kita, siapa yang menuduh maka berkewajiban 

membuktikan tuduhannya, kecuali diatur tertentu oleh undang-undang seperti 

pembuktian terbalik dalam pemberian gratifikasi. Proses pembuktian di depan 

persidangan bukan perkara yang mudah bagi seorang Jaksa. Di perlukan 

keberanian, kecerdasan, profesionalisme dalam melakukan proses pembuktian 

seperti pemanggilan saksi-saksi, pemanggilan ahli maupun menunjukkan alat 

bukti surat maupun alat bukti lainnya. 

I. Bantuan Hukum Dalam Islam 

Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan Islam. 

Hukum acara peradilan Islam (fiqh murafa’at) adalah ketentuan-ketentuan yang 

ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan 

bila terjadi ‚perkosaan‛ atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara 

meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyeleseikan 

masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya 

dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan 

apabila dituntut oleh orang lain.26 

Peradilan Islam memiliki 6 unsur peradilan, yakni hakim (qadhi), hukum, 

mahkum bihi, mahkum ‘alaihi (si terhukum), mahkum lahu (si pemenang perkara), 

dan sumber hukum (putusan). Tersangka atau terdakwa dalam hal ini masuk 

dalam kategori mahkum ‘alaihi (si terhukum). Dalam hukum acara peradilan 

Islam terdapat tahap pembuktian. Yakni baik pembuktian yang dilakukan oleh 

pelaku maupun korban. Sesuai asas praduga tidak bersalah dan persamaan di 

                                                             
26Bambang sunggono dan aries harianto, Bantuan Hukum dan Hak asasi manusia, 

Bandung : Mandar Maju, 1994, h. 11 
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hadapan hukum, dalam proses pembuktian, terdakwa atau pelaku mendapatkan 

hak untuk mengajukan pembuktian, seperti; pengakuan, saksi, dan alat-alat bukti 

lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Setelah tahap ini 

dilalui, hukuman pidana dan hukuman perdata dapat dijatuhkan setelah nyata 

didapati bukti-bukti yang menyakinkan. Bantuan hukum dalam Islam dikenal 

dengan istilah kuasa hukum.  

Adapun dalam hukum Islam, kerangka filosofis bantuan hukum berkaitan 

dengan teori penegakan hukum dan teori HAM. Teori bantuan hukum dalam 

HAM berakar dari tiga konsep. Pertama, konsep tentang manusia (mafhum al-

insan), kedua, konsep tentang hak dan kewajiban (mafhum al-huquq wa al-

wajibat), dan ketiga, konsep tentang penegakan hukum hak asasi manusia 

(mafhum al-hukm fi huquq al-insan). Ketiga konsep tersebut diduga sangat 

memengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum 

barat. Teori HAM yang berkaitan dengan bantuan hukum yaitu mengenai teori 

persamaan hak hukum manusia. Dalam hukum Islam, teori persamaan hak hukum 

manusia didasarkan pada teori kehormatan manusia (al-fitrah). Secara alami dan 

hakiki (fitrah), setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan 

martabat.27 

Teori ini dikemukakan oleh Al-Maududi dalam Human Right in Islam 

bahwa secara fitrah setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam 

harkat dan martabat (all human beings are born and equal in dignity and right). 

Konsep yang terdapat dalam hukum Islam, manusia kedudukannya sama di 

hadapan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Akan tetapi, yang 

                                                             
27Cik Hasan bisri, Peradilan agama di indonesia, Jakarta, Jasa erfindo persada, 2003, 

h. 13 
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perlu digaris bawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah, 

sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyeleseikan urusan-

urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia 

sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah. Implikasinya segala 

proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum hendaknya 

ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan 

wahyu. Konsep paling populer tentang penegakan hukum Islam adalah teori 

tujuan hukum syara (maqhasid al-syari’ah) yang dikemukakan oleh Imam Asy-

Syatibi. Teori-teori yang melandasi adanya bantuan hukum dalam Islam tersebut, 

dalam prakteknya berlaku pada pelaksanaan terhadap proses penyeleseian perkara 

di pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Dalam proses peradilan 

pidana, perlindungan terhadap HAM juga berhak dimiliki oleh tersangka atau 

terdakwa. Dimana, pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum pidana 

Islam memberi jaminan bagi terdakwa sebagai berikut :28 

1. Hak untuk membelah diri, hak ini merupakan hak yang sangat penting 

karena dengannya terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik 

melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti 

untuk pembebasan (seperti suatu alibi).  

2. Hak pemeriksaan pengadilan (the right to judicial trial), hak ini merupakan 

hak bagi terdakwa untuk diadili di muka sidang dan diadili secara terbuka. 

3. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, merupakan bentuk 

mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia termasuk terdakwa. 

                                                             
28Adnan Buyung Nasution,Bantuan Hukum di Indonesia, Lembaga Penelitian 

Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), Jakarta, 1982, h. 56 
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4. Hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah, dalam hal ini jika 

seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak disengaja, 

terhukum berhak atas kompensasi dari baitul maal (perbendaharaan negara) 

sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada wali al-

Mazalim. 

Keyakinan sebagai dasar dari terbuktinya kejahatan, hukum Islam 

meletakkan asas praduga tidak bersalah sebagai landasan dari aturanaturan pidana 

subtansi dan prosedural. Sebagai konsekuensinya, keraguan dapat menjadi dasar 

untuk putusan bebas dan tidak dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, 

karena penghapusan harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan. Salah satu 

dari hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa diatas adalah hak untuk membela diri. 

Islam adalah agama yang sangat menunjung tinggi keadilan, termasuk keadilan 

dalam penegakan hukum. 29 

Hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal, yaitu :  

a. Melindungi Agama  

b. Melindungi Jiwa  

c. Melindungi Keturunan  

d. Melindungi Akal  

e. Melindungi Harta Benda  

Pemberian bantuan hukum dalam menyeleseikan sengketa atau 

permasalahan merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum terhadap 

perlindungan jiwa. Perlindungan terhadap jiwa berimplikasi terhadap penerapan 
                                                             

29Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas 

Kasihan, Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000, h. 23 



47 
 

   
 

hukuman pelaku yang mengganggu jiwa seseorang.  Pada dasarnya, pemberian 

bantuan hukum kepada para pihak yang bersengketa telah berlangsung sejak lama. 

Dalam catatan sejarah peradilan Islam, praktek pemberian bantuan hukum telah di 

kenal sejak zaman praIslam. Pada saat itu, meskipun belum terdapat sistem 

peradilan yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak 

waris, dan  hak-hak lainnya seringkali diseleseikan melalui bantuan juru damai 

atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.30  

Mereka yang ditunjuk pada waktu itu sebagai mediator adalah orang yang 

memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunyai kelebihan di bidang 

tertentu sesuai dengan perkembangan pada waktu itu. Pada masa pra Islam, 

pemberian bantuan hukum itu harus memenuhi beberapa kualifikasi. Di antara 

syarat yang terpenting bagi mereka adalah harus cakap dan memiliki kekuatan 

supranatural dan adikrodati. Atas dasar persyaratan tadi, pada umumnya 

pemberian jasa hukum itu terdiri atas ahli nujum. Karena itu, dalam pemeriksaan 

dan penyeleseian persengketaan di kalangan mereka lebih banyak menggunakan 

kekuatan firasat daripada menghadirkan alat-alat bukti, seperti saksi atau 

pengakuan. Pada waktu itu mereka berpraktek di tempat sederhana, misalnya di 

bawah pohon atau kemah-kemah yang didirikan. Setelah dibangun sebuah gedung 

yang terkenal di Makkah, Darul al-‘Adawah, mereka berpraktek di tempat itu. 

Dalam sejarah, gedung itu dibangun oleh Qusay bin Ka’ab. Pintu gedung itu 

sengaja diarahkan ke Ka’bah. 

                                                             
30Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum di Indonesia, PT Gramedia, Jaskarta, 2011, 

h. 7 
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 Hal tersebut menjadi jalan kelanjutan bagi pemberian bantuan hukum 

khususnya, seiring dengan diakuinya agama Islam sebagai agama resmi di  Arab. 

Pada awal perkembangan Islam, maka tradisi pemberian bantuan jasa hukum lebih 

berkembang pada masyarakat Makkah sebagai pusat perdagangan untuk 

menyeleseikan sengketa bisnis di antara mereka. Demikian juga lembaga jasa 

hukum berkembang di Madinah sebagai daerah agraris untuk menyeleseikan 

masalah sengketa di bidang pertanian. Pada prakteknya, Muhammad dalam 

memberikan bantuan jasa hukum kepada umatnya terkadang berperan sebagai 

advokat, konsultan hukum, dan arbiter. Setelah dakwah Islam mulai tersebar, 

maka Rasul SAW memberi izin sebagian sahabatnya (untuk memutuskan hukum 

perkara yang mereka hadapi) karena jauhnya tempat, dan bahkan diizinkan juga 

diantara sahabatnya untuk memutuskan perkara di tempat Nabi SAW berada. Para 

sahabat dituntut oleh Nabi Muhammad agar melakukan ijtihad dalam berbagai 

kasus yang tidak ada di dalam Al-Qur’an atau As-Sunnah, seperti yang pernah 

dilakukan oleh Muaz ibnu Jabal.31  

Demikian juga Abu Syuraih yang menjadi tahkim di antara para sahabat.  

Episode selanjutnya, perkembangan bantuan hukum ini lebih berkembang pada 

masa pemerintahan Umar bin Khattab yang mulai melimpahkan wewenang 

kepada pihak lain yang memiliki otoritas untuk itu. Lebih daripada itu, Umar bin 

Khattab mulai membebani lembaga peradilan untuk memulihkan kepercayaan 

umat terhadap lembaga peradilan. Selain menata lembaga arbitrase dengan sebaik-

baiknya agar mampu menjadi lembaga alternatif tempat tempat penyeleseian 

sengketa bagi umat, Umar berhasil menyusun pokok-pokok pedoman beracara di 

                                                             
31Muh. Arasy Latif, Pos Bantuan Hukumdalam SEMA 10 Tahun 2010, Makalah 

Hukum, 2011, h. 25 
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pengadilan (Risalat AlQadha) yang ditujukan kepada seorang ,Abu Musa Al-

Asy’ari. Yang isinya mengandung pokok-pokok penyeleseian perkara di muka 

sidang, yang ternyata disambut dan diterima di kalangan ulama serta di himpunlah 

daripadanya, pokok-pokok hukum. Perkembangan selanjutnya di penghujung Al-

Khulafaurrasyidin pemberian bantuan hukum tidak hanya diterapkan pada 

masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum bisnis, tetapi juga 

dalam bidang politik. Merambahnya praktek pemberian bantuan hukum di bidang 

politik itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik waktu itu yang diwarnai 

dengan bentrokan-bentrokan fisik, khususnya pada saat terjadi peralihan 

kepemimpinan Usman ibnu Affan kepada Ali ibnu Abi Thalib yang ditandai 

dengan terbunuhnya Usman bin Affan pada waktu itu.32 

 Sedangkan pada masa pemerintahan Bani Umayah dan pemerintahan Bani 

Abbas, peranan pemberi bantuan hukum kurang menonjol karena peradilan resmi 

yang dibentuk pemerintahan pada waktu itu dapat menjalankan fungsinya lebih 

baik. Akan tetapi, di dalam perkembangannya setelah para hakim (qodhi) mulai 

berkurang untuk berijtihad dan terpengaruh oleh birokrasi yang sangat dominan, 

sehingga lembaga peradilan bentukan pemerintah kredibilitasnya makin diragukan 

oleh umat sehingga hilang kepercayaan kepada lembaga peradilan sebagai pintu 

keadilan. Dalam situasi inilah, masyarakat kemudian mendambakan kembali 

lembaga alternatif untuk menyeleseikan sengketa diperlukan kembali dengan 

prinsip cepat, tepat, dan biaya lebih murah dengan putusan lebih memenuhi rasa 

keadilan. Jika diperhatikan dari napak tilas perkembangan pemberian bantuan 

hukum dalam Islam, tidak lepas dari perkembangan kehidupan masyarakat pada 

                                                             
32Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, 

Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h. 37 
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zamannya. Kehidupan yang disertai dengan permasalahan dan sengketa yang 

terjadi antara satu dengan yang lainnya. 

J. Konsep Maslahah Dalam Islam 

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang 

searti dengan kata salah, yaitu " mendatangkan kebaikan Terkadang digunakan 

juga istilah lain yaitu al-islislah yang berarti " mencari kebaikan " Tak jarang kata 

maslahah atau istislah ini disertai dengan kata al-munasib yang berarti "hal-hal 

yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya Dari beberapa arti ini dapat diambil 

suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu , apa saja, yang mengandung manfaat di 

dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak 

kemudaratan, maka semua itu disebut dengan maslahah.33 

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah 

istilah teknis, yang berarti " berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam 

penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk 

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah 

hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan 

tersebut. Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama 

ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara 

eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis Hanya saja metode ini lebih menekankan 

pada aspek maslahat secara langsung. 

Untuk maslahah ini ulama ushul Fiqh mengklasifikasikan menjadi 

beberapa bagian yaitu : 

1) Di Lihat dari segi Prioritasnya 

                                                             
33Kuntowijayo, Identitas Politik umat Islam, Bandung : Mizan, 1997, h.100 
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a) Maslahah Dharuriyah (Primer) 

Al-Maslahah al-Dharuriyyah merupakan kemaslahatan yang 

berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di 

akhirat Dengan kata lain Al-Maslahah al-Dharuriyyah (kebutuhan primer) 

adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan 

melindungi eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara 

jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta 

Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut al-masalih 

al-Khamsah. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia 

akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun 

di akhirat Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan 

dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi 

kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.34 

b) Maslahah al-hajiyyah ( Sekunder ) 

Al-Maslahah al-Hajiyyah merupakan kemaslahatan yang 

dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar 

sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan 

memelihara kebutuhan dasar manusia Dengan kata lain, kebutuhan al-

Hajiyyah (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi 

kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharury 

Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak 

akan meniadakan atau merusak kehidupanitu sendiri, namun 

                                                             
34Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, Jakarta : Kencana, 2008, h.368 
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keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam 

kehidupannya. 

Adapun tujuan hajiyyah dari segi penetapan hukumnya, 

dikelompokkan menjadi tiga,yaitu:35 

1. Hal-hal yang disuruh syara', seperti mendirikan sekolah dalam 

hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal 

Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah 

tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan 

ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. 

Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat hajiyyah. 

2. Hal yang dilarang oleh syara' melakukanya, menghindarkan secara 

tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharury 

Contoh, perbuatan zina berada pada tingkat dharury. Namun segala 

perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, 

hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya 

larangan zina yang dharury, misalnya khahvat dan sebagainya. 

3. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum ruksah 

(kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia 

Sebenarnya tidak ada rukhsah pun tidak akan hilang salah satu 

unsur dharury itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan 

(kesulitan) Rukhsah ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat 

musafir, dalam muamalat, seperti jual beli salam, dalam jinayat. 

seperti adanya maaf untuk membatalkan qishash bagi pembunuh, 

                                                             
35Romli, Pengantar Ushul Fiqh, Depok : PT Kharisma putra utama, 2017, h. 191 
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baik diganti dengan membayar diyat (denda) ataupun tanpa diyat 

sama sekali. 

c) Maslahah al-Tahsiniyyah ( Tersier ) 

Al-Maslahah al-Tahsiniyyah Merupakan kemaslahatan yang 

sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi 

keemaslahatan sebelumnya Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan 

hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan 

kesejahteraan hidup manusia Jika kemaslahatan Tahsiniyyah ini tidak 

terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah 

dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan 

dan kebinasaan hidup.36 

Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan 

tata tertib pergaulan Dari uraian di atas. dapatlah dipahami bahwa tujuan 

pokok syari'ah adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya, 

yang meliputi lima unsure pokok yaitu : memelihara agama, memelihara 

jiwa. memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda 

Istilah populer di kalangan ulama ushul disebut al-masahh al-kham.sah 

Kelima hal pokok ini harus dipelihara, dijaga dan diwujudkan agar 

memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat Untuk 

memelihara, menjaga dan mewujudkan hukum pokok tersebut, para ahli 

ushul membagi kepada tiga kelompok kebutuhan sesuai dengan kualitas 

kebutuhan dan kepentingan kemaslahatannya. Ketiga kelompok kebutuhan 

tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat dharuriyyah (primer), kebutuhan 

                                                             
36Nasrun Haroun, Ushul Fiqh I, Ciputat : PT Logos wacana ilmu, 1997, h. 116 
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hajiyyah (sekunder) dan kebutuhan tahsiniyyah (pelengkap atau 

penyempurna). 

2) Di Lihat dari Kuantitasnya 

a) Maslahah Ammah ( Kolektif ) 

Maslahah al-ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut 

kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk 

kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas 

umat, misalnya ulama memperbolehkan membunuh penyebar bid’ah yang 

dapat merusak akidah umat karena menyangkut kepentingan orang 

banyak.37 

b) Maslahah Khassah ( Individu ) 

Maslahah Khassah adalah kemaslahatan pribadi, maslahah ini 

sering terjadi dalam kehidupan kita seperti kemaslahatan yang berkaitan 

dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang di nyatakan 

hilang. 

