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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 

Transliterasi yang digunakan dalam tesis ini ialah Pedoman Transliterasi 

berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.  

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 s|a s| es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 h}a h} ha (dengan titik dibawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 z|al z| zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض 

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} 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
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 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ya ي

Huruf hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

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 

 fath}ah a a ا  

 kasrah i i ا  

 d}ammah 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 

 fathah dan ya ai a dan i  ـي  

 fathah dan wau au a dan u  ــو  

Contoh: 

 kaifa :  ك ي ف  

و ل  ح    : h{aula 
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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 

 Fathah dan alif atau ya a> a dan garis di atas ــ ـــ ا |ــ ــــ ى 

 kasrah dan ya i> i dan garis di atas ــ ـــــي 

 d}ammah dan wau u> u dan garis di atas ـ ــــو 

Contoh: 

 ma>ta : م ات  

 <rama : ر م ى 

 qi>la : ق ي ل  

 yamu>tu : يَ  و ت  

4. Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau 

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

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [h].   

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: 

  raudah al-atfāl : ر و ض ة  ا لْ  ط ف ال  

ل ة    al-madῑnah al-fādilah : ا ل م د ي ـن ة  ا ل ف اض 
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م ة  ا لْ  ك     : al-ḥikmah 

5. Syaddah (Tasydῑd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd ( ــ ــ)  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh: 

 rabbanā : ر بّـَن ا

ن ا  najjainā : نَ َّيـ 

 al-haqq : ا لْ  ق  

 nu”ima : ن ـع  م  

 aduwwun‘ : ع د و  

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

kasrah     ـ ــــي maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).  

Contoh: 

ي  ع ل    : ‘Alῑ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

 Arabῑ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر ب   

6. Kata Sandang 

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

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 
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sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan  garis 

mendatar (-). Contohnya: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا ل ش م س  

 al-zalzalah (az-zalzalah) : ا ل ز ل ز ل ة  

 al-falsafah : ا ل ف ل س ف ة  

د    al-bilādu : ا ل ب لَ 

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’murūna : تَ  م ر و ن  

 ’al-nau : ا ل نـ و ء  

ء    syai’un : ش ي 

 umirtu : أ م ر ت  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Sunnah, khusus dan 
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umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditrasliterasi secara utuh. Contoh :  

 Fī Zilāl al- Qur’ān  

 Al-Sunnah qabl al-tadwīn  

 Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 

9. Lafz al-Jalālah (الله( 

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

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

hamzah. Contoh: 

   dīnullāh : د ي ن  الل  

لل    billāh : بِ 

Adapun ta marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fī raḥmatillāh : ه م  فِ  ر حْ  ة  الل  

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 ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf  

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

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

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 
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kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (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 Muhammadun illā rasūl  

 Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan  

 Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān  

 Naṣīr al-Dīn al- Tūsī  

 Abū Naṣr al-Farābī  

 Al-Gazālī  

 Al-Munqiż min al-Ḍalāl  

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contohnya :  

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd  

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

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 
Naṣr Ḥamid Abū)   
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ABSTRAK 

 

Nama           : Jumarni 

Nim              : 80100221171 

Jurusan       : Dirasah Islamiyah 

Konsentrasi : Syariah/Hukum Islam  

Judul            : Remisi Narapidana Korupsi Perspektif Maslahat 

 

Pemberian remisi merupakan penghargaan negara kepada narapidana yang 

selalu berusaha berbuat baik, memperbaiki diri, dan menjadi masyarakat yang berguna. 

Selain itu, pemberian remisi memberikan sumbangsih penciptaan kondisi aman di 

Lembaga Pemasyarakatan dan penghematan biaya anggaran makan narapidana. 

Namun di sisi lain, pemberian remisi dianggap menumbuhsuburkan korupsi. 

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana hakikat 

pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia. 2) Bagaimana pemberian remisi 

narapidana korupsi perspektif maslahat. Dalam menjawab permasalahan tersebut, 

penulis menggunakan pendekatan maslahah. Yang dimaksud pendekatan maslahah di 

sini adalah suatu pendekatan yang digunakan dengan terlebih dahulu mengkaji dan 

memahami peraturan perundang-perundangan dan penetapannya yang berkaitan 

dengan masalah yang dihadapi. Selanjutnya mencari kesesuaian dengan norma-norma 

atau kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam dengan berpedoman pada nilai-nilai 

maslahat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberian remisi narapidana 

korupsi melibatkan berbagai faktor kompleks, termasuk pertimbangan hukum dan 

pertimbangan maslahat. Temuan menyoroti tantangan dalam menentukan apakah 

pemberian remisi sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tujuan pemasyarakatan 

yang lebih luas. Pemberian remisi kepada narapidana korupsi sering kali menjadi fokus 

perdebatan dan kontroversi di masyarakat. Terdapat beragam sudut pandang yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini, mulai dari upaya untuk 

memotivasi narapidana agar berkelakuan baik hingga kekhawatiran akan pesan 

deterrensi yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penting 

untuk mencari keseimbangan antara memberikan kesempatan rehabilitasi kepada 

narapidana dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan 

pidana. 

 Remisi kepada narapidana korupsi tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan 

dalam Islam karena akan menimbulkan bahaya yang lebih besar sehingga pemberian 

remisi tidak seharusnya dilakukan kecuali kepada orang sakit yang tidak ada harapan 

untuk sembuh setelah hakim yang berwenang mengkaji kasusnya.  

Saran dalam penelitian ini yaitu hendaknya pemerintah dan semua pihak yang 

berwenang memberikan edukasi agar benih-benih korupsi bisa diantisipasi dari awal, 

baik itu melalui pendidikan maupun pemerintah setempat. Memilih pejabat yang jujur, 

amanah dan zuhud serta mencukupi kebutuhan pokoknya dengan mengambil alih 
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sumber daya alam untuk dikelola oleh negara sehingga bisa memberikan kehidupan 

yang layak. Melakukan pengawasan dengan mencatat dan mengaudit jumlah kekayaan 

pejabat. Jika tetap saja berkhianat maka diberikan sanksi  tegas yang memberikan efek 

jera sesuai dengan syariat Islam. 

 

Kata Kunci : Korupsi, Maslahat, Remisi 
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ABSTRACT 

 

Name              : Jumarni 

Reg. Number : 80100221171 

Department   : Dirasah Islamiyah 

Concetration : Shariah/Islamic Law 

Title                : Corruption Convicts Remission from Maslahat Perspective 
 

Granting remission is a way for the state to acknowledge convicts who 

consistently strive to do good, improve themselves, and become productive 

members of society. Moreover, remission contributes to creating a safer 

environment in Correctional Institutions and reduces the budget for the convicts' 

meals. However, some view the granting of remission as promoting corruption. 

The main research questions are: 1) what is the essence of granting 

remission to the corruption convicts in Indonesia? and 2) how is the granting 

remission to the corruption convicts from maslahat perspectives? In answering 

those problems, the researcher uses maslahat approach. This approach means by 

firstly studying and understanding the relevant laws and regulations related to the 

problem at hand, then seeking conformity with the norms and principles of Islamic 

law based on the values of maslahat (public interest). 

The research findings indicate that the process of granting remissions to 

corruption convicts involves various complex factors, including legal 

considerations, ethics, and utilitarian considerations. The findings highlight the 

challenges in determining whether the granting of remissions aligns with principles 

of justice and broader penal objectives. The granting of remissions to corruption 

convicts often becomes a focal point of debate and controversy in society. There are 

various perspectives that influence decision-making in these cases, ranging from 

efforts to motivate the rehabilitation of convicts to concerns about the deterrence 

message that can be conveyed to the public. In this context, it is crucial to strike a 

balance between providing opportunities for the rehabilitation of convicts and 

maintaining public trust in the criminal justice system. 

The research findings indicate that granting remission to corruption convicts 

is not in line with the principle of maslahat in Islam, as it may lead to greater 

dangers.Therefore, remission should only be granted in cases of serious illness with 

no hope of recovery, and after a thorough review by the competent judge. 

The research suggestions are as follows: 1) The government and relevant 

authorities should focus on educating and preventing corruption from the outset, 

through educational initiatives and local government efforts; 2) They should select 

honest, trustworthy, and contented officials and fulfill their basic needs by 

managing natural resources under the state's control, providing a decent standard of 

living; and 3) They should conduct thorough supervision by recording and auditing 

officials' wealth. If any officials betray their trust, strict sanctions should be 

imposed, as per Islamic law, to serve as a deterrent. 

 

Keywords: Corruption, Maslahat, Remission 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara garis besar ajaran Islam dibedakan ke dalam tiga bagian, yaitu 

akidah, syariat, dan akhlak. Akidah berisi tentang keyakinan umat Islam secara 

vertikal, syariat berisi tentang aturan-aturan dan sanksi bagi yang melanggar 

aturan-aturan tersebut dan akhlak berisi tentang tuntunan perilaku dan adab 

kesopanan baik kepada Allah swt. maupun kepada manusia sesama manusia. Tiga 

kategori ajaran Islam ini pada intinya diturunkan oleh Allah swt. untuk 

memberikan rahmat bagi seluruh alam sebagaimana firman-Nya QS. Al-Anbiyah: 

21/107: 

 وَمَآ ارَْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْْةًَ ل لِْعٰلَمِيَْ 

Terjemahnya: 

“Dan kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi seluruh alam”.1 

 

Di samping sebagai rahmat, secara spesifik dalam setiap aturan hukum 

terdapat konsep maqasid al-syariah yaitu makna dan tujuan yang dikehendaki 

oleh syara’ dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.  

Maqasid al-syariah di kalangan ulama ushul fiqh juga disebut dengan asrar al-

syariah, yaitu rahasia-rahasia yang terkandung di balik hukum yang ditetapkan 

oleh syara’, berupa kemashlahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun 

akhirat.  

 
1 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Mikraj 

Khazanah Ilmu, 2010), h. 331 
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kemaslahatan atau maslahat sebagai tujuan dasar syariat Islam berasal dari 

kata al-sulhu atau al-islah, yang berarti damai dan tenteram. Damai berorientasi 

pada fisik dan tenteram berorientasi pada psikis sehingga arti maslahat secara 

terminologi adalah perolehan manfaat dan penolakan terhadap segala bentuk 

kesukaran. 

Berkaitan dengan visi utama agama Islam sebagai rahmatan lil’ alamin 

setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan, baik hewan 

tumbuh-tumbuhan dan manusia yang mendapat amanat sebagai khalifatullah di 

muka bumi. Dalam hal ini ajaran Islam dengan konsep maqasid al-syariah-nya 

sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal yaitu agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. Pemeliharaan terhadap kelima hal ini termasuk ke dalam al-

mashlahah al-haqiqiyyah. 

Kelima hal di atas juga disebut dengan al-kulliyyah al-khams atau panca 

jiwa syariat yang harus selalu dijaga dengan baik. Al-kulliyyah al-khams yang 

menjadi perhatian sekaligus sebagai topik utama dalam tesis ini adalah harta. 