3) Di Lihat dari segi Kualitasnya 

a) Maslahah al-mu’tabarah  

Al-maslahah al-mu tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat 

dukungan oleh syara'. Baik jenis maupun bentuknya Artinya, adanya dalil 

khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut 

Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras 

Bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat 

dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh ulama fikih 

                                                             
37Umar, H .M Hasbi, Nalar Fiqh Kontemporer, cet I, Jakarta, Gaung Persada Press, 

2007, h. 231 
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Hal ini disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi Saw 

ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras 

Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah Saw 

adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal 

dan al-Baihaqi), sementara itu hadis lain menjelaskan bahwa alat 

pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR 

Bukhari dan Muslim). Karenanya setelah Umar bin Khattab (sahabat Nabi 

Saw) bermusyawarah dengan para sahabat lain, menetapkan hukuman dera 

bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. Ia 

mengkiaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang 

menuduh orang lain berbuat zina Logikanya adalah seseorang yang 

meminum minuman keras apabila mabuk bicaranya tidak bisa terkontrol 

dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina Hukuman untuk 

seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali.38  

Karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan 

muncul dari orang yang mabuk, maka Umar bin Khttab dan Ali bin Abi 

Talib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras 

sama hukumnya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina 

Menurut ulama usul fikih, cara analogi seperti ini termasuk kemaslahatan 

yang didukung oleh syara'. Kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh 

syara. baik jenis maupun bentuknya disebut al-maslahah al-mu'iabarah. 

Menurut kesepakatan ulama, kemaslahatan seperti ini dapat dijadikan 

landasan hukum. 

                                                             
38Haq, Hamka, Filsafat Ushul Fiqh, Makassar, Yayasan al-Ahkam, 1998, h. 43 
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b) Maslahah al-mulqah 

Al-maslahah al-mulgah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh 

syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara' Misalnya, syara' 

menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari 

dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau 

puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang 

fakir maiskin (HR Bukhari dan Muslim). Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih 

mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan 

berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan 

hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan Ramadhan 

Ulama memandang hukum ini brtentangan dengan hadis Nabi Saw di atas. 

karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut 

Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman 

puasa dua bulan berturut-turut Karenanya, ulama usul fikih memandang 

mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari 

memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan 

kehendak syara', sehingga hukumnya batal (ditolak) syara'. Kemaslahatan 

seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut al-maslahah al-mulgah.39 

c) Maslahah al-mursalah 

Al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh 

sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci 

Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula 

dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci Kemaslahatan dalam 

                                                             
39Arifin, Nizar. “Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Jangkrik 

dengan Sistem Perkiraan di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali”. Skripsi--

UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010. H. 37 
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bentuk ini terbagi dua . yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada 

dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum , dan 

kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi 

didukung oleh makna sejumlah nash Kemaslahatan yang pertama disebut 

sebagai al-maslahah al-garibah ( kemaslahatan yang asing ), namun para 

ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti Bahkan Imam 

asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam 

praktek, sekalipun ada dalam teori Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk 

kedua disebut al-maslahah al-mursalah Kemaslahatan ini didukung oleh 

sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci 

Ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa al-maslahah al-mu'tabarah 

dapat dijadikan hujjah (alasan) dalam menetapkan hukum Islam 

Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode kias Mereka juga sepakat 

menyatakan bahwa al-maslahah al-mulgah tidak dapat dijadikan landasan 

dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan al-maslahah al-

garibah. karena tidak ditemukan dalam praktek Adapun terhadap 

kehujahan al-maslahah al-mursalah. pada prinsipnya jumhur ulama 

mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum 

syara, sekalipun dalam menetukan syarat, penerapan, dan penempatannya, 

mereka berbeda pendapat.40 

                                                             
40Syah, Ismail Muhammad. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1992. h. 21 
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                                                      BAB III 

               ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI 

 

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

       Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau 

corruptus yang itu berasal pula dari kata corrumpere, suatu bahasa Latin yang 

lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, 

corruption, corrupt, Perancis, corruption, dan Belanda, corruptie (korruptie). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa 

Indonesia berasal dari bahasa Belanda.1 

       Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. 

Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu 

karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, 

jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam 

jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga 

atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan 

demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah 

korupsi memiliki arti yang sangat luas: 

a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan 

dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. 

b. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan 

kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan 

pribadi). 

                                                             
1Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan 

Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 4. 
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       Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, 

bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut 

tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan 

tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan 

yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebagian 

masyarakat bangsa kita diwarnai oleh sikap culas, nafsu saling menguntungkan 

diri sendiri yang hal itu akan selalu dilakukan dengan segala macam cara. 

       Secara konstitusional pengertian tindak pidana korupsi disebutkan di dalam 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang juga 

menyebutkan mengenai kolusi (pada Pasal 1 angka 4) dan nepotisme (pada Pasal 

1 angka 5), yaitu sebagai berikut:2 

a. Pasal 1 angka 3 Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana 

korupsi.  

b. Pasal 1 angka 4 Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan 

hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan 

pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.  

c.  Pasal 1 angka 5 Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara 

secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan 

atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. 

                                                             
2Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung, Alumni, 

2008).h. 36 
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       Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu sebagai 

berikut:3 

a. Pasal 2 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 

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

1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).  

b. Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 

kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 

denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). 

                                                             
3Elwi Danil, , Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, (Jakarta, 

RajaGrafindo,2011).h. 41 
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       Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana korupsi di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang 

bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan 

dan/atau memperkaya diri sendiri dengan meyalahgunakan kewenangan yang ada 

pada dirinya yang dapat merugikan masyarakat dan negara. 

B. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi  

       Di Indonesia, tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus 

sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih terperinci di luar 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyelisihi ketentuan umum 

yang berlaku di dalam KUHP. Hal tersebut dilandasi adanya ketentuan Pasal 103 

KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai dengan 

BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan 

perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-

undang ditentukan lain.4 

       Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur 

lain dari pada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk 

aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (Lex Specialis Derogat Legi 

Generali). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan 

peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-

ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Sehingga dengan demikian, tindak 

pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus. 

                                                             
4Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan 

Masalahnya, (Bandung, PT. Alumni, 2011). h. 29 
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       Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia 

telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang 

Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

       Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi dilakukan beberapa perubahan dengan dibentuknya Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku 

hingga saat ini sebagai landasan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak 

pidana korupsi di Indonesia. 

C.  Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi 

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat 

tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:5 

a. Korupsi Transaktif (Transactive Corruption), menunjuk adanya 

kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi 

keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan 

                                                             
5Kusumah M.W, Tegaknya Supremasi Hukum, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 

141. 
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tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis 

dengan pemerintah.  

b. Korupsi perkrabatan (nepotistic corruption), yang menyangkut 

penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi 

teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.  

c. Korupsi yang memeras (exfortive corruption), adalah korupsi yang 

dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, 

penekanan (presure) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang 

dimilikinya.  

d. Korupsi investif (investife corruption), adalah memberikan suatu jasa atau 

barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan. 

e. Korupsi depensif (defensive corruption), adalah pihak yang akan dirugikan 

terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan 

menjadi korban perbuatan korupsi.  

f. Korupsi otogenik (outogenic corruption), yaitu korupsi yang dilakukan 

seorang diri (single fighter), tidak ada orang lain atau pihak lain yang 

terlibat.  

g. Korupsi suportif (supportive corruption), adalah korupsi dukungan 

(support) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.6 

       Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi tidak 

hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada 

umumnya yaitu korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang 

                                                             
6R Wiyono , Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

(Jakarta, Sinar Grafika, 2009). h. 14 
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Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya 

atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun berdasarkan 

uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak 

pidana korupsi, yaitu:7 

a. Merugikan keuangan negara.  

b. Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain 

atau Suatu Korporasi.  

c. Penyuapan.  

d. Penyalahgunaan Jabatan.  

e. Pemerasan.  

f. Kecurangan. 

g. Benturan Kepentingan.  

h. Gratifikasi.  

i. Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak pidana 

korupsi.  

j. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi 

 

 

 

 

                                                             
7Andi Hamzah, Jur, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan 

Internasional, Jakarta : PT RajaGrafindo. 2007, h. 29 
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D. Sebab dan Akibat Tindak Pidana Korupsi 

       Korupsi ada jika seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan 

pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan 

dilayaninya, korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut 

penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, 

sistem penegakan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian 

pinjaman dan hal-hal lain menyangkut prosedur sederhana.8 

       Terdapat berbagai macam penyebab atau pendorong seseorang untuk 

melakukan tindak pidana, termasuk dalam hal ini untuk melakukan tindak pidana 

korupsi. Pada pembahasan ini, penulis akan memaparkan sebab-sebab seseorang 

termotivasi untuk melakukan korupsi dari beberapa literatur dan jurnal ilmiah. 

       Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip IGM Nurdjana, beberapa 

penyebab korupsi yaitu:9 

a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan 

kebutuhan yang makin hari makin meningkat.  

b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber 

atau sebab meluasnya korupsi.  

c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien. 

d.  Modernisasi. 

       Korupsi berkorelasi dengan masalah penyalahgunaan kesempatan atau 

keleluasaan untuk memperkaya diri, serta besar kecilnya kekuasaan yang disalah 

                                                             
8OC Kaligis, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam 

Pemberantasan Korupsi, (Bandung: PT. Alumni: 2006), h. 40. 
9Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, 

(Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 13. 
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gunakan untuk memperkaya diri itu, yang akhirnya akan membawa implikasi 

bahaya yang ditimbulkannya. Lebih besar kekuasaan yang disalahgunakan akan 

lebih besar pula bahayanya. Dan di lain pihak, justru perbuatan pidana korupsi itu 

banyak terjadi di kota-kota besar, yang tingkat ekonomi masyarakatnya lebih baik 

dari pada di pedesaan. 

       Mengenai faktor-faktor korupsi bisa jadi dikarenakan oleh faktor lingkungan, 

faktor dorongan orang lain seperti istri atau suami. Faktor kurangnya kontrol dari 

yang berwenang dalam hal ini pemerintah, dan kontrol sosial dari masyarakat, 

faktor lemahnya sistem dan kontrol yang ada sehingga selalu memberi peluang 

atau kesempatan bagi yang mau berbuat korupsi. Kemauan berbuat korupsi di sini 

bisa karena lemahnya mental, kekurangpercayaan pada diri sendiri yang akibatnya 

pula akan mengurangi keterikatan moril dengan masyarakat. 

       Sehingga apabila membicarakan mengenai faktor-faktor atau sebab-sebab 

timbulnya tindak pidana korupsi, maka terdapat berbagai macam hal yang menjadi 

penyebab atau pendorong seseorang melakukan korupsi yang tidak dapat 

dirumuskan secara baku. Maka berdasarkan berbagai penyebab atau pendorong 

seseorang melakukan korupsi yang telah penulis uraikan, secara garis besar 

penyebab seseorang melakukan korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:10 

a. Faktor internal penyebab korupsi  

1) Lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama, moral dan etika.  

2) Menginginkan gaya hidup yang tinggi.  

                                                             
10Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan 

Masalahnya, ( Bandung, PT. Alumni, 2011). h. 26 
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3) Desakan kebutuhan ekonomis.  

b. Faktor eksternal penyebab korupsi  

1) Lingkungan yang terdapat berbagai praktek korupsi.  

2) Sanksi hukum yang kurang keras.  

3) Lemahnya sistem dan kontrol dari yang berwenang sehingga terbuka 

peluang untuk melakukan korupsi.  

4)  Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

       Tindak pidana korupsi mendapat perhatian bagi berbagai negara di dunia 

sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Konvensi Anti Korupsi 

United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dengan tujuan untuk 

mencegah korupsi secara global dengan melakukan kerjasama internasional untuk 

bersama-sama melakukan langkah-langkah menghapuskan korupsi di seluruh 

dunia. 

       Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus 

dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena atau gejala ini harus 

dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak 

pidana korupsi dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara 

dari suatu Negara, bahkan juga kehidupan antar Negara.11 

       Tindak pidana korupsi dapat menimbulkan berbagai akibat yang merugikan 

terhadap suatu negara, bahwa akibat dari tindak pidana korupsi tidak hanya 

terbatas kepada kerugian keuangan negara namun juga dapat merusak nilai-nilai 

etika dan moral. Meskipun memang dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana 

                                                             
11Maryanto, “Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum”, Jurnal Ilmiah 

CIVIS, Volume II, No. 2, 2012. 
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korupsi seringkali tertitik beratkan pada kerugian keuangan negara sehingga 

dengan adanya kerugian tersebut dapat merusak proses pembangunan ekonomi 

negara. Pada akhirnya, kerugian yang ditimbukan akibat dari tindak pidana 

korupsi dapat berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya kewajiban negara dalam 

memenuhi kewajibannya kepada masyarakat, seperti penyediaan sarana dan 

prasarana dalam rangka untuk menjamin kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan 

kehidupan yang layak bagi masyarakat. 

E.   Sanksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Islam 

Dalam pidana korupsi, sanksi yang diterapkan bervariasi sesuai dengan 

Tingkat kejahatannya. Mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, 

cambuk, pembekuan hak qath"i hak tertentu sampai hukuman mati. Mengapa 

bervariasi? Karena tidak adanya nash yang berkaitan dengan tindak kejahatan 

yang satu ini. Artinya sanksi syariat yang mengatur hal ini bukanlah merupakan 

paket jadi dari Allah swt. yang siap pakai. Sanksi dalam perkara ini ta"zir, 

termasuk sanksi di mana seorang hakim (imam/ pemimpin) diberi otoritas penuh 

untuk memilih tentunya sesuai dengan ketentuan syariat bentuk sanksi tertentu 

yang efektif dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu, di mana kejahatan 

tersebut dilakukan.12  

Umar bin Abdul Aziz memetapkan sangsi koruptor adalah dijilid dan 

ditahan dalam waktu yang sangat lama. Zaid bin Tsabit menetapka sansksi 

koruptor yaitu dikekang (penjara) atau hukuman tang bisa menjadi pelajaran begi 

orang lain. Sedangkan Qatadah mengatakan hukumannya adalah dipejara. Ulama 

                                                             
12Abdur Rafi, Abu Fida’, Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs (Penyucian 

Jiwa), Jakarta : Republika, 2004, h. 22 



70 
 

   
 

fikih telah membagi tindak pidana Islam kepada tiga kelompok, yaitu tindak 

pidana hudud, tindak pidana pembunuhan, dan tindak pidana takzir (jarimah). 

Tindak pidana korupsi termasuk dalam kelompok tindak pidana takzir. Oleh sebab 

itu, penentuan hukuman, baik jenis. bentuk, dan jumlahnya didelegasikan syarak 

kepada hakim. Dalam menentukan hukuman terhadap koruptor, seorang hakim 

harus mengacu kepada tujuan syara' dalam menetapkan hukuman, kemaslahatan 

masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan, dan situasi serta kondisi sang 

koruptor, sehingga sang koruptor akan jera melakukan korupsi dan hukuman itu 

juga bisa sebagai tindakan preventif bagi orang lain. Hukuman bagi koruptor 

selama ini tak mendatangkan efek jera. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) merekomendasikan agar pelaku korupsi dihukum mati. Selain mendorong 

pemberlakuan hukuman paling berat itu, MUI juga mengusulkan agar terpidana 

korupsi dihukum kerja sosial..MUI mendorong majelis hakim pengadilan tipikor 

menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada koruptor kakap, bahkan hukuman 

mati. usulan hukuman mati bagi koruptor sebenarnya telah disampaikan sejumlah 

lembaga dan aktivis antikorupsi. Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul 

Ulama, tahun lalu, menyampaikan fatwa serupa. Ulama fikih telah sepakat 

mengatakan bahwa perbuatan korupsi adalah haram dan dilarang.13 Karena 

bertentangan dengan maqasid asy-syariah. Adapun keharaman perbuatan korupsi 

dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut : 

1. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara 

langsung merugikan keuangan negara (masyarakat). Allah SWT memberi 

                                                             
13Chaerudin, SH., MH. (et all), Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Korupsi, Bandung : PT Refika Aditama, 2008. H. 141 
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peringatan agar kecurangan dan penipuan itu dihindari, seperti pada 

firman-Nya, QS. Ali Imran:161, dan QS. Al-Anfal: 41). 

2. Berkhianat terhadap amanat adalah perbuatan terlarang dan berdosa seperti 

ditegaskan Allah SWT dalam Alquran, QS. Al-Anfal: 27 dan QS. An-

Nisa: 58). Kedua ayat ini mengandung pengertian bahwa mengkhianati 

amanat seperti perbuatan korupsi bagi pejabat adalah terlarang lagi haram. 

3. Perbuatan korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah 

perbuatan lalim (aniaya), karena kekayaan negara adalah harta yang 

dipungut dari masyarakat termasuk masyakarat yang miskin dan buta 

huruf yang mereka peroleh dengan susah payah, sesuai qur‘an surat 

dengan al- Az-Zukhruf: 65. 

4. Termasuk ke dalam kategori korupsi, perbuatan memberikan fasilitas 

negara kepada seseorang karena ia menerima suap dari yang 

menginginkan fasilitas tersebut. Perbuatan ini oleh Nabi Muhammad 

saw.14  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14Indriyanto Seno, Adji, Pidana mati Bagi Koruptor Sebagai Upaya Pemberantasan 

Korupsi, Jurnal Keadilan, Jakarta, 2001, h. 31 
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     BAB IV 

KONSEP TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM PENANGANAN 

PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  

PERSPEKTIF MASLAHAH  

 

A. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Tindak Pidana 

Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 

Perspektif Maslahah 

1. Pelayanan Prima 

Konsep pelayanan Prima dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada seseorang dalam bentuk 

jasa. Berkaitan dengan pelayanan terdapat dua istilah yang perlu diketahui 

yaitu melayani dan pelayanan. Pengertian melayani ialah “membantu 

menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang”. Sedangkan 

pengertian pelayanan itu sendiri adalah “usaha yang melayani kebutuhan 

orang lain”.15 

Pelayanan menurut Kotler adalah “setiap kegiatan yang tergantung 

dalam suatu kumpulan atau kesatuan yang menawarkan kepuasan 

meskipun hasilnya tidak terikat secara fisik”. Sedangkan Lukman 

berpendapat bahwa pelayanan adalah “suatu kegiatan atau urutan kegiatan 

yang tertuju dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain 

dan menyediakan kepuasan klien”.  

Pada dasarnya pelayanan Prima adalah kegiatan yang ditawarkan 

oleh organisasi ataupun perorangan kepada klien, Pelayanan Prima adalah 

                                                             
15Atep Adya Barata. 2003. Dasar- Dasar Pelayanan Prima. Jakarta : Elex Media 

Kompetindo.Hal. 43 
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segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan/lembaga 

pemerintah maupun non pemerintah dalam bentuk barang maupun jasa 

baik dalam rangka pemenuhun kebutuhan masyarakat maupun dalam 

rangka pelaksanaan perundang-undangan. Pelayanan Prima juga 

merupakan upaya yang dapat memberikan manfaat bagi pihak lain dan 

dapat ditawarkan untuk pihak lain.  

Pelayanan Prima dapat dilakukan oleh perorangan, badan, usaha, 

dan Negara dan merupakan sebagai produk, maka aktivitas pelayanan 

Prima tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Agar penyediaan barang-

barang dan jasa publik dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat 

secara berkesinambungan serta tidak menimbulkan konflik didalamnya, 

maka diperlukan adanya pelayanan prima. Aktivitas pelayanan prima 

biasanya merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah maupun 

swasta yang mendapat persetujuan pemerintah. Peran pelayanan Prima 

yang diselenggarakan oleh Advokat atau pemerintah yang melibatkan 

seluruh aparat pegawai negeri semakin terasa dengan peningkatan 

bernegara dan bermasyarakat, maka pelayanan Prima telah meningkat 

kedudukannya dimata masyarakat menjadi suatu hak, yaitu hak untuk 

mendapatkan pelayanan. 1 

Dengan demikian, pelayanan Prima oleh Advokat dapat diartikan 

sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat untuk 

mendapatkan keadilan dalam suatu Negara. Karena Negara didirikan oleh 

                                                             
1Maddy, Khairul. 2009. Hakikat dan Pengertian Pelayanan Prima. Jakarta: Chama Digit. 

Hal.76 
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rakyat dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik 

kesejahteraan untuk mendapatkan kebutuhan seperti Kesehatan, 

Pendidikan dan lain-lain. Proses yang diberikan dari para pelaku 

pelayanan itu sendiri hendaknya menggunakan kepekaan serta 

ketanggapan dalam melayani sehingga dapat membuat para klien menjadi 

merasa terpuaskan oleh pelayanan yang diberikan para pelaku pelayanan 

itu sendiri.2 

Konsep pelayanan Prima diartikan sebagai memberikan sesuatu 

kepada seseorang dalam bentuk jasa. Oleh karena itu Definisi selanjutnya 

yang dimaksud dengan pelayanan umum menurut Keputusan Menteri 

Penerapan Aparatur Negara No.63/2003 adalah segala bentuk kegiatan 

pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan pusat, 

daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk 

barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Dengan demikian, pelayanan dapat diartikan sebagai pemenuhan 

keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Karena 

Negara didirikan oleh rakyat dengan tujuan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan untuk mendapatkan 

kebutuhan seperti Kesehatan, Pendidikan dan lain-lain. Proses yang 

diberikan dari para pelaku pelayanan itu sendiri hendaknya menggunakan 

                                                             
2Pratomo & Shaff, Akhsin. 2000. Pelayanan Prima. Bandung: Angkasa Bandung.hal 29 
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kepekaan serta ketanggapan dalam melayani sehingga dapat membuat para 

konsumen , klien ataupun pelanggan menjadi merasa terpuaskan oleh 

pelayanan yang diberikan para pelaku pelayanan itu sendiri. 

Definisi kualitas pelayanan atau bisa disebut juga kualitas jasa 

berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta 

ketepatan penyampaiannya untuk dapat mengimbangi harapan para 

pelanggan atau klien, konsumen. Kualitas pelayanan Prima menurut 

Gasperz dalam Lukman pada dasarnya dapat mengacu pada pengertian 

pokok berikut ini :  

1. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan baik keistimewaan 

langsung maupun abstaktif yang memenuhi keinginan klien dan dengan 

demikian memberikan kepuasan atas pelayanan.  

2. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kerusakan. Tinggi 

rendahnya kualitas pelayanan tergantung bagaimana klien, merasakan 

pelayanan yang nyata sesuai yang diharapkan, karena kualitas 

pelayanan terwujud dalam kepuasan masyarakat yang dilayani.3  

Berdasarkan pengertian tentang kualitas yang dimaksud tampak 

bahwa kualitas selalu berfokus pada klien. Dengan pelayanan diberikan 

untuk memenuhi kebutuhan klien, karena kualitas mengacu pada segala 

yang menentukan kepuasan klien maka suatu pelayanan yang dihasilkan 

baru dapat dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan keinginan klien, 

dapat dimanfaatkan dengan baik serta dihasilkan dengan cara yang baik 

                                                             
3Abdulkadir Muhammad, Etika Pofesi Hukum, Citra Adity Bakti, Bandung, 2006.h. 11 
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dan benar. Soejadi menyatakan bahwa: “Kualitas adalah sebuah kata yang 

bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik.4  

Aplikasi dari kualitas sebagai sifat dari penampilan kinerja 

merupakan bagian utama strategi kantor hukum/Jasa hukum dalam rangka 

meraih keunggulan yang berkesinambungan, baik sebagai pemimpin  

ataupun sebagai strategi untuk terus tumbuh. Keunggulan suatu layanan 

adalah tergantung dari keunikan serta kualitas yang diperlihatkan oleh 

layanan tersebut, apakah sudah sesuai dengan harapan dan sesuai dengan 

keinginan klien.  

Kualitas pelayanan menurut Parasuraman, Zeithaml, dan berry 

dalam Tjiptono menjelaskan : “Terdapat lima dimensi utama yang disusun 

sesuai urutan tingkatan kepentingan relatifnya sebagai berikut :  

1. Reliabilitas (reliability), berkaitan dengan kemampuan kantor 

hukum/jasa hukum untuk memberikan layanan yang akurat sejak 

pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan 

jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati.  

2. Daya tanggap (responssiveness), berkenaan dengan kesediaan dan 

kemampuan para staf kantor hukum/jasa hukum untuk membantu 

para klien dan merespons permintaan mereka, serta 

menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian 

memberikan jasa secara cepat.  

                                                             
4Lukman Sampera. 2003,Manajemen Kualitas Pelayanan. Jakarta:STIA-LAN pres, hal 35 
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3. Jaminan (assurance), yakni perilaku para staf kantor hukum/jasa 

hukum mampu menumbuhkan kepercayaan terhadap klien dan 

Advokat bisa menciptakan rasa aman bagi para kliennya. Jaminan 

juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan 

menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 

menangani setiap pertanyaan atau masalah klien.  

4. Empati (emphaty), berarti Advokat memahami masalah para kliennya 

dan bertindak demi kepentingan klien, serta memberikan perhatian 

personal kepada para klien dan memiliki jam operasi yang nyaman.  

5. Bukti fisik (tangibles), berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, 

perlengkapan, dan material yang digunakan Advokat, serta 

penampilan karyawan.’’ Dalam rangka menyiapkan suatu pelayanan 

yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan perlu didasarkan 

pada sistem kualitas yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu. 

Klien akan selalu bertitik tolak kepada pelayanan, dan kualitas 

pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan klien.5  

 Melihat Analisis dan tujuan pelayanan Prima dapat disimpulkan 

bahwa pelayanan Prima sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. 

Lebih-lebih pada masa sekarang ini pelayanan Prima mendapat tuntutan 

dari masyarakat agar semakin variatif mengingat kebutuhan masyarakat 

yang semakin banyak dan komplek. Kualitas/mutu pelayanan Prima adalah 

kesesuaian antara harapan dan keinginan dengan kenyataan. Hakekat 

                                                             
5Surjadi, 2009,Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: PT. Rafika Aditama.hal 

12 
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pelayanan Prima adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat 

untuk mendapatkan keadilan yang merupakan perwujudan kewajiban 

Advokat  sebagai Penegak Hukum. 

Ditinjau dari perspektif akademis, maslahah  mengedepankan konsep, 

tujuan dan adaptabilitas hukum islam sejak dari yang bersifat filosofis-

idealis hingga yang ersifat aktual-empiris. Sedangkan dilihat dari 

perspektif historis, maslahah tidaklah muncul begitu saja, namun 

maslahah telah ada jauh sebelum masa hidup syatibi. Dalam maslahah, 

fleksibilitas hukum dalam praktek dan bertumpu pada tekanan ijtihad 

menunjukkan dengan jelas bahwa hukum islam dapat diadaptasikan pada 

perubahan sosial dan modernisasi. Oleh karenanya hukum islam sudah 

seharusnya mampu mengapresiasikan dengan baik setiap peruabahan 

sosial dan modernisasi sebab dua hal yaitu hukum islam absolut dan 

hukum islam abadi karena sifat asal-usul dan perkembangannya, dimana 

yang dinilai ikut andil dalam usaha mencapai maslahah tersebut yang 

bertujuan mencapai kemaslahatan umat manusia.6 

Sehingga jika di tarik ke ranah pelayanan prima, maka seorang yang 

memberikan pelayanan sama artinya membantu masyarakat dalam 

menyelesaikan kesulitan. Dan dalam memebrikan pelayanan prima yang 

baik akan di mudahkan oleh Allah SWT. 

 

 

                                                             
6Iffatin Nur, “Maqasid Syari’ah ( Telaah Genealogis Konsep Maqasid Syari’ah Syatibi dan 

Perkembangannya)”,(Yogyakarta: Mitsaq Pustaka, 2010), hal 1-3 
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2. Menjaga Rahasia Klien 

Salah satu poin penting dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 

tentang Advokat adalah diakuinya status advokat sebagai penegak hukum 

yang dijamin Undang-Undang, yang secara otomatis melekat hak imunitas 

(hak kekebalan hukum dalam menjalankan tugas) pada dirinya. Selain 

mengatur mengenai hak imunitas, Undang-Undang Advokat juga 

mengatur mengenai hubungan klien serta kewajiban advokat dalam 

menjaga kerahasian yang dimiliki oleh klien. 

Hubungan advokat dengan kliennya membawa kewajiban dalam 

menyimpan rahasia (confidentiality). Tugas pertama advokat adalah 

menyimpan rahasia klien. Kerahasiaan adalah yang utama dari hak profesi 

hukum dan sebaliknya informasi yang diakui berupa hak (privilege) untuk 

membela yang berasal dari klien. Keputusan untuk membuka rahasia 

tersebut kepada umum atau pengadilan merupakan hak klien dan bukan 

merupakan hak advokat.7 

Atas dasar kerahasiaan tersebut, klien menginginkan advokat 

menyimpan dokumen-dokumen dalam perkara di pengadilan dan quasi 

peradilan, dan tidak boleh diungkapkan kecuali atas kemauan dan perintah 

klien. Ketentuan Pasal 19 undang-undang No: 18 Tahun 2003 mengatur 

mengenai kewajiban advokat yang mewajibkan merahasiakan segala 

                                                             
7A. Rahmat Rosyadi, dan Hartini Sri, Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum 

Positif, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. h.51 
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sesuatu yang dimiliki oleh kliennya. Pasal 19 UU Advokat menjelaskan 

sebagai berikut8 

1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau 

diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan 

lain oleh Undang-undang. 

2)  Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk 

perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau 

pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi 

elektronik Advokat. 

Selain itu, kewajiban dalam menyimpan rahasia jabatan juga telah 

diatur secara limitatif dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, bahwa “Mereka 

yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan 

menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk 

memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan 

kepada mereka”. 

Pasal 322 ayat (1) KUHP yang juga menjelaskan “Barang siapa 

dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan 

atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam 

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda 

paling banyak sembilan ribu rupiah”. 

Dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) juga mengatur 

mengenai kewajiban advokat dalam menjaga kerahasiaan kliennya. Pasal 4 

                                                             
8FransHendraWinarta, Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Kepribadian, (Jakarta: 

SinarHarapan, 1995), h.2 
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huruf (h) KEAI: “Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-

hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap 

menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan 

klien itu. Melihat pada ketentuan di tersebut, terlihat juga bahwa walaupun 

sudah menjadi “mantan klien”, advokat tetap berkewajiban untuk 

menyimpan hal-hal yang diberitahukan oleh kliennya setelah hubungan 

antara advokat dan klien itu berakhir. 

Hubungan kerahasiaan advokat dan klien yang menimbulkan hak 

istimewa dalam melakukan pembelaan, kuasa hukum boleh bicara atau 

membela atas hal-hal atau isu dalam rangka pembelaan dan tanpa rasa 

takut akan disalahgunakan. Hak ini merupakan perlindungan hak hukum 

terhadap seseorang. Semua kerahasiaan klien harus dijaga dan tidak boleh 

diungkapkan kecuali atas persetujuan klien meskipun advokat tersebut 

sudah tidak menjadi kuasa hukumnya lagi.9 

Dengan bersaksi atas kliennya maka advokat tersebut telah 

melanggar nilai kepercayaan dan kode etik yang seharusnya dipegang 

teguh. Mengungkap rahasia klien yang seakan-akan membantu penegakan 

hukum padahal fungsi Advokat bukan untuk itu merupakan tindakan 

penyimpangan dalam kode etik advokat. Fungsi advokat adalah membela 

kepentingan hukum klien dan kerahasiaan klien. 

                                                             
9Ismu Gunadi Widodo, Tanggung Jawab Advokat dalam Penegakan Hukum, (Jakarta: 

Kencana, 2009), h. 6 
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Apabila advokat dipanggil berkaitan dengan profesi advokat atau 

sumpah Jabatan advokat, baik diperiksa sebagai saksi di pihak kepolisian, 

kejaksaan bahkan pengadilan yang menyangkut kerahasiaan kliennya, 

maka Advokat dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini karena 

advokat wajib menjaga rahasia kliennya.10 

Hubungan antara advokat dan klien diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam 

undang-undang tersebut, diuraikan hak-hak serta kewajiban-kewajiban 

advokat. Memang tidak diatur secara ekspilisit hak-hak dan kewajiban 

klien, tetapi apa yang menjadi kewajiban advokat merupakan hak klien 

dan hak advokat merupakan kewajiban klien. Hubungan antara klien 

dengan advokat biasanya dituangkan dalam bentuk suatu kontrak. Kontrak 

ini menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta lingkup kerja 

yang harus dilakuan oleh advokat. Didalam kontrak tersebut juga bisa 

diatur mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian 

hari antara klien dengan advokatnya, tentang uang, jasa, dan kerugin yang 

mungkin ditanggung oleh klien. 

Sikap-Sikap advokat yang tidak professional dalam menjalankan 

jasa hukum demi kepentingan klien dapat menimbulkan kerugian bagi 

klien. Klien dapat menuntut advokatnya apabila dikemudian hari advokat 

tersebut tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan tugasnya yang 

                                                             
10Sumaryono E, Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum, (Jakarta: Sinar 

Harapan, 1995), h.96 
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telah ditentukan dalam kontrak, sehingga akhirnya mengakibatkan 

kerugian bagi kien. Begitu juga sebaliknya.  

Hubungan Advokat dan kilen itu dimulai saat klien datang kepada 

advokat dan berkonsultasi tentang masalah yang dihadapinya. Jika advokat 

memahami permasalahan klien tersebut, maka advokat memberikan 

penjelasan tentang jasa hukum yang bisa diberikan untuk membantu 

penyelesaian permasalahan klien. Setelah itu, akan dibahas tentang 

honorarium. Tawaran honorarium sering datang dari advokat. Jika klien 

setuju, kedua belah pihak akan membuat perjanjian (umumnya secara 

tertulis) dan dibubuhi tandatangan kedua belah pihak. Perjanjian klien 

dengan advokat sangat penting untuk mencegah potensi perselisihan 

dikemudian hari. Apalagi, kedudukan advokat dank lien pada dasarnya 

tidak seimbang, klien lemah dalam posisi pemahaman hukum. Tetapi 

melalui perjanjian, kedua belah pihak menjadi seimbang.11  

Sejak awal advokat dan klien harus membicarakan hak dan 

kewajiban masing-masing, lalu menuangkannya kedalam perjanjian. 

Kalaupun ada proses tawar-menawar dalam penentuan honorarium adalah 

sesuatu yang biasa. Penentuan besarnya honorarium ditentukan banyak 

faktor. Masing-masing advokat atau kantor hukum punya kriteria 

tersendiri. Hubungan yang terjalin antara advokat dan klien jika dilihat 

dari aspek hukum adalah hubungan antara subjek hukum dengan subjek 

hukum (hubungan hukum). Hubungan hukum tersebut diatur oleh kaidah-

                                                             
11Binoto Nadapdap, Panduan Umum Bagi Konsumen Menakar Besaran Honorarium 

Advokat, Jala Permata Aksara, Jakarta 2010. h. 72 
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kaidah hukum perdata. Kaidah-kaidah hukum perdata berisi 

pedoman/ukuran bagaimana para pihak yang melakukan hubungan hukum 

melaksanakan hak dan kewajibannya.  