Harta harus dijaga secara baik tidak boleh mencurangi dan menguasai dengan cara 

batil dan bermuamalah, tidak boleh menzalimi hak-hak anak yatim, mengorupsi, 

melakukan penyuapan kepada hakim atau pejabat tertentu memberikan hadiah 

dengan tujuan dan maksud khusus kepada seorang pejabat, menggasab, mencuri, 

atau merampok. 

Berlaku curang dalam melakukan timbangan, baik dengan cara mengurangi 

atau melebihkan ukuran barang yang diperjualbelikan juga merupakan sesuatu 

yang sangat tidak terpuji sebab kecurangan akan merugikan pihak lain baik 
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disadari atau tidak oleh pihak yang dirugikan tersebut. Pelaku perbuatan tersebut 

dianggap sebagai seseorang yang akan mengalami kerugian dan kebinasaan. 

Di Indonesia masalah menjaga amanat masih perlu mendapat perhatian dari 

banyak pihak, lebih-lebih problem besar korupsi yang kini hampir terjadi di 

berbagai lini, baik kalangan eksekutif maupun legislatif baik di pusat maupun di 

daerah. Masalah korupsi di negeri ini sudah memasuki seluruh bidang kehidupan 

sosial dan pemerintah serta sudah bersifat sangat mengakar dalam budaya hidup 

perilaku, dan cara berpikir.2 Bahkan masalah korupsi di negeri ini tiada hentinya 

diberitakan, kian hari semakin bertambah.  

Laporan Transparency Internasional terbaru menunjukkan, indeks persepsi 

korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022. 

Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan IPK ini turut 

menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. Tercatat, IPK Indonesia pada 

2022 menempati peringkat ke-110. Pada tahun sebelumnya, IPK Indonesia berada 

di peringkat ke-96 secara global. Menurunnya IPK Indonesia mengindikasikan 

persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis di tanah air 

memburuk sepanjang tahun lalu.3 

Sedangkan menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 579 kasus 

korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 

 
2 Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam (Cet.I, Jakarta: Amzah, 2011),  h. 1 
3 Cindy Mutia Annur. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk pada 2022.” 

Databoks.katadata.co.id, 01 Februari 2023. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-

memburuk-

pada2022#:~:text=Laporan%20Transparency%20Internasional%20terbaru%20menunjukkan,uruta

n%20IPK%20Indonesia%20secara%20global (17 Mei 2023). 

https://databoks.katadata.co.id/tags/indeks-persepsi-korupsi
https://databoks.katadata.co.id/tags/indeks-persepsi-korupsi
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada2022#:~:text=Laporan%20Transparency%20Internasional%20terbaru%20menunjukkan,urutan%20IPK%20Indonesia%20secara%20global
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada2022#:~:text=Laporan%20Transparency%20Internasional%20terbaru%20menunjukkan,urutan%20IPK%20Indonesia%20secara%20global
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada2022#:~:text=Laporan%20Transparency%20Internasional%20terbaru%20menunjukkan,urutan%20IPK%20Indonesia%20secara%20global
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada2022#:~:text=Laporan%20Transparency%20Internasional%20terbaru%20menunjukkan,urutan%20IPK%20Indonesia%20secara%20global
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8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Dari 

berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di 

dalam negeri. Jumlahnya juga naik 19,01% dibandingkan pada 2021 yang 

sebanyak 1.173 tersangka.4 

Diberitakan di kompas.com bahwa tercatat, ada 23 terpidana korupsi yang 

diberikan pembebasan bersyarat. Obral remisi ini mendapat sorotan tajam, karena 

ada terpidana yang belum lama menjalani masa hukuman, seperti mantan jaksa, 

Pinangki Sirna Malasari. Kasus Pinangki termasuk yang mendapat perhatian besar 

masyarakat. 

Selain Pinangki, beberapa terpidana korupsi yang mendapat remisi yakni 

mantan Gubernur Banten Ratut Atut Chosiyah, mantan Gubernur Jambi Zumi 

Zola, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, dan mantan hakim konstitusi, 

Patrialis Akbar. 

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) 

Zaenur Rohman menilai, obral remisi tersebut terkesan membuat kejahatan 

korupsi tidak lagi menjadi kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime. Zaenur 

berpandangan fenomena banyaknya koruptor mendapat remisi ini karena 

Mahkamah Agung (MA) di tahun 2021 membatalkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 99 Tahun 2012 yang membatasi hak narapidana korupsi.5 

 
4  Dimas Bayu, "ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022,” 

Dataindonesia.id, 21 Maret 2023. https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-

korupsi-meningkat-pada-2022 (I5 Mei 2023) 
5 Rahel Narda Chaterine, Hakordia 2022: “Mengingat Lagi Obral Remisi untuk Koruptor 

Sepanjang Tahun Ini,” Kompas, 09 Desember 2022. 

https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/12/09/10204021/hakordia-2022-mengingat-lagi-

obral-remisi-untuk-koruptor-sepanjang-tahun-ini (15 Mei 2023) 

https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022
https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022
https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/12/09/10204021/hakordia-2022-mengingat-lagi-obral-remisi-untuk-koruptor-sepanjang-tahun-ini%20(15
https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/12/09/10204021/hakordia-2022-mengingat-lagi-obral-remisi-untuk-koruptor-sepanjang-tahun-ini%20(15
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Indonesia Corruption Watch (ICW) tak habis pikir dengan 23 koruptor 

mendapat remisi hingga akhirnya bebas bersyarat. ICW menyebut pemberian 

remisi bagi para koruptor itu semakin menunjukkan kejahatan korupsi adalah 

kejahatan biasa.6 

Sedangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengusulkan 

pencabutan hak remisi demi munculnya efek jera bagi koruptor. Koordinator 

MAKI Boyamin mengungkapkan, aturan mengenai pencabutan hak remisi bagi 

koruptor itu salah satunya sudah berlaku di Amerika Serikat. Boyamin pun 

mendorong agar aturan serupa juga semestinya diterapkan di Indonesia.7  

Namun di sisi lain, meski banyak pihak yang kontra terhadap pemberian 

remisi kepada narapidana koruptor tenyata itu tidak memberi perubahan signifikan 

bahkan terbaru para narapidana kasus korupsi yang beragama Islam, 

mendapat remisi khusus lebaran 2023. Salah satunya adalah eks Ketua DPR RI 

periode 2014-2019 Setya Novanto. 

Kepala Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, Kunrat Kasmiri 

mengatakan, ada sebanyak 208 orang Warga Binaan 

Pemasyarakatan  mendapatkan remisi khusus Idul Fitri. 

Selain Setya Novanto, mereka yang mendapat remisi khusus itu adalah eks 

Sekretaris MA Nurhadi, eks Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, eks 

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Presiden PKS 2009-2014 Luthfi Hasan 

 
6  Wilda Hayatun Nufus, “ICW Heran Banyak Koruptor Bebas: Kita Serius Berantas 

Korupsi Nggak?.” Detiknews, 07 September 2022. https://news.detik.com/berita/d-6278572/icw-

heran-banyak-koruptor-bebas-kita-serius-berantas-korupsi-nggak (05 April 2023) 
7 Muhammad Hafil, “MAKI Usulkan Cabut Hak Remisi Bagi Koruptor Untuk Beri Efek 

Jera.” 2022,  Republika, 07 September 2022. https://news.republika.co.id/berita/rhugo5430/maki-

usulkan-cabut-hak-remisi-bagi-koruptor-untuk-beri-efek-jera (05 April 2023) 

https://www.tempo.co/tag/narapidana
https://www.tempo.co/tag/remisi
https://www.tempo.co/tag/setya-novanto
https://news.detik.com/berita/d-6278572/icw-heran-banyak-koruptor-bebas-kita-serius-berantas-korupsi-nggak%20(05
https://news.detik.com/berita/d-6278572/icw-heran-banyak-koruptor-bebas-kita-serius-berantas-korupsi-nggak%20(05
https://news.republika.co.id/berita/rhugo5430/maki-usulkan-cabut-hak-remisi-bagi-koruptor-untuk-beri-efek-jera%20(05
https://news.republika.co.id/berita/rhugo5430/maki-usulkan-cabut-hak-remisi-bagi-koruptor-untuk-beri-efek-jera%20(05
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Ishaq, eks Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo, eks Menpora Imam 

Nahrawi, eks Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. 

Sementara itu, dari Lapas Tangerang diperoleh informasi bahwa terpidana 

kasus korupsi  eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin dan eks Menteri Kelautan 

dan Perikanan Edhy Prabowo juga mendapat remisi khusus Idul Fitri 1444 

Hijriah.8 

Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Rika Aprianti, mengungkapkan pemberian RK 

Idul Fitri ini merefleksikan Idul Fitri sebagai kemenangan atas perjuangan 

melawan hawa nafsu. Kemenangan ini juga berlaku bagi narapidana yang dengan 

serius terus bertobat dan memperbaiki diri. 

Rika menambahkan, pemberian remisi merupakan penghargaan negara 

kepada narapidana yang selalu berusaha berbuat baik, memperbaiki diri, dan 

menjadi masyarakat yang berguna. Ia berharap, remisi yang diberikan dapat 

memotivasi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan menghindari 

perbuatan yang melanggar hukum. Tak hanya mempercepat reintegrasi sosial 

narapidana, kata Rika, pemberian RK Idul Fitri juga dinilai berpotensi menghemat 

biaya anggaran makan narapidana hingga Rp 72,81 miliar. 

Remisi bagi narapidana koruptor menjadi lebih mudah setelah MA 

mengabulkan permohonan hak uji materi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 

2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak-hak Napi pada Oktober 2021. 

 
8Ayu Cipta  “Setya Novanto hingga Edhy Prabowo Dapat Remisi Khusus Idul Fitri” 

Nasional Tempo.co, 21 April 2023. https://nasional.tempo.co/read/1717673/setya-novanto-hingga-

edhy-prabowo-dapat-remisi-khusus-idul-fitri (17 Mei 2023). 
 

https://nasional.tempo.co/read/1717673/setya-novanto-hingga-edhy-prabowo-dapat-remisi-khusus-idul-fitri
https://nasional.tempo.co/read/1717673/setya-novanto-hingga-edhy-prabowo-dapat-remisi-khusus-idul-fitri


7 
 

 
 

Dalam putusannya, MA menghapuskan syarat justice collaborator (JC) bagi napi 

koruptor untuk mendapatkan potongan hukuman.9 

Aturan mengenai pemberian remisi juga dijelaskan lebih lanjut dalam 

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 

Beranjak dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka penulis 

terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul : “Remisi Narapidana Korupsi 

Perspektif Maslahat” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan paparan latar belakang masalah, maka pokok masalah  pada 

penelitian ini adalah “Remisi Narapidana Korupsi Perspektif Maslahat” Pokok 

masalah tersebut dijabarkan dalam  sub masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana hakikat pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia? 

2. Bagaimana pemberian remisi narapidana korupsi perspektif maslahat ? 

C. Pengertian Judul/Definisi Operasional 

Agar uraian dalam tesis ini lebih jelas dan terarah makna kata yang 

dimaksud dalam judul, maka dijelaskan beberapa kata pada judul yang dapat 

mengandung makna lain dan menimbulkan pemahaman yang keliru dari 

pembaca: 

 
9 Prayogi Dwi Sulistyo, “271 Napi Korupsi Terima Remisi Lebaran, Salah Satunya Setya 

Novanto”,  Kompas.id, 23 April 2023. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/23/271-

narapidana-korupsi-terima-remisi-idul-fitri-1444-h (16 Mei 2023). 
 

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/23/271-narapidana-korupsi-terima-remisi-idul-fitri-1444-h%20(16
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/23/271-narapidana-korupsi-terima-remisi-idul-fitri-1444-h%20(16
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a. Remisi Narapidana Korupsi dalam pasal 10 UU No.22 tahun 2022 adalah 

pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan 

yang memenuhi syarat-syarat dengan ketentuan dalam peraturan 

perundangan-perundangan. yaitu : 

1) Berkelakuan baik  

2) Aktif program pembinaan  

3) Telah menunjukkan penurunan tingkat resiko 

b. Maslahat yang dimaksud dalam tesis ini sejalan dengan pengertian yang 

diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali yaitu : Adapun maslahat pada dasarnya 

adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan 

itu yang dimaksudkan, sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah 

tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan 

meraih tujuan-tujuan mereka. Yang dimaksud dengan maslahat di sini ialah 

memelihara tujuan syara’/hukum Islam, dan tujuan syara’ dari makhluk itu 

ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan 

harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal 

prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip 

ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.  

Berdasarkan uraian Imam Al-Ghazali di atas dapat diketahui bahwa 

yang dimaksud dengan maslahat menurut Al-Gazali adalah upaya 

memelihara tujuan hukum Islam,  yaitu memelihara agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara 

tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut maslahat. Kebalikannya, 
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setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima 

tersebut disebut mafsadat, yang oleh karena itu upaya menolak dan 

menghindarkannya disebut maslahat.10 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Masalah yang akan dikaji dalam tesis ini yaitu Remisi Narapidana 

Korupsi Perspektif Maslahat dan agar nantinya pembahasan ini lebih fokus 

pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih 

berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud di  antaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Ronald Heru Pratama, 2018. Tesis dengan judul “Pemberian remisi 

terhadap narapidana tindak pidana korupsi (Studi kasus di Lapas 

kelas 1 Medan”), Universitas Medan Area, Medan.  

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah 

penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis 

normative. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis 

empiris di dapat dari lapangan yaitu tentang pelaksanaan pemberian 

remisi di Lapas Kelas I Medan. Prosedur pengambilan dan 

pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen.  

Hal yang membedakan dengan yang akan diteliti oleh penulis 

adalah dalam permasalahan dan metode penelitian. Penulis akan 

meneliti mengenai Remisi Narapidana Korupsi Perspektif Maslahat dan 

 
10 Neneng Hasanah, Panorama Maqashid Syariah, ed. Abdurrahman Wisnu (Bandung: 

Media Sains Indonesia, 2021),  h. 37 

 



10 
 

 
 

metode penelitian memakai pendekatan maslahah dengan penelitian 

pustaka (libray research). 

2. Netty Endrawati, Dyah Permatasari, 2019. Pemberian Remisi Bagi 

Narapidana  Pelaku Tindak  Pidana Korupsi. 

Penelitian ini membahas pemberian remisi terhadap narapidana 

korupsi yang mendapat pengetatan untuk  mendapatkan remisi. Peniliti 

menganalisis syarat pemberian remisi terhadap koruptor apakah 

bertentangan atau tidak bertentangan dengan pengaturan pemberian 

remisi pada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 

bertentangan dengan Pasal 5 Undang – undang tentang 

Pemasyarakatan. 

Sedangkan penulis akan meneliti Remisi Narapidana Korupsi 

Perspektif Maslahat yang akan mengkaji UU dan peraturan yang 

berkaitan tentang pemberian remisi narapidana korupsi apakah 

bertentangan dengan maslahat atau tidak. 

3. Ahmadi Hasan dkk. 2017. Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan 

Pemikiran Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif  Hukum Positif 

dan Hukum Islam. 

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan remisi di 

Indonesia menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 

174 Tahun 1999 Tentang Remisi yang pada dasarnya tidak terlepas 

dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana Islam. Konsep hukum pidana 

Islam berpangkal pada kemaslahatan untuk pencegahan (ar-radu waz-
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zajru) pendidikan dan pengajaran (al-Islah al-Tahzib).  

Sedangkan penulis akan meneliti tentang Remisi Narapidana 

Korupsi Perspektif Maslahat yang akan mengkaji UU dan peraturan 

tentang remisi narapidana  korupsi apakah sesuai dengan prinsip 

kemaslahatan dalam Islam ataukah bertentangan. 

4. Anak Agung Ayu Windah  Wisnu  Kesuma Sari dan Sagung Putri M.E. 

Purwani,  Pengetatan Syarat Pemberian Remisi Bagi Narapidana 

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau Dari Persepektif HAM. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menelaah 

mengenai pengaturan pemberian remisi bagi narapidana di Indonesia 

dan pengaturan hak asasi narapidana terkait pengetatan syarat 

pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif yang dimaksud adalah terjadi 

adanya suatu konflik norma antara Peraturan Pemerintah Nomor 99 

Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 

Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 34 yang merumuskan tentang 

syarat pemberian remisi bagi setiap narapidana, dan Pasal 34A yang 

merumuskan tentang syarat pemberian remisi untuk narapidana 

korupsi yang menekankan adanya pengetatan syarat yang harus 

terlebih dahulu membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan dan 

ditetapkan oleh pengadilan atas tindak pidana korupsi yang 

dilakukannya yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 
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Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 3 ayat (2). 

Hal yang membedakan dengan yang akan diteliti yaitu penulis 

akan meneliti Remisi Narapidana Korupsi Perspektif Maslahat untuk 

mengetahui apakah pemberian remisi terhadap narapidana korupsi yang 

telah diatur oleh UU dan peraturan saat ini sudah sesuai prinsip 

kemaslahatan dalam Islam ataukah bertentangan dan metode penelitian 

memakai pendekatan maslahah dengan penelitian pustaka (libray 

research). 

5. M. Tamliqon Luqman Hakim dan Hifdotul Munawwarah. 2020. Jurnal 

Sharia dengan “Remisi Koruptor Persepektif Syariat Islam.”. 

Universitas Darussalam Gontor. 

Jurnal ini ditulis untuk mengidentifikasi permasalahan dalam 

pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Melalui 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana syariat Islam 

memandang tindak pidana korupsi serta bagaimana pemberian remisi 

bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan penelitian kualitatif analisis 

isi (content analysis).  

Hal yang membedakan dengan yang akan diteliti yaitu Remisi 

Narapidana Korupsi Perspektif Maslahat dan metode penelitian memakai 

pendekatan maslahah dengan penelitian pustaka (libray research). 

6. Warih Anjari. 2023. Penerapan Pemberatan  Pidana dalam Tindak 

Pidana Korupsi 

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis bagaimana jika 
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pemberatan pidana diterapkan dalam Putusan Nomor 

10/PID.TPK/2021/PT.DKI. Penelitian ini menerapkan metode 

penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, dan 

analisis deskriptif kualitatif. Konsep-konsep yang digunakan sebagai 

acuan dalam menganalisis adalah pemberatan pidana, kejahatan 

jabatan, concursus realis, hukum  progresif, dakwaan, dan asas 

dominus litis.  

Sedangkan penulis akan meneliti Remisi Narapidana Korupsi 

Perspektif Maslahat dan metode pendekatan maslahah dengan penelitian 

pustaka (libray research). 

7. Arini Indika Arifin. 2015. Tindak Pidana Korupsi Menurut Persepektif 

Pidana Islam. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

pandangan Islam terhadap korupsi dan bagaimana regulasi Tindak 

Pidana Korupsi menurut  hukum pidana Islam. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif . 

Hal yang membedakan dengan yang akan diteliti yaitu penulis 

akan meneliti terkait pemberian remisi narapidana korupsi apakah sudah 

sesuai prinsip kemaslahatan dalam Islam atau bertentangan dan metode 

penelitian yang akan dipakai penulis yaitu pendekatan maslahah dengan 

penelitian pustaka (libray research). 

E. Kerangka Teoritis 

Urgensi kerangka teoritis yang paling utama adalah untuk 
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mempermudah dalam merumuskan gambaran utama suatu penelitian. Di 

samping itu, kerangka teoritis juga berfungsi untuk menegaskan  jenis ikatan  

yang ada antar-variabel, sehingga dapat memotret bagaimana proses 

penyusunan dan analisis data yang dilakukan.11 Oleh karena itu, keberadaan 

kerangka teoritis penting untuk memudahkan rencana penelitian. Berikut ini 

adalah uraian dan penjelasan kerangka berpikir serta proses yang hendak 

dilakukan dalam penelitian ini. 

Menurut kamus hukum dan yurisprudensi, remisi adalah pengurangan 

pidana; mengurangi hukuman penjara pihak lembaga pemasyarakatan pada 

umumnya karena kelakuan baik.12 

Syariat Islam belum memiliki istilah khusus yang lebih spesifik 

mengenai remisi, namun di dalam syariat Islam terdapat beberapa istilah yang 

maknanya mendekati makna remisi di antaranya adalah syafaat, takhfiif, 

rukhshah, ‘afwu. 

Istilah syafa’at. syafa’at berasal dari kata syafa’a yang artinya “minta 

syafa’at (pengampunan) untuk si fulan.” Takhfiif  berasal dari kata khaffafa yang 

artinya meringankan. Rukhshah berasal dari kata rakhkhashah artinya 

keringanan dan ‘afwu artinya memaafkannya, mengampuni dosanya.13 

Syafa’at adalah permohonan pengampunan atau keringanan siksaan dari 

seorang yang bersalah. Dalam Islam sangat dianjurkan sekali memberikan 

 
11 Universitas Islam Negeri Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, 

Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Press, 2013) h.25 
12 M.Fauzan dan Baharuddin Siagin, Kamus Hukum dan Yurisprudensi (Cet I, Depok : 

Kencana, 2017) h. 632 
13 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 

2009), h.121 
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Syafa’at (pengampunan) sesama orang lain, selama pemberian Syafa’at tersebut 

akan memberikan kemaslahatan dan menghindari dari kemudharatan.  