Dalam hubungan tersebut terdapat hak dan kewajiban yang timbal 

balik untuk dipertanggung jawabkan, dimana hak advokat menjadi 

kewajiban klien dan hak klien menjadi kewajiban advokat. Dilihat dari 

hubungan hukumnya, antara advokat dan klien terdapat apa yang dikenal 

saling sepakat untuk mengikatkan diri dalam penyelesaian permasalahan 

klien sehingga terbentuklah apa yang dikenal saling sepakat untuk 

mengikatkan diri dalam menyelesaikan permasalahan klien sehingga 

terbentuklah apa yang dikenal dengan perikatan (verbintenis). Doktrin 

Ilmu Hukum mengenal dua periktan, yaitu perikatan ikhtiar (inspanning 

verbintenis) dan perikatan hasil (resultaat verbintenis). Diatur pula tentang 

dasar perikatan, yaitu perikatan terbentuk berdasarkan perjanjian atau 

undang-undang.12  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 

Tentang Advokat diuraikan tentang hak dan kewajiban avokat, tetapi tidak 

diuraikan tentang hak dan kewajiban klien, walapun diuraikan bahwa jasa 

hukum advokat adalah untuk kepentingan klien. Hubungan advokat 

dengan klien adalah seperti hubungan suami dan istri dalam suatu 

perkawinan. Walaupun telah diatur oleh undang-undang perkawinan 

merupakan suatu perjanjian karena ada sepakat antara seorang laki-laki 

                                                             
12Harlen Sinaga V, Dasar-dasar Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta, 2011.h. 24 
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dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan. 

Berbicara tentang perjanjian/kontrak, maka para pihak, yaitu advokat dan 

klien bebas untuk menentukan isi dari perjanjian/kontrak yang mereka 

sepakati bersama, dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-

undang, kepatutan, kepantasan, dan ketertiban. Karena perjanjian/kontrak 

merupakan tindakan hukum, maka tindakan para pihak membuat 

perjanjian ditunjukan kepada lahirnya akibat hukum terhadap perjanjian 

yang mereka buat. Dalam perjanjian yang mereka buat. Dalam pasal 1320 

BW, suatu perjanjian sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:  

1. Sepakat mereka dalam mengikatkan dirinya.  

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.  

3. Suatu hal tertentu  

4. Suatu sebab yang halal. Dalam pasal tersebut, sepakat merupakan syarat 

yang pertama.13  

Kesepakatan atau consensus mendasari asas konsesualisme yang 

diantu oleh hukum perjanjian dalam BW. Hukum perjanjian dalam BW 

menganut asas bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian perikatan yang 

ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya 

konsesus. Pada detik tersebut, perjanjian sudah jadi dan mengikat., 

bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumya. 

Setelah lahirnya perikatan dari perjanjian yang dibuat oleh advokat dan 

klien, maka dalam menjalankan kewajibannya, klien memberikan kuasa, 

                                                             
13Ignatius Ridwan Widyadarma, Etika Profesi Hukum dan Keperanannya, Undip, 

Semarang, 2001. h. 17 
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baik secara lisan atau tulisan dalam bentuk surat kuasa kepada advokat. 

Menjalankan kuasa sebagai kuasa hukum dari klien merupakan bagian dari 

jasa hukum advokat. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Undang-Undang 

Advokat) yang menentukan, “jasa hukum adalah jasa yang diberikan 

Advokat  berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan 

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”. Salah 

satu jasa hukum advokat (selain memberikan konsultasi hukum dan 

bantuan hukum) adalah menjalankan kuasa. Kuasa yang dijanjikan oleh 

advokat diberikan oleh pemberi kusa, yaitu klien.  

Saat menerima kuasa oleh klien, seorang advokat bertanggug 

jawab penuh untuk memenuhi hal-hal yang tertuang dalam kuasa tersebut, 

tetapi saat menerima kuasa, advokat berhak melakukan segala tindakan 

dalam kuasa demi kepentingan pemberi kuasa, yaitu klien. Dengan 

menerima kuasa dari klien, bererti telah terjadi perikatan antara advokat 

dengan klien, yang bererti pula timbul prestasi yang harus dipenuhi oleh 

masing-masing pihak. Kepercayaan kuasa secara tertulis (surat kuasa) 

merupakan wujud hubungan kepercayaan klien dalam beberapa hal yang 

harus dipenuhi oleh advokat terhadap kliennya dalam menyelesaikan suatu 

kasus.14  

Surat kuasa merupakan dasar bagi advokat untuk bertindak 

mewakili kepentingan hukum kliennya dalam berhubungan dengan pihak 

                                                             
14Rahmat Rosyadi, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Ghalia 

Indonesia, Bogor, 2002. h. 26 
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ketiga. Surat kuasa ini menjabarkan batasan-batasan yang dapat dilakukan 

seorang advokat. Klien berkewajian memberikan segala informasi yang 

benar, yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi 

kepada advokatnya agar advokatnya dapat mengurus masalah tersebut 

secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki 

oleh advokat. Setelah advokat menjalankan kuasa yang diberikan oleh 

klien, advokat berhak untuk menerima honorarium.  

Namun dalam hal tertentu adakalanya seorang advokat tidak 

membebankan biaya apapun kepada kliennya bila kliennya itu berasal dari 

golongan masyarakat yang tidak mampu dan memerlukan bantuan hukum. 

Kesadaran untuk menolong masyarakat tidak mampu inilah yang membuat 

profesi advokat merupakan profesi yang mulia di mata masyarakat. 

Hubungan hukum advokat dan klien merupakan perikatan yang lahir dari 

perjanjian. Dari perikatan tersebut, ada prestasi yang harus dipenuhi oleh 

kedua belah pihak. Advokat menjalankan kuasa yang diberikan oleh klien 

dan klien memberikan honorarium yang telah disepakati bersama.15  

Selain  terkait oleh perjanjian, dalam menjalankan profesinya, 

advokat terikat oleh Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat 

Indonesia. Menurut Deni Ismail, menggambarkan salah satu hak yang 

diterima oleh advokat dalam financial sedangan kewajibannya dalam 

penegakkan hukum adalah memberikan pelayanan-pelayanan pada 

kliennya. Maka seorang advokat harus memiliki tanggung jawab moral 

                                                             
15Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2001. h. 19 
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agar dapat menerima hak dan melaksanakan kewajibannya dengan baik. 

Mengenai pandangan yuridis seorang advokat itu sendiri, dalam 

menjalankan kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan dokumen milik 

klien. Menurutnya segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah 

disahkan oleh pemerintah, baik secara tertulis maupun secara lisan. Jika 

aturan baku ini dilanggar maka yang melanggarnya akan mendapatkan 

sanksi hukum.  

Hal ini bersifat memaksa yang mana seseorang harus wajib 

mematuhinya. Antara klien dan advokat hubungannya keperdataan, 

advokat sebagai penyedia jasa dan klien sebagai orang yang butuh jasa 

advokat. Terkait kerahasiaan-kerahasiaan itu untuk dan atas nama 

kepentingan klien yang terbaik. Dalam Pasal 19 angka (1) Menerangkan 

advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh 

dari klien karena hubungan profesinya, pasal ini ada pengecualian, kecuali 

di tentukan oleh Undang-Undang.16  

Artinya ketika ada Undang-Undang yang mengatur untuk si 

advokat itu tidak merahasiakan sesuatunya maka advokat tersebut berhak 

untuk menyampaikan kepada pejabat yang berwenang. Katakanlah ada 

seorang klien menerangkan adanya fakta hukum, fakta hukum yang 

disampaikan kepada advokat itu akan dipegang dan dirahasiakan akan 

tetapi ketika ada perundang-undangan yang mengharuskan advokat 

tersebut untuk menceritakan kepada orang lain, maka harus diceritakan. 

                                                             
16Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia,Sinar Grafika, Jakarta, 

2006. h. 10 
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Contoh, saya memegang sebuah dokumen-dokumen dari klien, akan tetapi 

ada undang-undang kepolisian menerangkan, polisi itu mempunyai 

kewenangan untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, maka mau tidak 

mau terhadap hal tersebut bisa menyampaikan kepada polisi, sebatas ada 

Undang-Undang yang mengatur untuk saya memberikan informasi kepada 

orang lain atau pejabat saya berkewajiban untuk memberikan informasi 

tersebut.17  

Akan tetapi ketika tidak ada Undang-Undang yang mengatur saya 

wajib untuk menjaga kerahasiaan dokumen tersebut. Jadi secara esensi 

Advokat itu sebagai orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik 

didalam maupun diluar pengadilan, yang memenuhi persyaratan sebagai 

mana ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kerahasiaan data, 

apa bila kerahasiaan data tersebut itu menyangkut masadepan klien 

advokat menjaga sepenuhnya. Akan tetapi dalam kondisi advokat dalam 

menjaga sepenuhnya kerahasiaan dokumen tersebut harus terikan dengan 

perundang-undangan yang berlaku. Jadi walaupun advokat tersebut itu 

menjaga penuh kerahasiaan dokumen akan tetapi ketika ada Undang-

Undang yang mengatur untuk mengatur advokat tersebut itu 

menyampaikan ke pejabat, ya harus di sampaikan jadi advokat patuh pada 

perundang-undangan. Konteksnya menjaga dokumen itu ketika Undang-

Undang membolehkan untuk dokumen tersebut itu hanya advokat yang 

                                                             
17Sukris Sarmadi, Advokat Litigasi dan Non-litigasi Pengadilan, cetakan kesatu, Mandar 

Maju, Bandung, 2009. h. 13 
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tau, akan tetapi ketika Undang-Undang memerintahkan advokat untuk 

menyampaian ke buplik ya harus diserahan.  

Karena ada Undang-Undang keterbukaan atas informasi, Undang-

Undang keterbuaan informasi itu semua orang berhak untuk mengakses 

dokumen-dokumen yang sifatnya dokumen publik, tapi kalo dokumen-

dokumen rahasia yang bersifat pribadi atau privasi itu harus dijaga tidak 

boleh disangkutkan ke publik. Yang namanya kerahasiaan dokumen itu, 

dokumen yang menyangkut dokumen rahasia atau pribadi tapi kalau 

dokumen yang sifatnya bisa di sheare ke publik maka boleh di shearekan.  

Contoh dokumen pribadi ketika saya mempunyai klien kasus 

tanah, kasus tanah itu ada dokumen-dokumen yang dokumen tersebut itu 

rahasia dan dokumen tersebut itu disampaikan di pengadilan. Seperti ada 

masalah tanah, ada dokumen yang namanya leter C dokumen leter C 

tersebut hanya klien dan pengacara yang mengetahui. Dokumen leter C 

tersebut akan saya simpan dan dijaga dan ketika ada orang meminta 

terhadap dokumen atau mencari informasi dokumen tersebut saya akan 

merahasiakan, dan ketika advokat itu tidak merahasiakan saya bisa 

dituntut secara perdata terhadap klien dan dituntut pidana saya juga bisa.18  

Dalam Pasal 16 itu seorang advokat tidak bisa dituntut secara 

pidana atau perdata, penafsirannya dari tidak bisa dituntut secara pidana 

atau perdata itu ketika dalam proses perjalanan ia membela perkara dia. 

Artinya seperti ini, ketika saya membela perkara masalah perdata 

                                                             
18Yudha Pandu, Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini, Abadi Jaya, 

Jakarta, 2001. h. 25 
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selanjutnya perkara yang saya tangani itu ternyata kalah, klien tersebut 

tidak bisa menuntut saya secara perdataan maupun secara pidana. Akan 

tetapi ketika seorang klien sudah menjajikan kepada saya tolong jaga baik-

baik dokumen ini dan seiring berjalannya waktu, ternyata saya tidak 

menjaga baik-baik dokumen ini saya bisa dituntut secara hukum pidana 

dan perdata disitu. 19 

Jadi konteksnya pengacara tidak bisa dituntut secara pidana 

maupun secara perdata, ketika pengacara tersebut itu ada itikad baik dalam 

menjalankan profesi nya sebagai lawyer. Seperti contoh waktu pengacara 

Fredrik Yunanto, ia tertangkap KPK menyembunyikan Setia Novanto, jadi 

Fredrik itu beralibi saya dilindungi undang-undang karna saya 

menjalankan profesi advokat Pasal 16 saya tidak bisa dituntut secara 

pidana maupun secara perdata. Tapi di undang-undang KPK menyatakan 

lain, di undang-undang KPK itu barang siapa yang menghalang-halangi 

penyidikan maka dia kena tindak pidana disitu. Jadi di dalam Pasal 16 

tersebut ketika seorang advokat ada itikad baik dalam melindungi klien, 

tapi ketika advokat tersebut tidak ada itikad baik dalam melindungi klien 

bisa juga klien tersebut menuntut secara perdata maupun pidana. Ketika 

saya memegang seseorang klien lagi berlawanan dengan rekan pengacara 

yang lain, maka dokumen tersebut kita rahasiakan dan dokumen itu 

seyogyanya tidak boleh diberi tahuan kepada lawan, jadi dokumen-

dokumen yang berkaitan tentang kepentingan hukum si klien, akan tetapi 

                                                             
19Handayani, Febri, Bantuan Hukum di Indonesia, Yogyakarta : Kalimedia, 2016, h. 75 



92 
 

   
 

ketika masuk ranah kepolisian dokumen tersebut bisa di minta oleh polisi 

dengan catatan polisi tersebut mempunyai surat tugas scara resmi.  

Intinya dokumen rahasia itu, dirahasiakan untuk kepentingan klien 

tapi untuk kepentingan Negara itu harus dibuka menurut Undang-Undang 

tersebut. Karena Undang-Undang kepolisian menjelaskan terkait 

penggeledahan, penyitaan itu polisi mempunyai kekuasaan atas hal 

tersebut, maka terkait masalah dokumen yang dimiliki advokat dari 

kliennya itu ketika ada perintah penyitaan maupun penggeledahan mau 

tidak mau seorang advokat harus menyerahkan dokumen tersebut. Dan 

ketika seorang advokat tersebut tidak mau memberikan dokumen kepada 

penyidik maka bisa di tuntut, karna ada pasal tersendiri.20  

Dan dapat melanggar Kode Etik Profesi Advokat” Berkaitan 

dengan implementasi kewajiban profesi Advokat dalam menjaga rahasia 

klien, hal ini erat hubungannya dengan penegakkan hukum. Penegak 

hukum mempunyai beban tanggung jawab untuk 

mengimplementasikan/melaksanakan kewajibannya sesuai dengan 

perundang-undangan dan Kode Etik. Hal ini dengan tujuan penegakkan 

hukum, penegakkan hukum dapat diartikan sebagai usaha untuk 

melaksanakan kode Etik sebagaimana mestinya (sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku) supaya tidak terjadi pelanggaran. 

Hal-hal yang diharamkan Allah untuk kita bukanlah tali atau 

pengikat manusia, namun diharamkannya agar manusia berjalan di atas rel 

                                                             
20Rato, Dosminikus. 2010. Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, 

Yogyakarta: PT Presindo. h. 121 
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yang benar dan tidak terjerumus kedalam jalur berliku. Tujuan penetapan 

Maslahah dalam menjaga rahasia klien sejatinya hanyalah untuk 

kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Adapun 

yang disebut kemaslahatan itu sendiri berporos tujuan syariah. Abu Zahrah 

adalah salah satu ulama yang mengkaji Maslahah secara komprehensif 

berdasarkan pendapat ulama ushul fiqh. Menurut Abu Zahrah syariat Islam 

hadir dalam memberikan rahmat untuk segenap alam semesta khususnya 

manusia. Di dalam buku Ushul Fiqh, Abu Zahrah membagi Maslahah 

menjadi 4 (Empat) sasaran yang dituju, yaitu memelihara agama, 

memelihara Jiwa, memelihara keturunan dan  harta. 

3. Memberikan Bantuan Hukum 

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat sangatlah bergantung 

pada kesadaran hukum suatu masyarakat dikarenakan manusia adalah 

subjek hukum. Namun selain tergantung pada kesadaran hukum 

masyarakat juga tergantung dan sangat ditentukan oleh pelaksanaan 

penegakan hukum oleh para petugas penegak hukum. Oleh karenanya 

banyak peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik 

dikarenakan oknum penegak hukum kurang paham dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya. Pemberian bantuan (pembelaan) hukum 

bagi masyarakat tidak mampu hanya dapat dilakukan oleh Advokat yang 

sudah terdaftar pada Pengadilan Tinggi setempat.21  

                                                             
21Abdurrahman. 1980. Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia. 

Bandung: Penerbit Alumni.hal 31 
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Pemberian bantuan hukum tersebut dapat dilakukan melalui : 

Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara 

perorangan Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat 

secara kelembagaan melalui Lembaga Bantuan Hukum setempat. 

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di 

dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat. Jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi 

hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, 

membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum 

klien (jasa hukum). 22 

Advokat adalah pengacara yang diangkat oleh Menteri Kehakiman 

setelah mendapat nasihat dari Mahkamah Agung. Batas wilayah hukum 

tugas dari seorang advokat adalah seluruh propinsi di Indonesia. Dasar 

dari pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukan 

berdasarkan ketentuan-ketentuan: 

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

2) Pasal 13 (1) tentang : Organisasi , administrasi , dan finansial 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah 

kekuasaan Mahkamah Agung. 

                                                             
22Supriadi. 2006. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar 

Grafika, hal 27 
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3) Pasal 37 tentang : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak 

memperloleh bantuan hukum. 

4)  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana :  

5) Pasal 56 (1) tentang : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka 

atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana 

lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu 

yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak 

mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan 

pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib 

menunjuk penasehat hukum bagi mereka ;23 

6) Pasal 56 (2) tentang : Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk 

bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan 

bantuannya dengan cuma-cuma. 

7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 

HIR/273 RBG tentang : Barangsiapa yang hendak berperkara baik 

sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu 

menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara 

dengan cuma-cuma. 

8) Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi 

                                                             
23Marudut, Tambolon, Membedah Profesi Advokat Prespektif Ilmu Sosial Interaksi 

Advokat Klien, Yogyakarta : Pustaka Belajar. 2014, h. 32 
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Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan 

Hukum. 

9) Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi 

Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Tata Usaha Negara. 

10) Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan 

Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 

1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi 

Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH. 

Dana bantuan hukum tidak diberikan langsung melainkan diberi 

dalam bentuk imbalan jasa kepada Advokat yang sudah menyelesaikan 

kasus/perkara dari masyarakat yang bersangkutan. Advokat dalam 

membela kliennya harus memegang teguh prinsip Equality before the Law 

yakni jaminan kesederajatan di hadapan hukum dan prinsip Presumption 

of innocene (praduga tak bersalah) yakni menganggap kliennya benar 

berdasarkan data dan informasi yang diberikan padanya. Prinsip tersebut 

dilaksanakan agar di dalam pembelaannya, seorang Advokat berani 

menjalankan profesi dan fungsinya dengan efektif.24 

Bagi masyarakat tidak mampu yang yang menghadapi perkara di 

pengadilan, dalam rangka membela dan melindungi hak-hak hukumnya 

                                                             
24Nurdin, “Bantuan Hukum menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Skripsi, ( Yogyakarta: 

IAIN Sunan Kalijaga, 2015).hal 125 
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dapat meminta keterangan (informasi) dari instansi-instansi setempat, 

seperti: Pengadilan Negeri atau pengadilan Tinggi, kejaksaan Negeri atau 

Kejaksaan Tinggi, dan Lembaga bantuan Hukum, dengan menyiapkan 

Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat; atau 

Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh 

Pengadilan Negeri setempat; atau Surat Pernyataan Tidak Mampu dari 

Pemohon dan dibenarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum setempat. 

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat sangatlah bergantung 

pada kesadaran hukum suatu masyarakat dikarenakan manusia adalah 

subjek hukum. Namun selain tergantung pada kesadaran hukum 

masyarakat juga tergantung dan sangat ditentukan oleh pelaksanaan 

penegakan hukum oleh para petugas penegak hukum. Oleh karenanya 

banyak peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik 

dikarenakan oknum penegak hukum kurang paham dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya.25  

Pemberian bantuan (pembelaan) hukum bagi masyarakat tidak 

mampu hanya dapat dilakukan oleh Advokat yang sudah terdaftar pada 

Pengadilan Tinggi setempat. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat 

dilakukan melalui : Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh 

Advokat secara perorangan Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan 

oleh Advokat secara kelembagaan melalui Lembaga Bantuan Hukum 

setempat.  

                                                             
25Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar. Yogyakarta : Penerbit 

Liberty, 2005, h.20 
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Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik 

di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat. Jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi 

hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, 

membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum 

klien (jasa hukum). Advokat adalah pengacara yang diangkat oleh Menteri 

Kehakiman setelah mendapat nasihat dari Mahkamah Agung. Batas 

wilayah hukum tugas dari seorang advokat adalah seluruh propinsi di 

Indonesia. Dasar dari pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak 

mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan:26  

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; 

2.  Pasal 13 (1) tentang : Organisasi , administrasi , dan finansial 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah 

kekuasaan Mahkamah Agung.  

3.  Pasal 37 tentang : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak 

memperloleh bantuan hukum.  

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana :  

5. Pasal 56 (1) tentang : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau 

didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima 

                                                             
26Supriadi. 2006. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar 

Grafika.hal 75 
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belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang 

diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai 

penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua 

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat 

hukum bagi mereka ;27  

6. Pasal 56 (2) tentang : Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk 

bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan 

bantuannya dengan cuma-cuma.  

7. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 

HIR/273 RBG tentang : Barangsiapa yang hendak berperkara baik 

sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu 

menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara 

dengan cuma-cuma.  

8. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi 

Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum. 

9. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi 

Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Tata Usaha Negara.  

10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan 

Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang 

                                                             
27Sartono dan Bhekti Suryani, S.I.P. Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat. Cet. 1, 

Jakarta Timur : Dunia Cerdas. 2013, h. 111 
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JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat 

Yang Kurang Mampu Melalui LBH. Dana bantuan hukum tidak 

diberikan langsung melainkan diberi dalam bentuk imbalan jasa 

kepada Advokat yang sudah menyelesaikan kasus/perkara dari 

masyarakat yang bersangkutan. 

Implementasi Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dapat 

dijalankan dengan menegakkan supremasi hukum bagi tiap masyarakat. 

Hukum berfungsi mengatur segala hal agar dapat berjalan tertib dan sesuai 

dengan aturan. Namun, apa yang terjadi adalah hukum di negara ini seperti 

dua sisi mata pisau. Tumpul bagi kalangan atas dan tajam bagi kalangan 

bawah. Bagi kalangan atas, orang-orang yang memiliki uang, mereka 

seperti kebal akan hukum.28  

Kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia dilakukan oleh 

pejabat-pejabat negara, banyak menimbulkan kerugian bagi negara dan 

masyarakat banyak, namun hukuman yang diberikan tak seberapa. 

Sedangkan para kalangan bawah yang melakukan kejahatan kecil, dapat 

dipenjara. Di tambah bagi mereka yang merupakan kalangan tidak mampu 

dan buta hukum, yang menghadapi kasus di pengadilan, jika tidak 

memperoleh bantuan hukum, maka besar kemungkinan mereka tidak akan 

mendapat keadilan dalam persidangan.  

Tugas seorang advokat sebagai pemberi bantuan hukum, bukan 

berarti seorang advokat harus membela kliennya jika memang terbukti 

                                                             
28Simanjuntak, Nikolas. Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Bogor : Ghalia 

Indonesia. 2009, h. 43 
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bersalah. Akan tetapi, mereka menjamin dan mendampingi agar kliennya 

mendapat keadilan di dalam dan di luar persidangan. Hak untuk 

memperoleh jaminan di dalam hukum telah diatur di dalam banyak 

instrumen hukum selain di dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

Diantaranya adalah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, Bab II, Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi, “Setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang 

adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum”. 

Kemudian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2).29  

Universal Declaration of Human Rights, Article 10 (Pasal 10): 

“Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang 

adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam 

menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan 

pidana yang dijatuhkan kepadanya.” Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia, Pada Bab II, Pasal 5, huruf c menyatakan, “Memantau dan 

menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, 

pertimbangan dan saran kepada badan pemerintahan Negara mengenai 

pelaksanaan hak asasi manusia” yang dalam konteks kali ini mengarah 

pada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu/ 

                                                             
29Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta : Ghalia 

Indonesia. 2016, h. 47 
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miskin. Sebelumnya, Pasal 4 mengatur mengenai tujuan dari Komisi 

Nasional, yaitu:30 

a. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan 

hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 

1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia;  

b. Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung 

terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan 

Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia 

seluruhnya. Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya 

penegakan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. 

Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada 

masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Disadari bahwa 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan 

penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM akan selalu 

menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak 

memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, 

sosial dan budaya untuk jangka panjang. Sejumlah negara bahkan telah 

melangkah jauh dalam mencapai standar. 

Kewajiban bantuan hukum cuma-cuma (probono publico) ini 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata 

                                                             
30Arto, Mukti. 2001. Mencari Keadilan (Kritik Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata 

di Indonesia), Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 42 
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Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma dan Peraturan Peradi 

Nomor 1 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan 

Hukum Secara Cuma-Cuma serta Kode Etik Advokat. Pada sekarang ini 

sulit untuk menemui advokat yang memberi bantuan hukum secara 

probono. Banyak faktor yang menyebabkan pengacara enggan untuk 

langsung memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Ada yang 

merasa dulu sudah pernah melakukan. Ada juga yang menganggap lebih 

baik memberikan dananya ke LBH yang fokus pada upaya probono. Tidak 

adanya insentif dari pemerintah juga dinilai turut berpengaruh. Misalnya 

hanya firma hukum yang anggotanya pernah memberikan bantuan hukum 

probono yang boleh ikut tendertender pemerintah. Selain itu, ketiadaan 

upaya paksa dari organisasi menyebabkan kewajiban memberikan bantuan 

hukum cuma-cuma tidak bisa ditegakkan.31 

Dalam Islam sesungguhnya kata advokat dikenal sebagai lembaga 

pemberi bantuan hukum. Jika dilihat dari pengertian dan fungsi advokat 

sebagai pemberi bantuan hukum, maka dalam Maslahah juga mengenal 

lembaga yang secara praktiknya juga sama yang dilakukan oleh para 

advokat. Dalam Maslahah mengenal seorang hakam yang fungsinya 

adalah memberi bantuan hukum bisa berupa putusan, juru islah atau juga 

sebagai pemberi advokasi kepada masyarakat. Selain itu dalam Maslahah 

juga dikenal mufti yang secara fungsinya yaitu memberi nasehat hukum 

atau konsultasi hukum kepada orang yang mencari keadilan. Yang ketiga 

                                                             
31Adelita, Lubis. Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi 

Advokat Indonesia Cabang Medan, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Volume 4 

Tahun 2016. 
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adalah lembaga mashalih ‘alaih yaitu sebagai lembaga yang membantu 

membuat perjanjian atau kontrak perjanjian antara pihak yang 

bersengketa.Karena kesamaan lemaga-lembaga pemberi bantuan hukum 

itulah sering dijadikan alasan para sarjana hukum untuk mempersamakan 

profesi advokat dengan lembaga penegak hukum dalam Islam. Ada tiga 

kategori profesi yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pemberi jasa 

hukum dalam Islam, yaitu hakam, mufti, dan mushalaih-alaih. Seperti 

yang telah di jelaskan sebelumnya tentang pemberi bantuan hukum dalam 

Islam bahwa ketiga lembaga pemberi bantuan hukum ini fungsinya sama 

dengan advokat. Jasa hukum yang diberikan berupa 

konsultasi,menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan 

melakukan tindakan hukum lainya kepada klien untuk menyelesaikan 

perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat kepada 

pihak yang bersengketa agar saling memenuhi hak dan kewajibanya 

masing-masing dan menyelesaikan sengketa secara damai.32 

B.  Kewenangan Advokat dalam tanggung jawab terhadap klien dalam 

tindak pidana korupsi Perspektif Maslahah 

1. Menerima Kuasa 

Pemberian Kuasa atau lebih sering disebut dengan Kuasa 

ialah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan 

kekuasaan kepada kepada seorang lain  yang menerimanya untuk 

dan atas namanya  menyelenggarakan suatu urusan (lihat Pasal 1792 

                                                             
32Amir, Ari Yusuf , Strategi Bisnis Jasa Advokat, Yogyakarta : Navila Idea. 2018, h. 63 



105 
 

   
 

KUHPer), sedangkan yang dimaksud dengan Khusus adalah kuasa 

tersebut hanya mengenai satu kepentingan tertentu dalam hal-hal 

yang terbatas khusus  pada apa yang tertuang dalam surat kuasa 

yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum, hal 

ini pula yang dipegang sebagai doktrin pada kalangan praktisi 

hukum bahwa surat kuasa khusus yang digunakan sebagai kuasa 

untuk beracara harus menyebutkan secara rinci dan jelas apa saja 

yang dikuasakan, wewenang dan akan digunakan pada Pengadilan 

mana.33 

Sehingga dapat disimpulkan Surat Kuasa Khusus terdiri dari 3 unsur 

yaitu;34 

1. Adanya Pemberi dan Penerima Kuasa. 

Seperti kuasa pada umumnya, kuasa khusus adalah sebuah 

perikatan yang dibangun berdasarkan adanua pemberi dan penerima, 

meskipun dalam hal ini para praktisi bersilang pendapat tentang apakah 

kuasa khusus bersifat ikatan sepihak atau ikatan timbal balik. Mengenai 

hal ini akan dibahas pada bagian tersendiri dalam tulisan ini. 

2.  Untuk dan atas Nama Pemberi Kuasa. 

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah 

semata-mata untuk kepentingan pemberi kuasa  dan akibat hukum yang 

timbul dari tindakan penerima kuasa mengikat terhadap pemberi 

                                                             
33Soedjono Dirdjosiswono, Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana, (Bandung: Alumni 

Bandung, 1985), h. 54 
34Widodo Ismu Gunadi, Tanggung Jawab Advokat dalam Penegakan Hukum, Kencana, 

(Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009), h.35 
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kuasa  sepanjang penerima kuasa tidak melampaui batasan yang telah 

ditentukan. 

3. Pada hal-hal atau tindakan yang terbatas pada apa yang 

tertulis atau dikuasakan. 

Artinya bahwa tindakan yang boleh dilakukan oleh Penerima 

Kuasa adalah terbatas pada hal-hal yang tertulis atau dikuasakan secara 

khusus, sehingga dalam hal ini surat kuasa harus secara detail dan lengkap 

menyebut apa saja tindakan yang boleh dilakukan penerima kuasa untuk 

dan atas nama pemberi kuasa. Pasal 147 ayat (1) R.B.g  menyebut syarat 

pokok yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau jika Pihak Materil hadir 

di muka sidang dapat memberikan kuasa melalui pernyataan lisan, Namun 

demikian pada praktiknya pemberian kuasa secara lisan di hadapan sidang 

jarang dilakukan dan lebih banyak dihindari mengingat bahwa hal tersebut 

dinilai kurang komprehensif dalam menjamin hak-hak kedua belah pihak 

baik pemberi kuasa atau penerima kuasa.35 

Pada awalnya surat kuasa untuk beracara dapat dibuat secara 

sederhana sebagaimana disebut dalam Pasal 147 (1), Pasal 142 (1) dan 

pasal 144 (1) namun sejarah peradilan di Indonesia menganggap syarat 

sederhana seperti itu kurang tepat. Maka disempurnakan dengan SEMA 

secara kronologis sbb: 

1. SEMA No 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959 

Dalam SEMA ini mensyaratkan surat kuasa khusus sbb: 

                                                             
35Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 26 



107 
 

   
 

a. Menyebutkan kompetensi relatif, di pengadilan mana kuasa itu 

digunakan 

b. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak 

c. Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa 

yang diperkarakan antara pihak, paling tidak menyebut jenis perkara, 

seperti waris atau transaksi jual beli. 

Syarat tersebut bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satunya 

maka; surat kuasa cacat formil dan dengan sendrinya surat kuasa tidak sah.36 

2. SEMA No 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962 

SEMA ini memuat hal terpenting sebagai penyempurna sema sebelumnya 

sbb: 

a. Pengadilan pertama dan banding dapat menyempurnakan surat  kuasa 

yang tidak memenuhi syarat formil apabila ditemukan dalam 

pemeriksaan sidang dengan memanggil pemberi kuasa. 

b. Jika pemberi kuasa sudah meninggal dunia dapat digantikan salah 

seorang ahli waris. 

3. SEMA No 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 

Ketentuan pokok ini sbb: 

a. Yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta 

mengindahkan syarat-syarat kuasa khusus. 

                                                             
36Lasdin Wlas, Cakrawala Advokat Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1989, h. 38 
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b. Apabila ditemukan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat, 

pengadilan tidak perlu menyempurnakannya sebagaimana sema No 5 

tahun 1962. 

c. Mencabut sema No 2 tahun 1959 dan sema No 5 tahun1962. 

d. Pada prinsipnya sema No 01 ini tidak mencabut sema No 2 tahun1959 

sebab syarat yang ditentukan tidak dihapuskan, yang ditegaskan hanya 

ketidakbolehan menyempurnakan surat kuasa khusus. 

4. SEMA No 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 

Pada pokoknya  SEMA ini sama dengan  SEMA No 2/1959 dan No 01/1971. 

Syarat kuasa khusus terdiri dari: 

a. Menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan 

b. Menyebut kompetensi relatif 

c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak 

d. Menyebut secara ringkas pokok dan objek sengketa. 

Pemberian kuasa pada hakitanya merupakan suatu persetujuan/perjanjian 

dengan mana seorang memberikan kekuasaannya kepada orang lain, untuk dan 

atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Pemberi kuasa melimpahkan 

sebagian wewenangnya kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, 

sesuai dengan fungsi dan wewenang yang ditentukan dalam surat kuasa. 

Penerima kuasa berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap 

pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa.37  

                                                             
37A. Rahmat Rosyadi, dan Hartini Sri, Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum 

Positif, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. h. 53 
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Oleh karena itu penerima kuasa bertanggung jawab atas segala perbutan 

yang dilakukan kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh kuasa tidak 

melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa. Penerima kuasa pada 

prinsipnya menjadi wakil dari pemberi kuasa, maka seluruh tindak penerima 

kuasa anak mengikat pula pemberi kuasa. Kecuali apabila penerima kuasa 

melakukan tindakan diluar batas wewenangnya, maka pemberi kuasa tidak 

bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.38  

Dalam surat kuasa harus diuraikan apa untuk apa pemberian kuasa 

dilakukan dan apa saja wewenang yang dilimpahkan. Maka penerima kuasa 

melaksanakan tugas sesuai dengan batasan-batasan yang telah tertuang dalam 

surat kuasa. Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui 

kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara 

damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada 

keputusan wasit. Pemasalah muncul ketika penerima kuasa melakukan perbuatan 

yang melampaui batas wewenang nya, dan menimbulkan kerugian kepada 

pemberi kuasa atau pihak ketiga, siapa yang harus bertanggung jawab atas 

kerugian tersebut, berdasarkan pasal 1806 KUH Perdata dan 1797 KUH Perdata, 

pemberi kuasa tidak bertanggung jawab atas perbuatan melampaui batas 

wewenang oleh penerima kuasa. Maka tinggallah penerima kuasa (advokat) yang 

harus bertanggung jawab. 