Islam sendiri telah memberikan batasan-batasan berkaitan dengan 

pemberian syafa’at. Batasan-batasan tersebut berlaku suatu tindakan pidana 

yang diancam dengan hukuman-hukuman tertentu sebagaimana yang telah 

ditetapkan oleh peraturan kepidanaan syariat Islam. Ketentuan–ketentuan 

hukuman dalam pidana Islam adalah pidana had, qhisas/diyat dan ta’zir, 

ketentuan tersebut merupakan batasan diperbolehkan atau tidaknya memberi 

syafa’at, karena hal tersebut merupakan hak Allah dan juga manusia di dunia 

dan diakhirat. Sehingga batasan-batasan ini menjadikan seseorang lebih 

berhati-hati dalam memberikan syafa’at kepada orang lain, khususnya 

terhadap tindak pidana, karena kesalahan dalam memberikan syafa’at justru 

menimbulkan hal-hal yang negatif (kemudharatan). 

Ajaran Islam dengan konsep maqasid al-syariah-nya sangat 

mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal yaitu agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. Berkaitan dengan harta Islam memiliki aturan bahwa 

harta harus dijaga secara baik tidak boleh mencurangi dan menguasai dengan 

cara batil dan bermuamalah, tidak boleh menzalimi hak-hak anak yatim, 

mengorupsi, melakukan penyuapan kepada hakim atau pejabat tertentu 

memberikan hadiah dengan tujuan dan maksud khusus kepada seorang 

pejabat, menggasab, mencuri, atau merampok. 
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Gambaran awal dari penelitian ini : “Remisi Narapidana Korupsi 

Perspektif Maslahat."  dapat dilihat pada kerangka berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian yang diakukan ini merupakan penelitian pustaka (libray 

research) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, 

buku-buku, atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan 

yang diteliti. 

2. Pendekatan Penelitian  

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

Remisi Narapidana Korupsi 

Dalil Normatif : 

1. Undang-Undang 

2. Peraturan Pemerintah 

3. Permenkumham 

Dalil Hukum Islam : 

1. Al-Qur’an 

2. Hadis 

3. Ijma; Shahabat 

4. Qiyas 

Maslahat adalah setiap hal yang dimaksudkan 

untuk memelihara agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta benda. 

Analisis Maslahah 
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adalah pendekatan maslahah. Yang dimaksud pendekatan maslahah di sini 

adalah suatu pendekatan yang digunakan dengan terlebih dahulu mengkaji dan 

memahami peraturan perundang-perundangan dan penetapannya yang 

berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Selanjutnya mencari kesesuaian 

dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam dengan 

berpedoman pada nilai-nilai maslahat. 

3. Jenis dan Sumber Data  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber sumber data primer 

dan sekunder. Sumber data primer antara lain dari al-Qur’anul Karim, hadis, 

undang-undang, buku-buku tentang korupsi dan yang lainnya. Sedangkan 

sumber data sekunder adalah peneliti mengambil dari beberapa karya-karya 

lainnya seperti artikel-artikel, internet dan lain sebagainya. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Untuk memahami hakikat pemberian remisi terhadap narapidana 

korupsi di Indonesia 

b. Untuk menganalisa remisi narapidana korupsi perspektif maslahat. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang Remisi Narapidana Korupsi Perspektif Maslahat. 
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b. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi mahasiswa dan masyarakat 

sebagai bahan informasi Remisi Narapidana Korupsi Perspektif Maslahat. 

Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

masukan kepada para seluruh elemen masyarakat sehingga menjadi 

bahan pertimbangan dalam keberlangsungan pelaksanaan UU dan 

peraturan yang berkaitan tentang remisi narapidana korupsi. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI 

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana  

1. Definisi Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh 

aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari 

istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-

kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa Latin Delictum. 

Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah offense atau 

criminal act untuk maksud yang sama. 

Oleh karena kitab undang-undang Hukum Pidana Indonesia KUHP 

bersumber pada W.V.S  Belanda maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaar feit 

(perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman). 

Dalam hal ini Satachid Kertanegara, cenderung untuk menggunakan istilah delict 

yang telah lazim dipakai.  

Istilah Offence, criminal act, oleh negara-negara Eropa kontinental dikenal 

dengan istilah strafbaar feit atau delict ketika diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia,  tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini muncul 

baik dalam perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang 

ditulis oleh para pakar. Keberagaman istilah yang digunakan para ahli ini meliputi 

tindak pidana, peristiwa pidana,  pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh 

dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.  

Pada dasarnya, istilah strafbaar feit dijabarkan secara harfiah terdiri dari tiga 
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kata. Straf yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata baar  

diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata Feit diterjemahkan dengan tindak, 

peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah Strabaar feit secara singkat bisa 

diartikan perbuatan yang boleh dihukum. Namun dalam kajian selanjutnya tidak 

sederhana ini karena yang bisa dihukum itu bukan perbuatannya melainkan orang 

yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.1 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus 

memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa 

tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur 

tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:2  

a. Unsur subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan 

dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. 

Unsur subyektif tindak pidana meliputi: 

1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);  

2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;  

3) Ada atau tidaknya perencanaan; 

b. Unsur obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan  lahiriah 

yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada di luar batin 

si pelaku.  

1) Memenuhi rumusan undang-undang; 

 
1 Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam (Cet.I, Jakarta: Amzah, 2011),  h. 23 
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2) Sifat melawan hukum;  

3) Kualitas si pelaku; 

4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan 

akibatnya.  

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor  

yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si 

pelaku atau faktor lingkungan.3 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar tertentu sebagai berikut: 

a. Menurut sistem KUHP dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat dalam 

buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III.  

b. Menurut cara merumuskan, dibedakan antara tindak pidana formil (tindak 

pidana yang dirumuskan sedemikian rupa dan tindak pidana materiil. 

Tindak pidana formal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian 

rupa sehingga memberi arti bahwa inti larangan dirumuskan itu dalam 

melakukan suatu perbuatan tertentu rumusan tindak pidana formal tidak 

memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dan 

dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-

mata pada perbuatannya. 

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana material inti larangan adalah 

pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang 

 
3 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2009),  h. 33 
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menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan 

dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat 

terlarang itu tidaklah penting. misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah 

pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak 

membacok, atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada 

timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan. 

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan 

tindak pidana tidak dengan sengaja. 

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya 

dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan sementara 

tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang unsur kesalahan-

kesalahannya berupa kelalaian kurang hati-hati, dan tidak pernah kesengajaan. 

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana 

aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana 

pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. 

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa 

perbuatan aktif atau positif. Perbuatan aktif adalah perbuatan untuk 

mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang 

berbuat dengan berbuat aktif orang melanggar larangan. Perbuatan aktif ini 

terdapat, baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formal maupun 

secara materiil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP 

adalah tindak pidana aktif. 

Berbeda dengan tindak pidana pasif dalam tindak pidana pasif adalah ada 
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suatu kondisi atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani 

kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan 

perbuatan itu, atau aktif ia tidak ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. 

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara 

tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana yang terjadi dalam waktu lama 

atau berlangsung lama atau berlangsung terus. 

Tindak pidana yang terjadi pada waktu seketika atau waktu singkat saja 

misalnya pencurian jika perbuatannya mengambilnya selesai, tindak pidana itu 

menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan 

sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama yakni 

setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus  tindak 

pidana ini dapat disebut juga sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu 

keadaan yang terlarang. Kejahatan ini berlangsung lama tidak selesai seketika 

seperti perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama bahkan sangat lama dan 

akan terhenti setelah korban dibebaskan atau terbebaskan. 

f. Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak 

pidana khusus. 

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dibuat dalam 

KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil sedangkan tindak pidana 

khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kualifikasi tersebut. 

g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya dapat dibedakan antara tindak pidana 

communia (yang dapat dilakukan siapa saja), dan tindak pidana proporia (dapat 

dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu). 
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h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan 

antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. 

i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat  dibedakan 

antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak 

pidana yang diperingan. 

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak 

terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti 

tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh terhadap harta benda, tindak pidana 

pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik terhadap kesusilaan dan lain 

sebagainya 

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara 

tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. 

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan 

sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesaikan tindak pidana dan dapat 

dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Bagian terbesar 

tindak pidana dalam KUHP adalah serupa tindak pidana tunggal sementara itu 

tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 

sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, 

disyaratkan dilakukan secara berulang.4 

 

 

 
4 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Cet II, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2005), h. 122 
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4. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam 

a. Definisi Tindak Pidana Menurut Hukum Islam 

Tindak Pidana dalam Islam disebut Jinayah atau Jarimah.  Jarimah 

sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qodir ‘Audah,  jarimah adalah melakukan 

perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman 

sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang 

diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain 

melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan 

oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu. 5 

Sedangkan menurut Imam Al Mawardi, jarimah yaitu perbuatan-perbuatan 

yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau 

ta'zir.6 

Jarimah atau tindak pidana adalah tindakan melanggar peraturan yang 

mengatur perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Rabbnya, 

dengan dirinya sendiri, dan dengan manusia yang lain. 

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Islam 

1) Jarimah Hudud 

Secara etimologi merupakan bentuk jamak atau plural dari kata had yang 

berarti penjaga. kata ini dimutlakkan pada pembatas antara dua benda atau apa saja 

yang membedakan sesuatu dari selainnya. 

Adapun menurut syariat, Al-Hadd adalah hukuman yang telah ditentukan 

 
5 Beni Ahmad Saebani, dkk,  Hukum Pidana Islam (Cet.I, Bandung: CV Pustaka Setia, 

2020),  h. 15 
6 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Cet III, Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.ix 
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bentuk dan ukurannya di dalam syariat Islam yang diwajibkan untuk memenuhi hak 

Allah atas suatu dosa sebagaimana pada dosa atau berkumpul pada hak Allah dan 

hak seorang hamba seperti qadzaf 7 

Kadang-kadang hudud dimaksudkan bagi syariat Allah dan larangan-Nya 

seperti Allah saw. berfirman dalam QS. Al-Thalaq: 65/01: 

 وَتلِْكَ حُدُوْدُ اللّهِٰۗ وَمَنْ ي َّتَ عَدَّ حُدُوْدَ اللّهِٰ فَ قَدْ ظلََمَ 

Terjemahnya :  

“Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-

hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya 

sendiri.”8 

 

Jadi yang dimaksud hudud Allah adalah larangan Allah. Hudud menurut 

istilah adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara’ bagi suatu tindakan 

kemaksiatan untuk mencegah pelanggaran pada kemaksiatan yang sama. Tindakan 

maksiat yang sanksinya yang termasuk bagian dari hudud, dan yang wajib 

dikenakan sanksi ada enam macam yaitu zina, liwath (homoseksual) qadzaf, minum 

khamar, pencurian, riddah, hirabah, dan bughat. Terhadap tindakan hudud ini 

terdapat peringatan ( dari al-Quran dan Sunnah) terhadap seluruh bentuk hudud 

tersebut.9 

Ciri khas dari jarimah hudud itu adalah sebagai berikut :  

a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah 

 
7 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah (Cet II, Jil.V, Jakarta: Darus 

Sunnah, 2017), h. 3 
8 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  h. 558 
9 Abdurrahman Al-Maliki Ahmad Ad-Da’ur, Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam 

Islam (Cet I,  Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011), h. 20 
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ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal. 

b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak 

manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.10 

2) Jarimah Qishas dan Diyat 

Jarimah qishas dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman 

qishas atau diyat. Baik qhisas maupun diyat kedua-duanya adalah hukuman yang 

sudah ditentukan oleh syara’. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa 

hukuman had merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sedangkan qhisas dan 

diyat merupakan hak manusia atau hak individu.  