                                                             
38Fuady, Munir, 2005 Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, advokat, 

Notaris,Kurator, dan Pengurus), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 27 
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Tuntutan terhadap penerima kuasa (advokat) selalu dibenturkan dengan 

hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat. Undang-Undang Advokat memberikan 

hak imunitas (kekebalan) tersebut kepada para Advokat dalam menjalankan tugas 

profesinya dengan itikad baik. Sehingga advokat tidak dapat dihukum (pidana 

atau perdata) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya itu. Advokat 

sendiri merupakan profesi yang bebas (free profession; vrij beroep), yang tidak 

tunduk pada hirarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan, dan hanya 

menerima perintah atau order atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang 

bebas, baik yang tertulis, ataupun yang tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik 

profesi Advokat, tidak tunduk pada kekuasaan politik, yang mempunyai 

kewajiban dan tanggung jawab publik.39  

Kebebasan inilah yang dapat memberikan peluang kepada Advokat untuk 

melakukan tindakan diluar batas wewenangnya. Profesi advokat menggunakan 

sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan 

disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan 

acuan para profesional untuk menyelesaikan dilematik etika yang dihadapi saat 

menjalankan fungsi pengembanan profesinya sehari-hari. Bahwa kode etik 

merupakan panduan yang memberikan atau menunjukan arah bagi suatu profesi 

dan sekaligus menjamin kualitas dan mutu moral profesi di dalam masyarakat. 

Tujuan diaturnya profesi Advokat dalam Undang-Undang Advokat adalah untuk 

menyetarakan status profesi Advokat dengan profesi hukum lain, juga untuk 

menyediakan struktur profesi hukum yang jelas agar dapat memperkuat 

                                                             
39Manullang, E. Fernando M., 2016, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, 

Prenadamedia,Jakarta. Hal 36 
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akuntabililas publik dari penyelenggaraan peradilan (administration of justice), 

yaitu menjamin hak-hak hukum klien aktual (klien yang tengah diwakili) 

maupun klien potensial (masyarakat luas).  

Advokat sebagai unsur vital bagi pencarian kebenaran materiil dalam 

proses peradilan, terutama dari sudut kepentingan hukum klien. Pengaturan juga 

ditujukan untuk melindungi masyarakat dari jasa hukum yang diberikan Advokat 

di bawah standar. Atau secara garis besar, pendekatan yang dipakai adalah 

perlindungan kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan masyarakat pada 

umumnya, baik dalam proses peradilan maupun dari Advokat yang bertindak 

menyimpang. Surat kuasa yang telah di tanda tangani menjadi perjanjian antara 

pemberi kuasa dan penerima kuasa tentang adanya persetujuan pemberian kuasa 

tersebut. Pasal 123 HIR mengatur bahwa surat kuasa harus dibuat secara tegas 

mengenai urusan apa yang dikuasakan, sehingga wewenang penerima kuasa 

idealnya juga diuraikan dalam surat kuasa tersebut. Seluruh kesepakatan yang 

tertuang dalam perjanjian pemberian kuasa mengikat para pihaknya sebagaimana 

mengikatnya undang-undang (pacta sunt servanda).40 

 Pasal 1338 KUH Perdata selanjutnya juga menyinggung tentang itikad 

baik, sehingga dalam melaksanakan suatu perjanjian/persetujuan harus 

dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam praktek, surat kuasa berfungsi hanya 

sebatas sebagai bukti penerima kuasa diberi kuasa oleh pemberi kuasa untuk 

suatu urusan tertentu. Sehingga hak dan kewajiban dalam perjanjian pemberian 

kuasa dan penerima kuasa tidak cukup tertuang dalam surat kuasa. Surat kuasa 

                                                             
40Antonie A.G. Peter, Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif, Aksara Baru, Jakarta, 

1981. h. 81 
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hanya berisi stantar minimal yang titetapkan oleh HIR dan KUH Perdata agar 

dapat beracara di pengadilan, tetapi tidak mengatur dengan jelas hak, kewajiban 

dan wewenang dari masing-masing pihaknya. Sehingga perlu penafsiran yang 

mendalam untuk mencermati lebih lanjut tentang apa batasan wewenang 

pemberian kuasa, dan kapan penerima kuasa dinyatakan tidak berwenang atau 

melampaui batas wewenangnya.41 

Penerima kuasa dalam hal ini Advokat tentunya untuk membela hak-hak 

kliennya dan tidak lepas daripada perlindungan terhadap jiwa dan akalnya, dalam 

ajaran maqashid syariah tujuan hukum adalah satu, yaitu kebaikan dan 

kesejahteraan umat manusia. Kandungan maqashid syariah adalah pada 

kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut harus kita lihat dalam dinamika dan 

pengembangan hukum sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari 

hukum-hukum yang ditetapkan Allah Swt kepada manusia. Berdasarkan 

penelitian para ahli ushul fiqh, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia 

dan akhirat, maka harus ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan 

diwujudkan, yaitu agama (hifz aldin), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), 

keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). 

2. Mendampingi Klien 

a. Litigasi 

Proses  penyelesaian  sengketa  oleh  para  pihak  yang bersengketa 

dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal 

ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh  hakim  pengadilan  dalam  

                                                             
41Daniel S. Lev, Origins of the Indonesian Advocacy, Hukum dan Keadilan, 1978. h. 16 
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suatu  rangkaian  persidangan. Penyelenggaraan    peradilan    

dilaksanakan    oleh    sebuah Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan   

yang  berada  di bawahnya  dalam  lingkungan    Peradilan  Umum,  

Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh 

sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan  sebagai  pelaksana  kekuasaan  

kehakiman mempunyai  tugas  pokok  untuk  menerima,  memeriksa,  dan 

mengadili  serta  menyelesaikan  setiap  sengketa  yang  diajukan 

kepadanya  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan 

Pancasila,  demi terselenggaranya  negara  hukum  Republik Indonesia.42 

Kelebihan penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  adalah putusan  

pengadilan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  pasti, bersifat final, 

menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak  menang  atau  

kalah  (win  and  lose  position),  dan  dapat dipaksakan  pelaksanaan  

putusannya  apabila  pihak  yang  kalah tidak mau melaksanakan isi 

putusan pengadilan (eksekusi). Oleh Sudikno  Merto kusumo dikatakan  

bahwa  putusan  pengadilan mempunyai    tiga    macam    kekuatan    yang    

merupakan keistimewaan  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi,   yakni 

putusan  pengadilan  mempunyai  kekuatan  mengikat,  kekuatan 

pembuktian,  dan  kekuatan  eksekutorial  atau  kekuatan  untuk 

dilaksanakan.- Kekuatan mengikatPutusan hakim mempunyai kekuatan 

mengikat, artinya putusan  hakim  itu  mengikat  para  pihak  yang  

berperkara  dan yang  terlibat  dalam  perkara  itu.   

                                                             
42Achmad Ali, Pengadilan dan Masyarakat (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 

1999), h. 17. 
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Para  pihak  harus  tunduk  dan menghormati putusan hakim 

tersebut. Putusan hakim yang telah memperoleh   kekuatan   hukum   tetap   

tidak   dapat   diubah, sekalipun  oleh  pengadilan  yang  lebih  tinggi  

kecuali  dengan upaya hukum yang luar biasa (peninjauan kembali/request 

civil).Terikatnya  para  pihak  pada  putusan  hakim  itu,  baik dalam  arti  

positif  maupun  negatif.  Mengikat  dalam  arti  positif, yakni apa  yang 

telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (res judicata pro veritate 

habetur). Mengikat dalam arti negatif, yakni  hakim  tidak  boleh  

memutus  lagi  perkara  yang  pernah diputus  sebelumnya  antara  pihak  

yang  sama  serta  mengenai pokok perkara yang sama (nebis in idem). 43 

Kekuatan pembuktian Putusan   hakim   mempunyai   kekuatan   

pembuktian, artinya  dengan  putusan  hakim  itu  telah  diperoleh  

kepastian tentang   sesuatu   yang   terkandung   dalam   putusan   itu. 

Dituangkannya  putusan  hakim  dalam  bentuk  tertulis  yang merupakan  

akta  otentik  tidak  lain  bertujuan  untuk  dapat digunakan  sebagai  alat  

bukti  bagi  para  pihak  yang  mungkin diperlukan  untuk 

mengajukanbanding,  kasasi,  peninjauan kembali  atau  upaya  hukum  

lainnya,  dan  untuk  pelaksanaan putusan. - Kekuatan eksekutorial 

Putusan  hakim  mempunyai  kekuatan eksekutorial, artinya bahwa suatu 

putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu   persoalan   atau   

perkara   dan   menetapkan   hak   atau hukumnya   saja,   melainkan   juga   

realisasi   pelaksanaannya (eksekusinya)secara  paksa. Kekuatan mengikat 

                                                             
43Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 8 
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saja dari suatu putusan  hakim  belum  cukup  dan  tidak  akan  berarti  

apabila putusan itu tidk dapat direalisasikan atau dilaksanakan. 

Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak dan  

hukumnya  untuk  kemudian direalisasikan,  maka  putusan hakim 

mempunyai kekuatan eksekutorial,  yaitukekuatan untuk dilaksanakan  apa  

yang  ditetapkan  dalam  putusan  hakim  itu secara paksa oleh alat-alat 

negara. 

b. Non Litigasi 

Penyelesaian    sengketa    melalui    jalur    litigasi (pengadilan) 

bukanlah merupakan satu-satuya cara penyelesaian sengketa   yang   dapat   

ditempuh   oleh   para   pihak   yang bersengketa.  Selain  litigasi,  terdapat  

penyelesaian  sengketa  di luar  pengadilan  (non  litigasi),  yaitu  

penyelesaian  sengketa melalui   negosiasi   (musyawarah),   mediasi,   

arbitrase,   dan konsiliasi. Selain  itu  terdapat  pula  bentuk  penyelesaian  

sengketa yang sangat akrab diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat 

sehari-hari,  yakni  penyelesaian  sengketa  secara  damai  oleh kepala  

desa.  Penyelesaian  sengketa  dengan  cara  ini  pada dasarnya  dapat  

diterima  oleh  para pihak  yang  bersengketa karena prosesnya didasarkan 

pada pengaturan sendiri dan masih kental  diwarnai  dengan  adat  

kebiasaan  setempat. 44   

                                                             
44Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2006), h. 1. 
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 Semua  hal yang telah disepakati merupakan keputusan bersama 

para pihak yang bersengketa. Metode penyelesaian sengketa melalui jalur 

non litigasi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi 

Untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa,  salah  satu  cara yang  

dapat  ditempuh  adalah  para  pihak  yang  bersengketa melakukan 

negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah  melalui  

musyawarah  untuk  mencapai  kata  sepakat secara  langsung  antara  

pihak-pihak  yang  bersengketa  yang hasilnya dapat diterima oleh 

para pihak tersebut. 

2. Penyelesaian sengketa melalui mediasi 

Mediasi  juga  merupakan  salah  satu  bentuk  atau  

carapenyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Berbeda  halnya 

dengan negosiasi, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi  

dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator.Dasar  

hukum  tentang  mediasi  dapat  ditemukan  dalam Pasal  6  ayat  (3),  

(4),  (5)  UU  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  

Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Ketentuan hukum tentang 

mediasi yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999   tersebut   

merupakan   suatu   proses   kegiatan   sebagai kelanjutan  dari  

gagalnya  negosiasi  yang  dilakukan  oleh  para pihak yang 

bersengketa. 
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Pasal   6   ayat   (3)   UU   Nomor   30   Tahun   1999 

mengemukakan  bahwa  dalam  hal  sengketa  atau  beda  pendapat 

antara  para  pihak  yang  bersengketa  tidak  dapat  diselesaikan, 

maka  atas  kesepakatan  tertulis  para  pihak,  sengketa  atau  beda 

pendapat  diselesaikan  melalui  bantuan  seorang  atau  lebih 

penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.45  

3. Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi 

Seperti  halnya  dengan  mediasi,  konsiliasi merupakan suatu  

proses  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  antara para  pihak  

yang  bersengketa  dengan  melibatkan  pihak  ketiga yang netral dan 

tidak memihak.Paa dasarnya, mediator dan konsiliator bertugas 

sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasiantara para pihak  

yang bersengketa  sehingga  dapat  ditemukan  solusi  yang  dapat 

memuaskan   para   pihak   itu   sendiri.   Hanya   saja   seorang 

konsiliator berperan sebatas untuk melakukan tindakan-tindakan 

seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak yang 

bersengketa, mengarahkan topik pembicaraan, membawa pesan dari  

satu  pihak  kepada  pihak  lain  jika  pesan  tersebut  tidak mungkin  

disampaikan  langsung  atau  para  pihak  tidak  mau bertemu   

langsung.  Sedangkan   mediator,   disamping   dapat melakukan    

hal-hal    yang    dilakukan    konsiliator,    juga menyarankan  solusi  

                                                             
45Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase & Alternative Penyelesaian  Sengketa: Suatu Pengantar 

(Jakarta: Fikahati Aneka, 2002), h. 155. 
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atau  proposal  penyelesaian  sengketa,  hal mana  secara  teoritis  

tidak  ada  dalam  kewenangan  pihak konsiliator.  Dalam  hal  

menggunakan  konsiliasiatau  mediasi, keputusan   akhir   dari   suatu   

sengketa   tetap   terletak   pada persetujuan para pihak yang 

bersengketa. 

Dalam Mendampingi klien tentunya ada 

“pertanggungjawaban” dari kata “tanggung jawab” yang merupakan 

beban psikis atau kejiwaan yang melandasi pelaksanaan kewajiban 

atau dalam melakukan kewajiban dan tugas tertentu. Menurut Joko 

Tri Prasetya, dkk, tanggung jawab secara umum adalah kesadaran 

manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun 

yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai 

perwujudan kesadaran akan kewajibannya.46 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapatlah dijelaskan 

bahwa tanggung jawab profesi advokat adalah suatu kesadaran 

seorang advokat akan tingkah lakunya atau perbuatannya yang 

disengaja maupun yang tidak sengaja di dalam menjalankan profesi 

keadvokatan atau kepengacaraan. Pada hakikatnya bahwa seorang 

advokat itu adalah termasuk makhluk bermoral dan juga seorang 

pribadi. Karena merupakan seorang pribadi maka seorang advokat 

mempunyai pendapat sendiri, perasaan sendiri, yang dengan itu 

seorang advokat berbuat atau bertindak.  

                                                             
46Ignatius Ridwan Widyadarma, Etika Profesi Hukum dan Keperanannya, Undip, 

Semarang, 2001, h. 23 
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Dalam hal ini seorang advokat itu luput dari kesalahan, 

kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena 

itu seorang advokat di dalam menjalankan tugasnya bertanggung 

jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, klien, Tuhan, dan 

pihak lawannya.  

a. Tanggung Jawab Kepada Negara Seorang advokat sebagai manusia 

dan individu adalah warga suatu negara. Dalam berpikir, berbuat, 

bertindak, dan bertingkah laku, seorang advokat senantiasa terikat 

oleh normanorma atau aturan-aturan yang dibuat okeh negara. Jika 

perbuatan seorang advokat itu salah, maka ia harus bertanggung 

jawab kepada negara. 47 

b. Tanggung Jawab Kepada Masyarakat Suatu kenyataaan bahwa 

seorang advokat adalah makhluk sosial. Seorang advokat 

merupakan anggota masyarakat. Di samping itu juga mendapat 

kepercayaan publik, bahwa advokat tersebut akan selalu 

berperilakuan jujur dan bermoral tinggi. Dengan demikian, segala 

tingkah laku dan perbuatan seorang advokat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.  

c. Tanggung Jawab Kepada Pengadilan Suatu kenyataan bahwa 

seorang advokat adalah berstatus sebagai penegak hukum. Dengan 

demikian advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses 

peradilan, yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak 

                                                             
47Kamariah, “Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia”, 

Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNPAD, Bandung, Maret 1994. h. 30 
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hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Di 

samping itu juga seorang advokat harus mendukung kewenangan 

pengadilan dan menjaga kewibawaan sidang.  

d. Tanggung Jawab Terhadap Klien Advokat yang mendampingi klien 

di muka pengadilan harus menempatkan diri sebagai agen of 

service, yakni pelayan yang mengabdi kepada keadilan, serta 

berkewajiban untuk membela kepentingan klien yang senantiasa 

ditimpa dengan nilai-nilai kebenaran dalam menegakkan hukum dan 

hak-hak asasi klien. Dengan demikian segala tindakan dan 

perbuatan seorang advokat harus dipertanggungjawabkan kepada 

klien.48  

e. Tanggung Jawab Kepada Tuhan Advokat merupakan manusia 

sebagai makhluk ciptaan tuhan. Sebagai ciptaan tuhan advokat 

dapat mengembangkan diri sendiri dengan sarana-sarana pada 

dirinya, yakni pikiran, perasaan, seluruh anggota tubuhnya, dan 

alam sekitarnya. Sebagai hamba Tuhan advokat harus bertanggung 

jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.  

f. Tanggung Jawab kepada Pihak Lawan Advokat merupakan penegak 

hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. 

Hubungan antara teman sejawat advokat atau pihak lawan harus 

dilandasi menghormati, saling menghargai, dan saling 

mempercayai. 

                                                             
48Alkostar, Artidjo, Peran dan Tantangan Advokat di Era Globalisasi, Yogyakarata: FH 

UII Press, 2010. h. 15 
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Dengan demikian, kode etik advokat merupakan kriteria 

prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui 

dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, atau calon 

anggota kelompok profesi. Jadi kode etik advokat berfungsi untuk 

mencegah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan sesama 

anggota kelompok profesi atau antara anggota kelompok profesi dan 

masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat 

dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah 

anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya 

sesuai kode etik profesi. 