Jarimah qishas dan diyat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan 

penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlah ada 5 macam yaitu : 

a) Pembunuhan sengaja 

b) Pembunuhan menyerupai sengaja 

c) Pembunuhan karena kesalahan 

d) Penganiayaan sengaja,  

e) Penganiayaan tidak sengaja. 

3)  Jarimah Ta'zir  

Ta’zir adalah ta’dibun duna al-hadd, hukuman yang bersifat mendidik 

dengan kata lain sanksi dapat dipahami sebagai hukuman yang dapat menimbulkan 

efek gerak bagi pelaku kejahatan atau kesalahan.11 

Ta’zir juga diartikan dengan yang artinya menolak dan mencegah. 

 
10 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h.x 

11  Ahmad Mufid, Buku Pintar Hukum Islam, (Cet I, Jil.I, Jakarta Timur: Pustaka Al-

Kautsar, 2020), h. 389 
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sedangkan pengertian ta’zir menurut istilah sebagaimana dikemukakan Al Mawardi 

adalah hukuman pendidikan atas dosa atau tindak pidana yang belum ditentukan 

hukumannya oleh syara'.  

Hukuman ta’zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, dan 

wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada Hakim. Hakim dalam hal ini 

diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta’zir. 

Kata “Hakim” secara etimologi berarti “orang yang memutuskan hukum”. 

Dalam istilah fiqh, hakim merupakan orang yang memutuskan hukum di pengadilan 

yang sama maknanya dengan qadhi. Dalam kajian ushul fiqh, hakim juga berarti 

pihak penentu dan pembuat hukum syari’at secara hakiki.12 

Dalam menetapkan jarimah ta’zir, pemerintah mengacu dan berpegang pada 

prinsip menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari 

kemudharatan. Di samping itu penegakkan jarimah ta’zir harus sesuai dengan 

prinsip syar’i (nash). 

Para ulama membagi jarimah ta’zir menjadi dua bagian, yaitu: 

a)  Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala sesuatu yang 

berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka 

bumi, perampokan, pencurian, pemberontakan, perzinaan, dan tidak taat pada 

ulil al-amri. 

b) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan hak perorangan atau hamba, yaitu segala 

sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak 

 
12 Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 40. 



29 
 

 
 

membayar hutang dan penghinaan.13 

Dasar persyaratan hukum ta’zir, tidak diragukan bahwa syariat ditetapkan 

untuk memberikan kemaslahatan dan mengurangi kerusakan yang terjadi di muka 

bumi. Untuk tujuan tersebut ditetapkan dalam kasus-kasus pelanggaran yang tidak 

ada ketetapan hukum had maupun qishas. Hal ini demi merealisasikan misi ini serta 

mewujudkan konsep Amar ma'ruf nahi mungkar. 

Hukuman ta’zir terdapat dalam sunnah nabi saw. melalui contoh-contoh 

yang tidak terhitung, di antaranya adalah sebagai berikut: 

a) Perintah Nabi saw. untuk memukul anak-anak usia 10 tahun yang masih 

enggan melaksanakan shalat. 

b) Keinginan Nabi saw. membakar rumah laki-laki yang tidak mengikuti shalat 

berjamaah. 

c) Tindakan Nabi saw. membakar pelana kuda yang merupakan hasil korupsi 

seseorang dari harta rampasan perang. 

d) Perintah Nabi saw. untuk memotong kepala patung agar menjadi seperti pohon 

dan memotong kain pembatas untuk kemudian membuatnya seperti bantal. 

e) Perintah Nabi saw. untuk memecahkan di kamar dan menghancurkan 

sarananya. 

f) Perintah Nabi saw. kepada Abdullah bin Umar untuk membakar dua pakaian 

yang dicelup dengan saffron (za’faran) 

g) Pelipatgandaan dan hukuman pada orang-orang yang mencuri di tempat yang 

 
13 Marsaid,  Al- Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) (Cet-I, Palembang : C.V. Amanah, 

2020), h. 198 
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tidak terjaga, begitu juga kepada pencuri barang yang tidak dikenai hukum 

potong tangan kalau misalnya buah-buahan dan orang-orang yang 

menyembunyikan barang yang hilang dari pemiliknya. 

h) Perintah Nabi saw. untuk mengambil separuh harta orang yang enggan 

membayar zakat 

i) Tindakan Nabi saw. menahan seseorang karena suatu tuduhan.14 

Hikmah disyaratkan yang ta’zir yaitu untuk menjaga masyarakat dari 

kerusakan dan kekacauan, menepis kezaliman, mencegah dan menjerakan para 

pelaku kemaksiatan, serta memberikan hukuman yang bersifat mendidik bagi 

mereka. 

Peletak syariat tidak menetapkan kadar tertentu dalam masalah hukuman 

ta’zir ini, akan tetapi landasan dalam masalah ini adalah ijtihad pemimpin atau 

wakilnya dan kadarnya sesuai dengan perbuatan, sampai sebagian ulama ada yang 

berpendapat bahwa bisa sampai batas hukuman mati bila kemaslahatan menuntut 

untuk itu.15 

Tatkala khalifah menetapkan sanksi ta’zir tertentu ia wajib terikat dengan 

sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah swt. atas perbuatan tersebut, dan ia tidak 

boleh melampaui ketetapan tersebut. Itu sebabnya khalifah harus membatasi sanksi 

ta’zir pada perbuatan yang meninggalkan kewajiban, dan mengerjakan perbuatan 

yang diharamkan. Khalifah tidak boleh melebihi ketetapan itu secara mutlak.  

Khalifah tidak boleh menjatuhkan sanksi ta’zir karena mengerjakan yang 

 
14 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, h. 323 
15 Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk, Fikih Muyassar (Jakarta: Darul Haq, 2022), h.602 
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makruh dan karena meninggalkannya mandub (sunnah), atau mubah. Khalifah juga 

tidak boleh menjatuhkan sanksi ta’zir dengan untuk kemaslahatan masyarakat atau 

atas nama maslahat.16 

b. Tujuan Tindak Pidana Islam 

Para ahli hukum mengatakan bahwa hukum Islam bertujuan menciptakan 

permasalahan sebagai kehidupan umat manusia, baik dunia maupun akhirat. 

Demikian pula tujuan hukum pidana Islamyang mengatakan bahwa segala sesuatu 

yang bertentangan dengan keadilan. Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa 

segala sesuatu yang  bertentangan dengan keadilan bertentangan dengan rahmat, 

bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan, serta menciptakan kehancuran 

bukan merupakan citra syariat Islam.  

Tujuan perundang-undangan hukum pidana, yaitu sebagai berikut: 

Pertama, Hukuman atas jarimah pada dasarnya yang ditetapkan untuk tetap 

tercapainya kemaslahatan masyarakat. Hukuman, meskipun pada dasarnya 

merupakan mafsadah ditetapkan karena dapat mendatangkan kemaslahatan yang 

hakiki bagi masyarakat dan mempertahankannya. Adapun jarimah dinyatakan 

“terlarang” bukan karena dapat menimbulkan kemaslahatan, melainkan karena bila 

dilakukan dapat menimbulkan bencana bagi kehidupan masyarakat 

Kedua, Karena pada dasarnya masyarakat yang hendak dibangun melalui 

syariat Islam adalah bangunan masyarakat yang bersendikan budi pekerti yang 

luhur dan etika kemanusiaan yang tinggi.  

 
16 Abdurrahman Al-Maliki Ahmad Ad-Da’ur, Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam 

Islam, h. 226 
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Tujuan hukum pidana Islam merupakan gabungan antara teori pembalasan 

(teori absolut) dan teori preventif (teori relatif) yaitu bentuk pencegahan agar 

kejahatan dapat ditekan lebih dini. Maksud utama hukuman adalah memelihara dan 

menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga dari hal-hal yang mafsadat karena 

Islam sebagai rahmatan lil alamin memberikan petunjuk dan pelajaran kepada 

manusia.17 

c. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Islam 

Prinsip-prinsip hukum pidana Islam yaitu: 

1) Prinsip tauhidullah, semua paradigma berpikir yang digunakan untuk 

menggali kandungan ajaran Islam yang termuat dalam al-Qur’an dan al-

hadist dalam konteks ritual ataupun sosial harus bertitik tolak dari nilai-nilai 

ketauhidan, yaitu tentang segala yang ada dan yang mungkin ada, bahkan 

yang mustahil ada adalah diciptakan oleh Allah swt. sehingga kata rabbul 

alamin dapat dimaknakan bahwa Allah maha intelektual yang memiliki 

iradah atas segala sesuatu. 

2) Prinsip insaniyah, prinsip kemanusiaan bahwa produk akal manusia yang 

dijadikan rujukan dalam perilaku sosial ataupun sistem budaya harus 

bertitik tolak dari nilai-nilai kemanusiaan, memuliakan manusia yang 

memberikan manfaat serta menghilangkan kemudharatan bagi manusia. 

3) Prinsip tasamuh, prinsip toleransi, sebagai titik tolak pengamalan hukum 

Islam karena cara berpikir manusia yang berbeda-beda, satu sama lain harus 

 
17 Beni Ahmad Saebani, dkk,  Hukum Pidana Islam, h. 23 
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saling menghargai dan mengakui bahwa kebenaran hasil pemikiran manusia 

bersifat relatif. 

4) Prinsip ta’awun, tolong-menolong, sebagai titik tolak kehidupan manusia 

sebagai makhluk sosial yang paling saling membutuhkan. 

5) Prinsip silaturahmi baena an-nas sebagai titik tolak bahwa sebagai individu 

dengan individu lain akan melakukan interaksi karena manusia adalah 

human relation yang secara fitrah bersilaturahmi sebagai embrio terciptanya 

masyarakat. 

6) Prinsip keadilan atau al-mizan (keseimbangan) antara hak dan kewajiban. 

Sebagai titik tolak kesadaran setiap manusia terhadap hak-hak orang lain 

dan kewajiban dirinya. Jika berkewajiban melakukan sesuatu yang berhak 

menerima sesuatu. keduanya harus berjalan seimbang dan dirasakan adil 

untuk dirinya dan orang lain. 