3.  Melindungi Hak Klien 

Setiap advokat berkewajiban melindungi dan membela kepentingan 

kliennya dengan sungguh-sungguh. Kepentingan klien yang dimaksud 

adalah kepentingan klien yang sebelumnya telah didiskusikan dan 

dituangkan dalam bentuk perjanjian. Di mana jasa hukum yang diberikan 

akan disesuaikan dengan hal tersebut. Dalam rangka melindungi 

kepentingan klien, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang 

diketahui dan diperolehnya dari klien karena hubungan profesional yang 

dibangun.49 

a. Bentuk Perlindungan hukum terhadap Klien dalam perkara pidana  

                                                             
49Bambang Sanggono dan Aries Harianto ,2009, Bantuan Hukum dan Hak Asasi 

Manusia,Bandung, Mandar Maju. Hal 48 
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a) Perlindungan hukum adalah hak yang dimiliki seorang manusia atau 

subjek hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum mengenai 

sesuatu hal baik yang bersifat materiil maupun immateriil berkaitan 

dengan masalah atau perkara yang dihadapi.50  

Dalam proses perkara pidana pada dasarnya ada tiga instansi 

penegak hukum yang berwenang dalam menyelesaikan perkara pidana 

antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik, Jaksa 

selaku penuntut umum dan Hakim yang memaksa dan memutuskan 

hukumannya. Guna pembelaan kepentingan diri, tersangka atau 

terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau 

beberapa orang penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, dan 

Dalam setiap waktu yang diperlukan. 1) Berhak secara bebas memilih 

penasihat hukum. 2) Dalam tindak pidana tertentu, hak mendapatkan 

bantuan hukum berubah sifatnya menjadi wajib. Sifat wajib 

mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua 

tingkat pemeriksaan diatur dalam Pasal 56 KUHAP: (1) Dalam hal 

tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana 

yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun 

atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan 

pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum 

sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan 

dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. 

                                                             
50Rosyadi, Rahmad dan Siti Hartati, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, 

Jakarta: Ghalia Indonesa, 2002. h. 67 
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(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.  

b) Tingkat Pemeriksaan Di Kepolisian, Penyelidikan dan penyidikan. 

Penyelidikan dan penidikan merupakan serangkaian upaya yang 

dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menggali informasi tentang 

suatu perkara dari keterangan pelaku kejahatan. Proses Pemeriksaan 

Tersangka oleh Penyidik : Menurut keterangan dari Bapak I Gusti Bagus 

Suputra, proses pemeriksaan tersangka oleh penyidik ialah sebagai 

berikut:51 (1).Pengawasan dan Pengendalian Penerima Laporan dan 

Penanganan Laporan Polisi. (2). Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan 

Penyelidikan Tindak Pidana. (3). Pengawasan dan Pengendalian 

Kegiatan Penyidikan Tindak pidana. (4). Pengawasan dan Pengendalian 

Kegiatan Penyelesaian dan Penyerahan Perkara. (5). Pengawasan dan 

Pengendalian Perkara pada Tahap Penuntutan. (6). Pengawasan dan 

Pengendalian Perkara pada Tahap Peradilan. (7). Pengawasan dan 

Pengendalian Terhadap Tahanan. (3). Hak-Hak Tersangka Pada Saat 

Penahanan Adapun bentuk perlindungan hukum yang melekat kepada 

tersangka pada proses penyelidikan dan penyidikan yakni :(1) Tersangka 

berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya 

dapat diajukan kepada penuntut umum.(2) Tersangka dapat memberikan 

                                                             
51Pandu, Yudha,Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini Jakarta: PT. 

Abadi Jaya, 2001.h. 23 
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keterangan secara bebas kepada penyidik.(3) tersangka mendapatkan 

penasihat hukum.52  

c) Penerapan Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Pada Tahap Penuntutan 

Oleh Jaksa. Setelah pelimpahan berkas perkara dinyatakan telah lengkap, 

disertai dengan menyerahkan tersangka bersama berkas perkara oleh 

penyidik kepada penuntut umum, maka Jaksa peneliti yang kemudian 

melakukan penelitian berkas perkara vii segera menentukan apakah 

tersangka perlu ditahan atau tidak, serta apakah hasil penyelidikan telah 

cukup serta jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan 

dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat 

surat dakwaan.Adapung hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 51 

sampai dengan Pasal 57, yang dapat dirinci: (1) Berhak diberitahukan 

dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti oleh tentang apa yang 

disangkakan padanya.(2) Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan 

pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka.(3) 

Terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelsa dengan bahasa 

yang dapat dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya.(4) 

Berhak memberikan keterangan dengan bebas dalam segala tingkat 

pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan dan 

pemeriksaan sidang pengadilan.(5) Berhak mendapatkan juru 

bahasa.Berhak mendapat bantuan hukum. 

                                                             
52Hamzah, Andi.2008. Hukum Acara Pidana indonesia, Edisi kedua, Jakarta: Sinar 

Grafika.hal 26 
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d) Pemeriksaan Pada Tahap Persidangan Di Pengadilan. Pemeriksaan 

dalam sidang pengadilan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu 

tindak pidana itu benar atau tidak, apakah bukti-bukti yang dimajukan 

itu sah atau tidak, apakah pasal dalam kitab undang-undang hukum 

pidana (KUHP) yang dilanggar itu sesuai perumusannya dengan 

tindakan pidana yang telah terjadi itu. Disamping hak yang diberikan 

pada tersangka dan terdakwa selama dalam tingkat proses penyidikan 

dan penuntutan, KUHAP juga memberi hak kepada terdakwa selama 

proses pemeriksaan persidangan. Hak yang dimiliki oleh terdakwa pada 

saat persidangan yakni: (1) Berhak untuk diadili di sidang pengadilan 

yang terbuka untuk umum.(2) Berhak mengusahakan dan mengajukan 

saksi atau ahli: Yang memberi keterangan kesaksian atau keterangan 

keahlian yang menguntungkan bagi terdakwa atau a de charge, Apabila 

terdakwa mengajukan saksi atau ahli yang akan memberi keterangan 

yang menguntungkan baginya, persidangan “wajib”memanggil dan 

memeriksa saksi atau ahli tersebut. Kesimpulan yang mewajibkan 

persidangan harus memeriksa saksi atau ahli a de charge yang diajukan 

terdakwa, ditafsirkan secara “secara konsisten” dari ketentuan Pasal 116 

ayat 3 dan ayat 4, serta Pasal 160 ayat 1 huruf e KUHAP.53 

 

 

 

                                                             
53Winarta, Frans Hendra,Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan, Jakarta: 

Sinar Harapan, 1995. h. 33 
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b. Peran Advokat Dalam Melindungi Hak Tersangka Dan Terdakwa 

Pada Perkara Pidana 

a) Kedudukan Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana  

Pengertian tentang Advokat termuat dalam Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam Pasal 1 butir (1) memberikan 

pengertian bahwa:  “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa 

hukum di dalam maupun diluar persidangan yang memenuhi persyaratan 

berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.” .Advokat dalam memberikan 

jasa hukumnya dalam praktek dapat dijumpai dalam tingkat penyidikan, 

penuntutan dan pemeriksaan dimuka sidang.54  

Dalam semua tingkat tersebut advokat harus mempunyai surat kuasa 

yang diperoleh dari pemberi kuasa untuk mendampingi, mewakili, 

memberikan nasihat hukum kepada kliennya. Surat kuasa merupakan 

sesuatu yang penting dalam menangani suatu kasus tindak pidana karena 

tanpa surat kuasa advokat tidak dapat untuk memberikan jasa hukum di 

pangadilan yang mana dalam tingakat pemeriksaan baik ditingkat 

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka sidang surat kuasanya harus 

berbeda dari beberapa tingkat tersebut. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang 

Dasar 1945 menyatakan bahwa: “kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan”. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman, 

yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain 

                                                             
54Masriani, Yulies Tiena. 2004. Pengantar Hukum Indonesia , cet II , Jakarta : Sinar 

Grafika. hal 18 
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yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus 

mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah 

satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan 

bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2003 tentang Advokat. 

 Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam 

upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata 

usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang 

kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya 

penegakan hak asasi manusia yang adil dan berdadab, advokat dapat 

berperan besar dengan sistem peradilan yang terjadi. Peran tersebut 

dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi 

advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Peran Advokat 

Pada Tingkat Penyelidikan Advokat dalam mengikuti jalannya 

pemeriksaan pada tingkat penyidikan, hanya sebagai “penonton” terbatas 

hanya” melihat serta mendengar. Selama kehadirannya mengikuti jalannya 

pemeriksaan, tidak diperkenankan memberi nasehat, seolah-olah 

kehadirannya berupa persiapan menyusun pembelaan atau pemberian 

nasehat pada taraf pemeriksaan.55  

Selanjutnya pentingnya peranan penasehat hukum dalam 

mendampingi tersangka ditingkat penyidikan, selain penasehat hukum itu 

                                                             
55Rambe,Rapaun, Teknik Praktik Advokat. Jakarta: Grasindo.2003, h. 45 
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memberi bantuan hukum kepada tersangka, lebih lagi karena adanya asas 

Praduga Tidak x Bersalah atau “presumtion of innocense” yang masih 

tetap pada tersangka. Seorang baru dinyatakan bersalah apabila telah ada 

keputusan hukum yang tetap dari pengadilan.  

b) Peran Advokat Pada Tingkat Penyelidikan. Advokat dalam mengikuti 

jalannya pemeriksaan pada tingkat penyidikan, hanya sebagai “penonton” 

terbatas hanya” melihat serta mendengar. Selama kehadirannya mengikuti 

jalannya pemeriksaan, tidak diperkenankan memberi nasehat, seolah-olah 

kehadirannya berupa persiapan menyusun pembelaan atau pemberian 

nasehat pada taraf pemeriksaan. Selanjutnya pentingnya peranan penasehat 

hukum dalam mendampingi tersangka ditingkat penyidikan, selain 

penasehat hukum itu memberi bantuan hukum kepada tersangka, lebih lagi 

karena adanya asas Praduga Tidak Bersalah atau “presumtion of 

innocense” yang masih tetap pada tersangka. Seorang baru dinyatakan 

bersalah apabila telah ada keputusan hukum yang tetap dari pengadilan.56 

Hak advokat mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan adalah 

bersifat fakultatif dalam arti hak itu tidak dapat dipaksakan kepada pejabat 

penyidik yaitu semata-mata tergantung kepada kehendak dan pendapat 

penyidik, apakah dia akan memperbolehkan atau tidak penasehat hukum 

mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan. Sifat yang pasif dari seorang 

advokat dalam mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan yaitu dalam 

arti bahwa kehadiran mereka dalam mengikuti jalannya pemeriksaan 

                                                             
56Sarmadi, Sukris. Advokat Litigasi Non Litigasi dan Pengadilan, cet, ke-1. Bandung: 

CV. Mandar Maju, 2009, h. 11 
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penyidikan hanya “melihat dan mendengar” isi dan jalannya pemeriksaan 

saja. Dalam hal ini advokat atau penasehat hukum tidak boleh campur 

tangan dan ambil bagian memberikan nasehat pada pemeriksaan 

penyidikan yang sedang berlangsung. Sifat pasif ini xi semakin dibatasi 

ditingkat pemeriksaan yang berkenaan dengan kejahatan keamanan 

negara. Penasehat hukum hadir mengikuti jalannya pemeriksaan, tapi 

hanya melihat jalannya pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 115 ayat (2). 

Berkaitan dengan Penyidikan terhadap tersangka ini dimulai dengan 

pemanggilan terhadap tersangka dengan alasan yang jelas, diperiksa 

dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan waktu yang wajar 

pada saat diterimanya panggilan tersebut. Peranan advokat pada tahap 

penyidikan di dalam KUHAP adalah pada proses penangkapan serta 

penggeledahan. Peran advokat dalam proses penangkapan yaitu:5 

menanyakan apakah penyidik dalam melakukan penangkapan 

memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat 

perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan 

menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat kejahatan yang 

dipersangkakan serta tempat ia periksa atau tidak. Pada tahap 

penggeledahan peran advokat di sini mengecek apakah penggeledahan 

sudah dengan surat izin pengadilan negeri setempat atau tidak dan dalam 

setiap kali memasuki rumah apakah disaksikan oleh kepala desa dan dua 

orang saksi atau tidak.57 

                                                             
57K. Lubis, Suhrawardi, Etika Profesi Hukum, cet, ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.h. 61 
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c) Mendampingi Di Tingkat Penuntutan. Pengertian penuntutan menurut 

bapak Safwan Wahyupie yaitu :penuntut umum yang setelah menerima 

hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan 

dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah 

hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan 

ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara 

kepada penyidik disertai petunjuk formil dan materiil yang istilahnya 

adalah P19 petunjuk formil misalnya terkait dengan alat bukti yang disita 

oleh penyidik sudah sesuai prosedur/belum atau mungkin menurut JPU 

barang yang disita penyidik bukan barang yang langsung dipergunakan 

oleh tersangka, petunjuk materiil terkait dengan membuktikan unsur-unsur 

tindak pidana mana yang harus dilengkapi penyidik dalam waktu empat 

belas (14) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah 

menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Peran 

advokat dalam tinkat penuntutan ini yakni Advokat mengkontrol apakah 

yang di dakwakan kepada kliennya memang tertuju atau benar adanya 

guna kepentingan pendampingan advokat dapat meminta salinan berkas 

yang akan di limpahkan ke pengadilan.58  

d) Tingkat Pemeriksaan Dalam Persidangan Oleh Hakim. Pemeriksaan dalam 

sidang pengadilan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu tindak 

pidana itu benar atau tidak, apakah bukti-bukti yang dimajukan itu sah 

atau tidak, apakah pasal dalam kitab Undang-Undang hukum pidana 

                                                             
58Poernomo, Bambang.1988. Pola Dasar Teori Dan Azas Umum Hukum Acara Pidana, cet, 

I Yogyakarta, hal 22 
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(KUHP) yang dilanggar itu sesuai perumusannya dengan tindakan pidana 

yang telah terjadi itu. Adapun peranan Advokat dalam tahap ini yakni: (1) 

mendampingi klien.(2) melakukan interupsi pada jalannya persidangan,(3) 

melakukan eksepsi atas apa yang disangkakan.(4) menghadirakan saksi 

yang meringankan.  

e) Hambatan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap 

Tersangka Atau Terdakwa. Advokat dalam melakukan penegakan hukum 

adalah melaksanakan perannya dalam memberikan jasa hukum kepada 

kliennya dalam perkara yang dihadapinya, tidak terlepas dari beberapa 

faktor yang penghambat. Menurut Hendi xiii Ronanto hambatan tersebut 

ialah: 1). kondisi Intern seorang seperti: keadaan hati, sikap, ciri 

kepribadian, kemampuan, kesehatan, preferensi, atau keinginan dari 

Advokat sendiri. 2). Menurut ekstern seperti: hambatan yang dihadapi oleh 

Advokat mencakup penyebab ekstern seorang seperti tekanan dari orang 

lain, sifat situasi sosial, Peraturan perundang–undangan yang tidak sesuai 

dengan teori.59 

Sistem penegakan hukum di Indonesia masing-masing penegak hukum 

sudah mempunyai tugas dan wewenang masing-masing.Seperti polisi 

bertugas di bidang penyelidikan dan penyidikan, jaksa bertugas 

penuntutan, hakim bertugas memutuskan sebuah perkara sedangkan 

Advokat berada pada posisi berpihak kepada masyarakat (klien).  Jadi 

                                                             
59Handayani, Febri. 2015. Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam 

Mendampingi Klien Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Jurnal 

Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Juni 2015. 
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Advokat bertugas dan berwenang membantu klien untuk mendapatkan 

pembelan dan bantuan hukum dalam rangka untuk mendapatkan keadilan 

yang seadil-adilnya. Untuk itu seorang Advokat dalam menjalankan 

tugasnya harus memegang pada prinsip equality before the law 

(kesejajaran di mata hukum) dan prinsip presumption of innocene (praduga 

tidak bersalah), sehingga dalam melaksanakan tugasnya seorang Advokat 

melakukannya dengan obyektif. 

      Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa dalam pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan 

bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Advokat meliputi pekerjaan baik yang 

dilakukan di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-

litigasi). Pekerjaan dalam pengadilan yang dimaksud adalah segala bentuk 

bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat kepada kliennya yaitu 

dilakukan di dalam proses persidangan. Pekerjaan di luar pengadilan yang 

di maksud adalah segala bentuk bantuan yang dilakukan di luar pengadilan 

seperti konsultasi, mediasi, dan yang lainnya.  Kewenangan Advokat 

dalam perkara tindak pidana korupsi, memberikan pendampingan untuk 

mempertahankan haknya tersangka/terdakwa. pendampingan yang 

dilakukan oleh advokat sesuai dengan kode etik advokat tanpa 

mengesampingkan keadilan.60 

                                                             
60Kurniawan, M. Johan, Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi 

Terdakwa di Tinjau dalam Hukum Islam. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2011. h. 23 
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Dalam mendampingi Klien tentunya mengedepankan keadilan karena 

Manusia sebagai makhluk Allah SWT harus percaya kepada Allah yang 

menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama dan 

keberagaman itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh 

karenanya harus di pelihara dengan cara mewujudkannya dengan selalu 

meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa 

kepada terwujud atau tersempurnanya agama pada diri seseorang disebut 

tindakan yang mashlahat. Pada saat mendampingi klien tidak lepas dari 

Agama karena Agama merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi 

karena agamalah yang dapat menyentuh hati nurani manusia. Dalam 

mendampingi klien baik dalam litigasi maupun non litigasi harus sesuai 

dengan kode etik Advokat dan maslahah  karena dengan adanya maslahah 

dalam prinsip-prinsip tanggung jawab Advokat dapat terpelihara dari 

ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak 

merusakkan aqidah, ibadah dan akhlaknya.61 

C. Bentuk Tanggung Jawab Advokat dalam Menangani Perkara Tindak 

Pidana Korupsi klien Perspektif Maslahah  

Advokat yang merupakan salah satu dari catur wangsa penegak 

hukum, akhir-akhir ini memiliki peran penting berdasarkan 

profesionalisme kerja Advokat. Seorang Advokat yang melanggar kode 

etik belum tentu melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi apabila 

seorang Advokat melanggar peraturan perundang-undangan seperti hukum 

                                                             
61Winarta, Frans Hendra,Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan, Jakarta: 
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pidana sudah pasti termasuk juga pelanggaran kode etik profesi advokat. 