7) Prinsip kemaslahatan, yaitu bertitik tolak dari kaidah penyusunan 

argumentasi dalam berperilaku bahwa meninggalkan kerusakan lebih 

diutamakan daripada mengambil manfaatnya (dar’ul mafasid muqaddamun 

min jalb mashalih) operasionalisasi kaidah ini berhubungan dengan kaidah 

yang menyatakan bahwa kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada 

kemaslahatan khusus (al-maslahah al-amma muqaddamatun min al-

maslahah al-khashah). Kaidah umum yang dijadikan titik tolak 

kemaslahatan dalam situasi dan kondisi tertentu dapat berubah, 

sebagaimana dalam situasi emergency atau darurat. Kaidah kemudharatan 

berpijak pada kaidah umum yaitu kemudharatan membolehkan berbuat 
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sesuatu yang hukum asalnya dilarang (ad-dhuraru yujalu) dan adh-

dhararah tubih al-mahdhurah18 

B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi 

1. Definisi Korupsi 

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni corruption 

atau corruptus yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa 

Inggris menjadi corruption atau corrupt dalam bahasa yang Perancis menjadi 

corruption dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah coruptie (korruptie).19 

Dalam kamus umum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito, 

WJS. Poerwadarminta, SAM. G aastra, JC. Tan (Mich), arti istilah corrupt ialah 

busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis, dan sebagainya, dapat disuap, suka 

disogok. Corruption, artinya, korupsi, kebusukan, penyuapan. 

Dalam bahasa Indonesia sendiri, istilah korupsi yang telah diterima sebagai 

salah satu kosakata resmi sebagaimana yang disimpulkan oleh Poewardarmita 

dalam kamus umum bahasa Indonesia, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti 

penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. 

Jika kata perbuatan korupsi dianalisis maka dalam kalimat tersebut 

terkandung makna tentang suatu usaha untuk menggerakkan orang lain agar supaya 

melakukan sesuatu dan/ atau tidak melakukan sesuatu perbuatan dalam (serta akibat 

yang berupa suatu kejadian). Dalam perbuatan penyuapan tersebut mungkin 

terdapat unsur yang berjanji yang dalam perkataan lain sering disebut dengan 

 
18 Beni Ahmad Saebani, dkk,  Hukum Pidana Islam, h. 191 
19 Adami Chazawi,  Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Cet.II, Jakarta: Rajawali Press, 

2017),  h. 1 
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"dengan menjanjikan sesuatu," seperti yang termuat dalam pasal 209 KUHP, yang 

berbunyi "diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda 

paling banyak 300 juta rupiah.  

Berbagai definisi tersebut berkelindan dengan satu definisi yang kerap 

dikutip di berbagai literatur yang ada, yaitu: tingkah laku yang menyimpan dari 

tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang 

menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau 

melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.20 

Sementara itu undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak 

memberikan pengertian korupsi secara terminologis, melainkan menjelaskan 

cakupan perbuatan yang dikualifisir sebagai perbuatan korupsi, yaitu pertama 

melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan atau 

perekonomian negara, kedua menyalahgunakan kewenangan karena 

jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara, ketiga 

kelompok delik penyuapan, keempat kelompok delik penggelapan dalam jabatan, 

kelima delik pemerasan dalam jabatan, keenam delik yang berkaitan dengan 

pemborongan dan ketujuh delik gratifikasi.21 

Sedangkan dalam syariat Islam, penghianatan terhadap harta negara dikenal 

dengan ghulul, sekalipun ghulul dalam terminologinya berarti seorang mujahid 

menggelapkan harta rampasan perang (ghanimah) sebelum dibagi. 

 
20 Mansur Kartayasa, Korupsi & Pembuktian Terbalik (Cet I, Jakarta : Kencana, 2017 ), h. 

13 
21 Abdul Kadir Adys,  Anomali Korupsi (Cet.I, Yogyakarta : Suluh Media, 2018), h. 4 
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Dalam buku Raudhatul Na’im disebutkan bahwa di antara hal yang 

termasuk ghulul adalah menggelapkan harta rakyat umat Islam (harta negara), 

berdasarkan hadis riwayatkan dari al-Mustaurid bin Musyaddad Nabi saw. 

Bersabda: 

عَ    لنََا  »مَنْ كَانَ  يَ قُولُ:  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  النَّبَِّ  عْتُ  سََِ قاَلَ:  ادٍ،  شَدَّ بْنِ  الْمُسْتَ وْردِِ  امِلًا عَنِ 

ا، فإَِنْ لََْ يَكُنْ لهَُ مَسْكَنٌ فَ لْيَكْتَسِبْ مَسْكَناا«، فَ لْيَكْتَسِبْ زَوْجَةا، فإَِنْ لََْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَ لْيَكْتَسِبْ خَادِما 

قاَلَ:   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  النَّبَِّ  أَنَّ  أُخْبِْتُ  بَكْرٍ:  أبَوُ  قاَلَ  أوَْ {قاَلَ:  غَالٌّ  فَ هُوَ  ذَلِكَ  غَيَْْ  اتَََّّذَ  مَنِ 

 }22سَارقٌِ 

Artinya : 

“Barang siapa yang kami angkat sebagai aparatur negara hendaklah dia 

menikah (dengan biaya tanggungan negara). Jika tidak mempunyai 

pembantu rumah tangga hendaklah dia mengambil pembantu (dengan biaya 

tanggungan negara). Jika tidak memiliki rumah hendaklah dia membeli 

rumah (dengan biaya tanggungan negara). Abu bakar ra. berkata: “Aku 

diberitahu bahwa Nabi saw. bersabda : “Barangsiapa (aparat) yang 

mengambil harta negara selain untuk hal yang telah dijelaskan sungguh ia 

telah berbuat ghulul atau dia telah mencuri.”(HR.Abu Daud) 

 

Ibnu Hajar Al Haitami berkata, “Sebagian para ulama berpendapat bahwa 

menggelapkan harta milik umat Islam yang berasal dari baitul maal (kas negara) 

dan zakat termasuk ghulul”. 

Istilah ghulul untuk korupsi harta negara juga disetujui oleh komitmen fatwa 

Kerajaan Arab Saudi dalam fatwa No.9450, yang berbunyi ghulul, yaitu mengambil 

sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagi oleh pimpinan perang.....dan 

termasuk juga ghulul harta yang diambil dari baitul maal (uang negara) dengan cara 

 
22 Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. Sunan Abu Dawud Bab Fii Arzaaqi 

al-‘Ummal (Beirut : Al-Ashriyyah ), Juz 3, h.134, no.2945 



37 
 

 
 

berkhianat (korupsi).”23 

2. Penyebab Korupsi 

a. Ketidakharmonisan Akal dan Nafsu 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia akal pertama daya pikir untuk 

mengerti dan sebagainya kedua daya, upaya, ikhtiar, jalan atau cara melakukan 

sesuatu, ketiga tipe budaya, muslihat, kecerdikan kelicikan dan keempat 

kemampuan melihat cara-cara memahami lingkungan. 

Sementara nafsu dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti 

pertama keinginan (kecenderungan, dorongan) hati yang kuat, kedua dorongan hati 

yang kuat untuk berbuat kurang baik, hawa nafsu dan ketiga selera atau gairah. 

Pengertian tersebut maka sebenarnya akal dan nafsu itu dapat 

dikolaborasikan untuk mengatur manusia kepada kebaikan, namun sebaliknya 

keduanya dapat juga bertentangan sehingga mengantarkan manusia kepada 

keburukan. Akal yang mengantar manusia kepada kebaikan biasa disebut dengan 

akal pikiran sementara akal yang mengantar manusia kepada keburukan biasa 

disebut dengan akal-akalan yang berarti pura-pura atau dibuat-buat. 

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuk 

dan rupa, secara ragawi semua makhluk yang ada di planet bumi ini tidak ada yang 

dapat menandingi ketampanan dan kesempurnaan fisik manusia. Secara fungsional 

penciptaan manusia untuk penyembahan atau pengabdian kepada Allah swt. tidak 

hanya dalam bentuk sujud kepada Allah swt. sampai dahi menjadi hitam, tetapi 

 
23 Erwandi Tarmidzi, Harta Haram (Cet XXII, Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2012),  h. 

199 
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dorongan hati, pikiran, jiwa dan raga untuk secara totalitas melaksanakan apa yang 

diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya.  

Apa yang diperintahkan sudah pasti itu baik/haq dan apa yang dilarangnya 

sudah pasti buruk/bathil dan batas keduanya sangat jelas. Antara yang haq dan 

bathil tidak mungkin dipercampuradukkan dan tidak mungkin keduanya menyatu 

artinya pada saat seseorang mencuri misalnya maka pada saat itu imannya pasti 

tidak ada. 

Kalau sesuatu yang bathil itu dikaitkan dengan perbuatan korupsi, ini 

menjadi hal yang sangat menarik, karena pada dasarnya manusia itu diciptakan 

Allah dengan sebaik-baiknya manusia adalah makhluk yang baik manusia adalah 

makhluk yang mulia, manusia secara kodrat diberikan kecenderungan untuk 

menyukai dan mengerjakan hal yang baik-baik atau yang memang manusia dalam 

diri penciptaannya disertai nafsu yang dapat mendorong dirinya untuk berbuat 

buruk tetapi Allah swt. sejak awal juga menyiapkan penangkisnya itu akal yang 

dapat menghantar dan mengembalikan posisi nafsu untuk selalu tetap pada jalan 

yang lurus.24 

b. Kemiskinan 

Kesejahteraan merupakan kondisi kehidupan yang sangat didambakan 

keluarga masyarakat, bangsa dan negara. Namun dalam perjalanannya kehidupan 

yang dijalani oleh manusia dan komponen bangsa tak selamanya dalam kondisi 

sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk 

mencari cara tetap sejahtera mulai dari melakukan pekerjaan yang halal hingga 

 
24 Abdul Kadir Adys,  Anomali Korupsi. h.275 
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melakukan hal-hal yang tidak terpuji, seperti korupsi. Semua itu dilakukan hanya 

sekadar untuk memenuhi kesejahteraan dari sisi ekonominya.25 

Tidak ada argumentasi yang dapat membantah premis yang mengatakan 

bahwa salah satu ancaman terbesar dari korupsi adalah kemiskinan. Negara-negara 

di dunia yang telah banyak menjadi saksi betapa kemiskinan adalah sumber dari 

rakusnya para penguasa negara, mereka mencuri aset dan sumber keuangan negara. 

Semakin menumpuk kekayaan si penguasa, semakin tertutup kekuasaannya, maka 

semakin membahayakan masyarakat secara ekonomi. 

Namun, korupsi juga dapat lahir dari realitas masyarakat yang miskin. 

Masyarakat miskin kesulitan mengakses sumber daya politik dan tidak dapat 

menjangkau kekuasaan sehingga korupsi semakin menggurita. Semakin miskin 

suatu masyarakat, semakin besar angka korupsi, dan semakin tak terkendali 

kekuasaan melakukan kejahatan. 