Berkaitan dengan adanya pelanggaran kode etik, dalam kenyataanya, 

seorang advokat dalam menjalankan profesinya, juga bisa melakukan 

sebuah tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana maupun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, advokat yang telah melakukan 

tindak pidana tersebut akan dikenai tindakan dengan alasan bahwa advokat 

tersebut melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 

sesuai Pasal 6 kode etik profesi Advokat: huruf e melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.62 

Walaupun sudah ada Undang-undang Advokat dan Kode Etik 

Advokat sebagai rambu-rambu supaya Advokat berjalan lurus sesuai 

dengan koridor profesinya baik secara yuridis maupun secara etis, namun 

pada kenyataannya banyak Advokat yang berhasil memenangkan kliennya 

tetapi di belakangnya menjadi penyuap, terlibat mafia hukum, termasuk 

bekerja sama dengan makelar kasus, menelantarkan kliennya perbuatan 

tersebut termasuk juga dalam kategori malpraktik advokat. Akhir-akhir ini 

sering didengar dalam berbagai media cetak dan elektronik, seorang 

Advokat diperiksa, disidik, ditetapkan sebagai tersangka dan dipidana 

karena terlibat perkara pidana baik langsung maupun tidak langsung 

menghalangi, atau sengaja menghalangi proses penegakan hukum atau 

dengan sengaja merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi. 

                                                             
62Abdullah Gofar, Profesi Advokat bagi Sarjana Syariah dan Standar Kualifikasi Bidang 
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Seringkali advokat dihadapkan pada pembelaan terhadap klien yang 

tersangkut tindak pidana korupsi yang mana hal itu adalah bagian dari 

tugasnya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Dalam kasus tindak 

pidana korupsi tersangka berusaha semaksimal mungkin untuk lepas dan 

bebas dari segala tuntutan, sehingga berbagai cara digunakan, termasuk 

advokat dengan mempergunakan berbagai cara yang bertetangan dengan 

undang-undang. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang 

merupakan peraturan yang digunakan oleh Advokat untuk menjalankan 

profesinya, selain kode etik profesi Advokat. Dengan disahkannya 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada 5 April 2003, maka profesi 

Advokat telah secara resmi memiliki Undang-Undang khusus yang 

mengatur profesinya. Selain itu, Undang-Undang ini juga menjadi tanda 

positif dengan diberikannya kepercayaan kepada profesi Advokat untuk 

mengatur dirinya sendiri secara otonom. Misalnya saja pada berbagai 

kewenangan vital yang sebelumnya dipegang oleh Mahkamah Agung dan 

menteri kehakiman, seperti pendidikan profesi, pengangkatan, sertifikasi, 

pengawasan dan penindakan kini telah diserahkan kepada masyarakat 

advokat sendiri sebagai bentuk pengakuan atas kemandirian profesi 

Advokat.63 Adapun kedudukan Advokat dalam Undang-Undang tersebut 

mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan Advokat 

dan pertanggungjawaban Advokat seperti pengangkatan, sumpah, status, 

                                                             
63Undang-Undang  Republik Indonesia  No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam 

Perkara Tindak Pidana Korupsi. 
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larangan serta hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam pasal 1-36 

Peran Advokat dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 

dasarnya adalah sama dengan peran Advokat terhadap tindak pidana 

lainnya.64  

Kedudukan dan fungsi Advokat adalah sejajar dengan klien dan 

penegak hukum lainnya, sehingga advokat ikut menegakkan hukum secara 

profesional berdasarkan keadilan dan kebenaran, fungsi Advokat 

mendampingi klien mulai dari proses di tingkat awal, memberikan nasehat 

hukum, serta semua yang terkait dengan kepentingan klien agar 

mendapatkan kesempatan dan kesamaan hak di muka hukum, tugas dan 

tanggungjawab advokat yaitu berhubungan antara mewakili klien, 

menjunjung tinggi keadilan, kejujuran dan Hak Asasi Manusia, serta 

membantu hakim dalam proses penegakan kebenaran dan keadilan. Dalam 

melaksanakan tugas profesinya Advokat selalu berlindung dibalik hak 

imunitas yaitu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana 

dalam melaksanakan profesinya dijamin undang-undang, sehingga ada 

advokat menghalang-halangi atau merintangi penyidikan tindak pidana 

korupsi, menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik 

di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai peraturan perundang-

undangan dan/atau Kode Etik Advokat. Advokat tidak dapat dituntut 

secara pidana atau perdata selama menjalankan tugas dan profesinya 

dengan iktikad baik tetapi tidak boleh bertentangan dengan perundang-

                                                             
64C.S.T. Kansil, Pokok-pokok Etika Profesi Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, h. 
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undangan. Advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana 

korupsi bertentangan dengan etikat baik, dan bertentangan Pasal 21 dan 

Pasal 22 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

Hukum sebagai alat rekayasa sosial merupakan fenomena yang 

menonjol pada masa kini. Pada masa tradisional, hukum lebih merupakan 

pembadanan dari kaidah-kaidah sosial yang sudah tertera di dalam 

masyarakat. Dalam perkembangan hingga saat ini, hukum telah menjadi 

sarana yang sarat dengan keputusan politik. 

Munculnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat merupakan implementasi dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan 

kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pengaruh dari luar, 

memerlukan profesi advokat. Hal ini adalah bentuk sinegritas profesi 

advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk 

terselenggaranya suatu peradilan yang jujur,adil, dan memiliki kepastian 

hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum kebenaran, 

keadilan, dan hak asasi manusia.65 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

menjelaskan, bahwa advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya 

untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap 

berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. 

Konsekuensi dari pasal ini adalah bahwa, dalam menjalankan tugasnya, 
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advokat harus menjunjung tinggi kode etik profesinya dan peraturannya 

perundang-undang yang berlaku. Pada pokoknya keseluruhan isi dari kode 

etik advokat haruslah dijunjung tinggi dan dipatuhi, karena bila tidak maka 

advokat tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik 

advokat.66 

Kode etik advokat pun telah secara jelas mengatur terkait sanksi-

sanksi yang dapat dijatuhkan, apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode 

etik advokat, tepatnya dalam pasal 16 : 

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa :  

a. Peringatan biasa  

b. Peringatan keras  

c. Pemberhentian sementara untuk waktu tetentu.  

d. Pemecahan dari keanggotaan oganisasi profesi.  

2. Dengan petimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran kode 

etik advokat dapat dikenakan sanksi :  

a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.  

b. Peringatan keras bilamana pelanggarannya berat atau karena 

mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak 

mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.  

c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat 

pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghomati 

ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa 
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peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode 

etik.  

d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan 

pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta 

martabat kehomatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi 

sebagai profesi yang mulia dan terhormat.  

3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus 

diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun 

dimuka pengadilan.  

4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk 

waktu tertentu dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi 

disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat 

dalam daftar advokat. Seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara 

perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan 

itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan, 

hal ini diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomo 18 Tahun 2003 

tentang Advokat.67 

Bentuk Tanggung Jawab Advokat dalam menangani Perkara Tindak 

Pidana Korupsi dalam Maslahah  

1. Keadilan Hukum 

Keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh 

pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam 
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bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak 

yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap 

orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama 

banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan 

prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya 

sama sekali.68  

Membicarakan keadilan tidak semuda yang kita bayangkan, 

karena keadilan bisa bersifat subjektif  dan bisa individualistis, artinya 

tidak bisa disama ratakan. Karena adil bagi si A belum tentu adil oleh 

si B. Oleh karen itu untuk membahas rumusan keadilan yang lebih 

komprehensif, mungkin lebih obyaktif  kalau dilakukan atau dibantu 

dengan pendekatan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi dan lain-

lain. Sedangkan kata-kata “rasa keadilan” merujuk kepada berbagai 

pertimbangan psikologis dan sosiologis yang terjadi kepada pihak-

pihak yang terlibat, yaitu terdakwa, korban, dan pihak lainnya. Rasa 

keadilan inilah yang memberikan hak “diskresi” kepada para penegak 

hukum, karena bentuk tanggung jawab  ini bisa disalahgunakan oleh 

yang punya kewenangan, tetapi di sisi lain kewenangan ini perlu 

diberikan untuk menerapkan “rasa keadilan” karena bisa perangkat 

hukum yang ada ternyata belum memenuhi “Rasa keadilan”. Sama 

halnya dengan Advokat yang menegakkan keadilan dalam menangani 
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perkara tindak pidana korupsi harus benar-benar sesuai dengan norma 

dan apa yang di syariatkan dalam maslahah. 

2. Kemanfaatan Hukum 

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan 

untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak 

saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, 

hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus 

komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas 

terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif 

yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. 

Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan 

keadilan.69  

Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. 

Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu 

seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 

‘yang dianggap tidak adil’. Itu menjadi lebih baik dengan merusak 

hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan 

penghoramatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Sama halnya advokat 

sebagai penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi 

sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk setiap tindakannya dalam 

mendampingi klien ada manfaatnya dan dapat bermanfaat untuk klien 

tindak pidana korupsi untuk tercapainya kemaslahatan manusia. 
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3. Kepastian Hukum 

Advokat dalam bentuk tanggung jawabnya dalam menegakkan 

hukum khususnya dalam menangani perkara tindak pidana korupsi 

tentunya dalam ruang lingkup maslahah ada tiga unsur yang harus 

diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga 

unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara 

proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah 

mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga 

unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus 

diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu 

menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan 

hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.70 

Adanya kepastian hukum dalam perkara tindak pidana korupsi dalam 

perspektif maslahah merupakan harapan bagi pencari keadilan terhdap 

tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang 

selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. 

Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu 

kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian 

hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak 

mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang 

oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui 

penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan 

                                                             
70Supriyadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar 

Grafika, 2006. h. 69 



143 
 

   
 

jelas pulahpenerapanya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti 

tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumanya. 

Akan tetapi  kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap 

sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan 

sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat 

dan efisiensi. 

Kemamfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang 

mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. 

Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan 

masyrakat. Karena kalau  kita berbicara tentang  hukum kita cenderung 

hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang trkadang 

aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan 

masyarakat.  Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, saya sangat tertarik 

membaca pernyataan  Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : 

keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang 

lain-lain, seperti kemanfaatan ( utility, doelmatigheid).  Oleh karena itu 

didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan 

pengorbanan harus proporsional.71 

Sistem hukum indonesia dikenal berbagai sumber hukum nasional 

yang berasal dari hukum adat, hukum islam, dan hukum barat. Ketiga 

sumber hukum tersebut selalu berlomba untuk menjadi hukum nasional 

sehingga berlakulah berbagai teori hukum. Sesungguhnya Undang-Undang 
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Dasar 1945 sangat akomodatif terhadap kepentingan warga negara dalam 

menjalankan ibadahnya. Dalam perspektif tata hukum indonesia fungsi 

negara adalah melindungi setiap agama dan pemeluknya melalui peran 

menjamin pelaksanaan ibadah, memberikan dukungan fasilitas dan menjaga 

kerukunan antar umat beragama. Agama haruslah menjadi landasan moral, 

karenanya setiap peraturan dan perundang-undangan yang bertentangan 

dengan moral dan agama mesti dikesampingkan. Secara nomatif, 

menjalankan Maslahah  secara kaffah merupakan peintah Allah, dan 

mengabaikannya dikategorikan sebagai manusia kafir, zalim, atau fasik.72 

Ajaran Islam tentang penataan hukum memberi gambaran, 

bagaimana sesungguhnya Maslahah telah menata kehidupan manusia ini 

dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Teori atau ajaran tentang 

penataan hukum menuut perspektif Maslahah  bersumber dari Allah sebagai 

pencipta syariat dalam bentuk wahyu, yaitu Al-qur’an. Ia merupakan hukum 

nomatif bersifat universal dan berlaku untuk seluruh mansuia tanpa 

membedakan kedudukan, ras, politik, dan sosial budaya. Keuniversalan 

hukum Al-qur’an itu memerlukan penjelasan dalam bentuk implementasi 

hukum yang bersifat praktis, hal ini dilakukan Rasulullah saw melalui 

kehidupan sehari-hari, dalam bentuk hukum normatif bersifat aplikatif, yaitu 

as-sunah.Manakalah terjadi ketiadaan atau ketidak jelasan hukum yang 

dimaksud oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-qur’an dan As-sunnah, maka 

                                                             
72Munib, Abdul. Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih, cet. ke-7. Jakarta: Kalam Mulia, 2008. h. 32 
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pembentukan hukumnya diserahkan kepada manusia, melalui metode 

ijtihad.73 

Islam menganjurkan manusia untuk saling menolong sebagai bentuk 

ibadah horizontal kepada sesame manusia (habl min al-nas). Dalam 

hubungan horizontalnya, manusia tidak pernah luput dari berbagai 

kesalahan, kealpaan, dan kekhilafan yang seringkali menuai 

kesalahpahaman antara masing-masing individu yang kemudian berimbas 

pada pertengkaran dan perpecahan. Hal ini terjadi dan muncul karena dalam 

penyatuan pendapat antara masing-masing individu biasanya bersifat 

subyektif dan cenderung menguntungkan kepentingan masing-masing 

sehingga sulit mengambil keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. 

Hal ini berbeda ketika ada orang ketiga yang tidak punya kepentingan diluar 

individu para pihak yang sedang menghadapi masalah tersebut dimana dia 

akan berusaha mengambil keputusan secara obyektif berdasarkan prinsip 

keadilan dan keseimbangan hak bagi keuda pihak yang bermasalah. Advokat 

bertugas tidak hanya menyelesaikan sengketa litigasi tetapi juga non litigasi. 

Bagi perkara litigasi, seorang advokat harus mendampingi tersangka yang 

melakukan tindak pidana pada semua tahapan proses peradilan. Adapun 

dalam hal keperdataan maka seorang Advokat menerima kuasa dari seorang 

yang bersengketa.  

                                                             
73A. Rahmat Rosyadi, dan Rais Ahmad, Formulasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata 

Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Persada, 20120, h. 68 
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Oleh karena itu tujuan yang dikehendaki Advokat dalam perkara-

perkara pidana maupun perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan 

jalan damai. Disamping itu penegakan hukum yang obyektif memerlukan 

sikap integritas,etika, moral dan kejujuran demi untuk tercapainya 

kemaslahatan. 
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                                                 BAB V 

                                             PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis mengenai, “Tanggung Jawab Advokat 

Terhadap Klien dalam Penanganan perkara tindak pidana korupsi 

Perspektif Maslahah”.yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Tindak 

Pidana Korupsi  Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

Tentang Advokat Perspektif Maslahah Dalam hal ini di golongkan 

menjadi beberapa hal yaitu Pertama Pelayanan Prima, Kedua 

Menjaga Rahasia Klien, Ketiga Memberikan Bantuan Hukum. 

2. Kewenangan Advokat dalam Tanggung Jawab Terhadap Klien dalam 

Tindak Pidana Korupsi Perspektif Maslahah Dalam hal ini di 

golongkan menjadi beberapa hal yaitu Pertama Menerima Kuasa, 

Kedua Mendampingi Klien yang terdiri dari 2 hal yaitu Litigasi dan 

Non Litigasi dan yang Ketiga  Melindungi Hak Klien. 

3. Bentuk Tanggung Jawab Advokat dalam menangani Perkara Tindak 

Pidana Korupsi klien Perspektif Maslahah Dalam hal ini di golongkan 

menjadi beberapa hal yaitu Pertama Keadilan Hukum, Kedua 

Kemanfaatan Hukum, Ketiga Kepastian Hukum. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan adapun saran 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Advokat dalam Menjalankan Prinsip-Prinsipnya dalam perkara 

tindak pidana korupsi Hendaknya Advokat dalam menjalankan 

profesinya harus berpedoman pada kede etik profesi Advokat dan 

mengutamakan menegakkan hukum dan tidak membela dan 

mendapangi klien dengan motif ekonomi semata. 

2. Kewenangan Advokat dalam tanggung jawab terhadap klien dalam 

perkara tindak pidana korupsi seharusnya dapat memberikan 

pembelajaran atau pemahaman hukum secara langsung kepada 

masyarakat agar mengetahui prosedur dalam menghadapi proses 

persidangan di pengadilan. Untuk advokat hendaknya kembali 

mensosialisasikan profesi advokat kepada masyarakat, seperti 

mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk 

memberikan edukasi publik terkait dengan profesi advokat. 

Khususnya, untuk masyarakat kelas menengah kebawah. 

Dikarenakan masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang tidak 

mengetahui kewenangan profesi advokat. Hal ini akan 

mempengaruhi terhadap penggunaan jasa advokat sendiri. 

3. Bentuk Tanggung Jawab advokat dalam menangani perkara tindak 

pidana korupsi sebagai kuasa hukum dari klien haruslah bertanggung 

jawab penuh, amanah, dan berlaku adil dalam menjalankan tugas dan 
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kewajibannysa. Setiap advokat harus menjaga citra dan martabat 

kehormatan profesi serta setia dan menjunjung tinggi hukum, 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik dan sumpah 

profesinya. Sebab penggunaan jasa advokat ini sudah banyak 

mengandung kemaslahatan, apabila dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya seorang advokat tidak bisa melaksanakan dan 

menjalankan amanah yang diberikan kepadanya maka tidak 

sempurnalah kemaslahatannya. 
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