Hubungan antara korupsi dan kemiskinan saling menguatkan. Jika 

kekuasaan korup, maka ia akan melakukan pemiskinan, karena sumber dana yang 

dikorupsi adalah berasal dari sumber pendanaan kepentingan publik oleh karena itu 

seseorang melakukan korupsi, selain pasti memperkaya dirinya, ia pada saat yang 

sama  menciptakan tumbal berupa kemiskinan. 

Sebaliknya jika masyarakat yang miskin, maka kekuasaan akan cenderung 

korup. Kemiskinan menyebabkan masyarakat buta huruf karena sulitnya akses 

pendidikan, kemiskinan menyebabkan keterbelakangan karena kurangnya 

 
25 Bambang Waluyo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi) 

( Cet I, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2016), h. 28 
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informasi yang diperoleh, meskipun ada informasi resmi dari pemerintah, informasi 

tersebut dapat saja tidak fair dan tidak akurat karena untuk melegitimasi 

kekuasaannya seolah-olah baik, pemerintah akan memberikan informasi yang 

menguntungkan dirinya. 

Kemiskinan juga melahirkan masyarakat yang apatis pada politik, pada 

pembangunan ekonomi dan sebagainya. Itulah sebabnya masyarakat miskin 

cenderung hidupnya homogen karena saling mengandalkan antara satu dengan yang 

lainnya, memiliki kepedulian sosial dan tidak terlalu mengerti urusan politik dan 

pemerintahan, sebagaimana yang ada pada ciri-ciri masyarakat tradisional dalam 

pelajaran sosiologi. Semakin miskin masyarakat, kecerdasan dan kepekaan pada 

peristiwa yang di luar dari yang dapat dialami langsung cenderung direspon negatif. 

Misalnya, ia lebih membenci orang yang mencuri seekor ayam di lingkungannya 

dibandingkan dengan seorang bupati yang mengorupsi uang 5 miliar rupiah untuk 

pembangunan jembatan dan jalan menuju ke desanya. Padahal ayamnya yang 

dicuri, mungkin harganya paling mahal dapat ditaksir 200.000. 

Bagi mereka korupsi tidak berhubungan langsung dengan kemiskinan yang 

mereka alami. Sebagian masyarakat malah mengatakan “Mau korupsi, mau tidak 

korupsi, tidak mengubah kehidupan kami.” Ini merupakan bentuk kesadaran naif di 

mana ia menyalahkan keadaan kemiskinan yang diperolehnya adalah merupakan 

kutukan turun temurun yang harus diterima dengan kebesaran hati. Mereka tidak 

menyadari dan tidak mengerti, bahwa kemiskinan yang dirasakannya adalah akibat 

dari korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. mereka tidak bisa memiliki 

masjid bersama, tidak bisa melalui jalan beraspal, tidak bisa mendapat sembako 
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gratis, tidak bisa menyekolahkan anaknya secara gratis juga tidak bisa berobat 

secara cuma-cuma di Puskesmas dan rumah sakit disebabkan oleh korupsi yang 

dilakukan oleh penyelenggara negara. 

Atas kemiskinannya, negara mesti menyantuni kefakiran dan 

kemiskinannya, namun itu tidak dapat dilakukan karena uang negara telah diambil 

dan digunakan oleh sekelompok kecil orang untuk kepentingan pribadi dan 

kelompok mereka. Kasus-kasus seperti ini terjadi di negara-negara miskin dan 

negara-negara berkembang sebagai akibat langsung dari modernisasi dan 

pembangunan pembangunanisme di negara-negara tersebut. 

Itulah sebabnya, negara-negara berkembang menjadi saksi nyata dari 

perilaku korupsi, sehingga terjadi kesenjangan yang melebar dalam lapisan 

masyarakat hal ini diperkuat oleh Budi Setiono yang mengatakan bahwa situasi di 

seluruh dunia menunjukkan bahwa korupsi di negara berkembang cenderung lebih 

tinggi dibandingkan negara-negara maju. Hal ini telah menimbulkan pertanyaan 

mengenai faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi masalah ini. Salah satu cara 

untuk memahami penyebab korupsi adalah dengan menggunakan 'teori 

ketimpangan distribusi kekayaan'. Teori yang menjelaskan bahwa semakin besar 

kesenjangan pendapatan, semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara. Dengan 

mengutip Rothstein & Uslaner (2005), Setiyono mengatakan bahwa distribusi 

sumber daya dan peluang berkontribusi pada pembentukan keyakinan bahwa orang 

memiliki kemauan untuk berbagai nasib yang sama dengan nilai-nilai yang serupa. 

Orang lebih mungkin untuk berbagi dengan orang lain dan menganggap dirinya 

sebagai bagian dari masyarakat yang lebih besar manakala ada pemerataan sumber 
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daya dan peluang yang adil.  

Sebaliknya, dalam masyarakat yang sangat timpang, orang cenderung untuk 

mengutamakan kepentingan mereka sendiri dan sangat mungkin menggunakan 

korupsi sebagai jalan untuk memenuhi kepentingan. Dalam kasus ini, korupsi lebih 

merupakan produk dari suatu proses distribusi kekayaan yang tidak merata dan 

bukan sebagai sebuah proyek distribusi kekayaan. 

Hubungan antara "kemiskinan dan korupsi" serta "korupsi dan kemiskinan" 

menjadi saling menopang pada akhirnya. Karena pemenuhan kepentingan pribadi 

dan kelompok versus pemenuhan kepentingan masyarakat secara luas adalah 

pertentangan abadi yang tak pernah usai dalam skema hubungan kebijakan 

kekuasaan dan kepentingan masyarakat. Masyarakat akan larut dalam 

kemiskinannya dan terjerumus ke dalam lembah kemelaratan secara terus-menerus 

sementara kekuasaan mengambil keuntungan darinya. Kekuasaan melakukan 

korupsi berulang-ulang tanpa kontrol, tanpa amalan dan tanpa interupsi dari rakyat 

yang kian hari menderita kelaparan. 

Masyarakat yang lapar akan gampang diatur daripada masyarakat yang 

kenyang. Masyarakat yang dapat lebih gampang disuap daripada masyarakat yang 

memiliki harta adalah masyarakat yang tidak sadar akan kemiskinan dan 

keterbelakangannya akan menjadi keuntungan berlipat bagi kekuasaan yang berisi 

pikiran korupsi. Sebab itulah kemiskinan harus dilawan dengan cara melawan 

kekuasaan melakukan praktik korupsi dan kolusi dalam tubuh sistem politik dan 

pemerintahan. Selain konteks di atas penyebab korupsi dalam skema kemiskinan 

ini juga dapat berakhir dari kurangnya kesejahteraan pegawai negeri sipil. Gaji yang 
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kecil dan tunjangan yang tidak cukup menyebabkan mereka bisa melakukan 

korupsi. Mereka butuh menyekolahkan anaknya di tempat yang bagus, berbelanja 

di tempat yang bagus dan kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan, di mana 

kebutuhan tersebut tidak akan dapat terpenuhi apabila hanya mengandalkan gaji 

rutin yang diterima. 

Minimnya gaji serta meningkatkan kebutuhan rumah tangga menyebabkan 

banyak pegawai melakukan korupsi. Hal ini setidaknya harus menjadi perhatian 

negara dalam hal ini pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan pegawai 

negeri sipil. Sebagian mereka memiliki akses untuk mengelola anggaran bisa 

mempengaruhi kebijakan dan dapat mengendalikan birokrasi pemerintahan. 

mereka mengatur pembangunan, tetapi pendapatan diperoleh sangat tidak 

manusiawi karena untuk mencukupi kebutuhan pokok dan menyekolahkan anak 

sebagian mereka berhutang. 

Tentu saja korupsi gampang lahir dari fenomena seperti ini. kemiskinan 

masyarakat menyebabkan kurangnya kontrol dari luar terhadap sistem kekuasaan. 

Kemiskinan yang menimpa pegawai negeri sipil dapat menyebabkan terjadinya 

"penjarahan" aset negara karena kebutuhan yang mendasar. Maka, di samping 

kesejahteraan rakyat yang harus dipenuhi juga kesejahteraan pegawai negeri sipil 

yang ada dalam birokrasi pemerintahan, sehingga dapat mengurangi praktik 

korupsi.26 

 

 
26 Farida Patittingi dan Fajlurrahman Jurdi,  Korupsi Kekuasaan Dilematis Penegakan 

Hukum di Atas Hegemoni Oligarkiu (Cet.I, Jakarta: Rajawali Press, 2016),  h. 41 
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c. Hukum yang Tumpul 

Hukum yang tumpul dan dapat diperjualbelikan seperti barang dagangan 

dapat menjadi penyebab yang menopang terjadinya tindak pidana korupsi. 

"kekosongan" penegakan hukum serta kurangnya kepedulian untuk memberikan 

efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi menyebabkan koruptor merasa “aman” 

untuk melakukan tindakannya. 

Sebagai kejahatan, korupsi dapat dipastikan adalah perbuatan yang 

menolak  patuh pada hukum. Hukum tidak ditegakkan pada semua orang, karena 

pelaku korupsi kadang-kadang mendapatkan keistimewaan dalam beberapa kasus, 

mereka tidak dapat dijerat oleh hukum.27 

Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi, sisi 

perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari 

celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan 

hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin 

berani dan korupsi terus terjadi.   

Hukum menjadi faktor penyebab korupsi jika banyak produk hukum yang 

tidak jelas aturannya, pasal-pasalnya multitafsir, dan ada kecenderungan hukum 

dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sanksi yang tidak sebanding 

terhadap pelaku korupsi, terlalu ringan atau tidak tepat sasaran, juga membuat para 

pelaku korupsi tidak segan-segan menilap uang negara.28 

 
27 Farida Patittingi dan Fajkurrahman Jurdi, Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan 

Hukum di Atas Hegomoni Oligarki,  h. 44 
28 Pusat Edukasi Anti Korupsi, “Kenapa Masih Banyak yang Korupsi? Ini 

Penyebabnya!.”aclc.kpk.go.id, 07 April 2023. https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-

ipsum/20220407-null (02 April 2023) 

https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220407-null
https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220407-null
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Jatuhnya rezim Soeharto, sistem demokrasi di Indonesia beralih pada 

sistem oligarki. Akibatnya hukum yang diharapkan bisa membatasi serta mengawal 

pemerintahan tidak berfungsi sama sekali dan hukum justru tunduk kepada 

penguasa. 

Hukum sudah cenderung memiliki asumsi negatif dan selalu diasosiasikan 

dengan "kemudahan" untuk dibeli dengan harga terjangkau bahkan masyarakat 

menganggap bahwa uang bisa menyelesaikan semua persoalan hukum di Indonesia. 

Pasal-pasal dalam KUHP bisa ditransaksikan, dan penegak hukum menjualnya 

dengan harga pasar yang bisa dijangkau oleh orang-orang yang memiliki uang. 

Pengamat seperti Winters menilai, bahwa institusi hukum ada, undang-undangnya 

banyak, namun tidak pernah memiliki kemampuan untuk "berdiri tegak" 

menghadapi uang dan kekuasaan. "Hukum menjadi transaksional seperti halnya 

demokrasi juga transaksional" bisa menjadi alat bukan instrumen hukum dan 

aparatnya adalah "objek" bukan "subjek". 

Karena tidak ada keseimbangan dalam penanganan hukum, maka beberapa 

pengamat juga menilai gejala demokrasi Indonesia itu gagal. Menurut Asmara 

Nababan, beberapa gejala bahwa ternyata demokrasi liberal tidak berhasil 

menanggulangi masalah-masalah kritis yang dihadapi bangsa, bahkan cenderung 

mengidap potensi-potensi kegagalan:  

1) Institusi-institusi demokrasi telah dikuasai kembali oleh kalangan elit sementara 

para aktifitas aktivis pro demokrasi yang dulu merebutnya dari orde baru tetap 

berada pada posisi marginal. Demokrasi liberal ternyata hanya menguntungkan 

kalangan elit dan menjadi suatu bentuk demokrasi analitis untuk tidak menyebutnya 
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oligarki liberal. 

2) Korupsi terus tidak tertanggulangi, bahkan makin merajalela sampai ke tingkat 

lokal. Sementara desentralisasi berpotensi menyebabkan munculnya kekuasaan 

bos-lokal yang pada gilirannya berpotensi menjadi kaki-tangan sebagai kekuatan 

sentralistis yang berada di Jakarta, Tokyo, New York, London dan pusat-pusat 

kekuasaan ekonomi politik. 

3) Depolitisasi masyarakat sipil masih terus berlangsung dengan menguatnya suasana 

anti politik yang terus meluas. Partisipasi memang tumbuh subur, tetapi perluasan 

partisipasi tampaknya tidak berbanding lurus dengan perubahan hubungan 

kekuasaan yang memungkinkan rakyat banyak menikmati sumber-sumber daya 

politik dan ekonomi. 

Dalam melihat betapa tidak berdayanya hukum terhadap para penguasa 

sehingga menyebabkan korupsi menggurita di Indonesia Sudding melihat ada tiga 

aspek penting yakni: 

Pertama, Institusi hukum tidak menegakkan hukum dengan benar terhadap 

kekuasaan. Hukum melindungi sebagian besar kejahatan para penguasa, sehingga 

demokrasi tersandera. Padahal demokrasi secara otoritatif menghendaki agar 

semuanya orang dihukum menurut kadar kesalahan mereka. Hukum yang dibangun 

atas dasar pilih kasih dan menjadi penyangga kekuasaan adalah institusi hukum 

kriminal. 

Kedua, Kecurangan terjadi dalam pemilu electoral telah menjadi "rahasia 

umum". penyelenggara pemilihan merupakan “subjek” penentu bagi konsolidasi 

demokrasi jatuh dalam kubangan kekuasaan yang manipulatif. Suara rakyat bisa 
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dibeli dengan “Segepok” uang atau memalsukan surat suara, tidak menyerahkan 

surat undangan bagi wajib pilih, atau warga negara tidak dicatat dalam daftar 

pemilih tetap dalam penghelatan pemilu berkala yang dilakukan setiap 5 tahun 

sekali. Karena itu, demokrasi menjadi absurd, illegitimate atau tingkat 

legitimasinya diragukan. 

Ketiga, Korupsi telah menjadi habit di dalam institusi-institusi kekuasaan. 

Ada 3 “arena” yang menjadi epicentrum korupsi, yakni arena judicial corruption, 

arena political corruption, dan arena birocratic corruption. Ketiga arena ini 

menjadi pusat kejahatan kekuasaan. Mereka bisa menjadi pelaku utama tetapi juga 

menjadi korban “suruhan” para atasan tetapi intinya korupsi telah menghancurkan 

tatanan demokrasi. 

Dari uraian yang dipaparkan oleh Sudding di atas terlihat bahwa hukum 

tidak memiliki kekuatan yang legitim ketika berhadapan dengan kekuasaan. Dalam 

hal ini hukum tumpul ketika berhadapkan dengan kepentingan elit atau kepentingan 

kekuasaan. Sebagian pengamat dan ahli berpendapat hukum tajam ke bawah tumpul 

ke atas. Maksudnya hukum begitu kuat menekan dan memenjarakan orang-orang 

kecil ke mana mau sulit menyentuh lapisan kelas menengah ke atas. Hukum seperti 

ini dapat disebut sebagai hukum di bawah tekanan oligarki. Hal ini terlihat dari 

dominasi orang-orang kaya dan yang memiliki kekuasaan mengendalikan 

instrumen hukum untuk melindungi kepentingan mereka. 

Tumpulnya hukum dalam menghadapi orang-orang yang berkuasa 

menyebabkan korupsi menjalar dan menjadi bagian dari pola hidup para pejabat. 

Mereka yang memiliki jabatan merasa aman dari tangkapan penegak hukum karena 
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penegak hukum yang bisa ditekan dan bisa dibeli. 29 

d. Kurangnya pengawasan 

Pengawasan terbagi menjadi pengawasan internal dan pengawasan 

eksternal. Pengawasan internal yang dilakukan langsung oleh pimpinan dan 

pengawasan eksternal yang dilakukan oleh instansi terkait publik dan media. 

Pengawasan oleh lembaga terkait bisa kurang efektif karena ada beberapa faktor, 

termasuk pengawas yang tidak profesional, pengawasan yang tumpang tindih di 

berbagai lembaga, kurangnya koordinasi antara pengawas, pengawas yang tidak 

patuh pada etika hukum atau etika pemerintah. Hal ini menyebabkan pengawas 

sering terlibat dalam praktik korupsi. Padahal pengawasan eksternal oleh 

masyarakat dan media juga masih lemah.30 

Kurangnya pengawasan menjadi sangat sentral untuk menghindari 

terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi pemerintahan atau 

pejabat politik. 

Kekuasaan yang tanpa kontrol akan sangat berbahaya, sebab ia dapat 

menjadi absolut dan merasa tidak memiliki kesalahan. Dengan kontrol formal 

kekuasaan dapat mengetahui di mana letak kelemahan dirinya, sehingga dapat 

terus-menerus memperbaiki kinerjanya dalam melayani publik. 

Salah satu bentuk pengawasan internal adalah adanya inspektorat yang 

menetapkan standar perilaku dan mengaudit kinerja pemerintahan secara internal. 

 
29 Farida Patittingi dan Fajkurrahman Jurdi, Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum 

di Atas Hegomoni Oligarki,  h. 45 
30  Ridwan Arifim Oemara Syarief dan Devanda Prastiyo, “Korupsi Kolektif (Korupsi 

Berjamaah) di Indonesia; Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum”, Hukum Respublica 

18, no.1 (2018): h.10 



49 
 

 
 

inspektorat menjadi salah satu pilar dari pengawasan internal dalam pemerintahan, 

di mana eksistensinya dapat mengaudit secara internal terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Apabila ada penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara 

dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana perintah undang-undang atau 

perangkat hukum lainnya, maka warga negara Indonesia dapat melaporkan 

penyimpangan tersebut kepada Ombudsman. Lembaga ini akan memberikan 

rekomendasi atas terbuktinya penyelenggaraan negara melakukan tindakan 

maladministrasi yang merugikan warga negara. 

Hal ini merupakan bentuk pengawasan kelembagaan yang secara sentral 

berpusat pada pelayanan publik. Pengawasan dalam bidang hukum dilakukan oleh 

berbagai lembaga, seperti KPK dalam pemberantasan korupsi. Jenis pengawasan 

lain adalah pengawasan politis dan pengawasan finansial jenis pengawasan politis 

dapat dilakukan oleh DPR, sedangkan pada jenis pengawasan finansial secara 

kelembagaan dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) bagi lembaga yang 

diberi kewenangan oleh konstitusi untuk melakukan audit rutin setiap tahun atas 

penggunaan keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik.31 

Tidak sedikit kepala daerah yang menyuap bertugas Badan Pemeriksa 

Keuangan(BPK) agar mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 

laporan keuangan mereka. Inspektorat yang semestinya menjadi pengawas pejabat 

tak bertaji melawan korupsi sebab mereka di bawah kendali pejabat yang diawasi.32 

 
31 Farida Patittingi dan Fajkurrahman Jurdi, Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan 

Hukum di Atas Hegomoni Oligarki,  h. 52 
32 Muis, “Al-Wai’ie”, Mencegah Pencucian Uang (1-31 Mei 2023), h. 20. 
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Pengawasan tersebut dilakukan agar ada akuntabilitas terhadap lembaga-

lembaga atau badan publik yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan 

menggunakan keuangan negara sebagai sumber pembelanjaan. Tentu saja hal ini 

dilakukan guna menghindari risiko penyalahgunaan kewenangan yang dapat 

merugikan keuangan negara. Korupsi terjadi secara sektor karena pengawasan tidak 

berjalan maksimal. 

Apabila pengawasan berjalan secara maksimal dan tidak kompromistis 

dalam menetapkan standar yang diawasi, maka lembaga-lembaga yang diawasi 

juga akan merasa takut untuk melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan 

serta akan berpikir ulang untuk melakukan penyelewengan. Akibat tidak ketatnya 

proses pengawasan korupsi menjalar bagaikan akar pohon, tidak tampak karena 

"tertutup kabut kompromi" antara pihak yang mengawasi dan yang diawasi. 

karenanya, kejahatan korupsi sebagai kejahatan kekuasaan menjadi bagian yang tak 

terelakkan dari kekuasaan yang tidak diawasi. 33 

e. Budaya Materialisme 

Penyebab lain maraknya korupsi adalah budaya materialisme yang 

mengakar kuat di masyarakat kapitalisme. Budaya materialisme merujuk pada 

pandangan hidup individu atau masyarakat yang menganggap kebahagiaan dan 

keberhasilan hidup terkait erat dengan kepemilikan materi. Kebahagiaan sering 

diukur berdasarkan jumlah materi yang dimiliki, seperti mobil mewah, pakaian 

bermerek, atau properti mahal. Karena itu budaya materialisme sejalan dengan 

 
33 Farida Patittingi dan Fajkurrahman Jurdi, Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum 

di Atas Hegomoni Oligarki,  h. 52 
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budaya konsumerisme yang mendorong seseorang untuk memiliki materi untuk 

mencapai kebahagiaan atau menaikkan status sosial. Berbagai cara pun dilakukan 

untuk memenuhi syarat tersebut termasuk dengan korupsi.34 

3. Jenis Korupsi 

a. Penyuapan 

Penyuapan adalah pembayaran (dalam bentuk uang atau barang) yang 

diberikan atau diambil dengan cara-cara koruptif memberi atau menerima suap 

adalah tindakan korupsi, dan harus dipahami sebagai esensi dari korupsi. Suap 

kadang memiliki jumlah yang tetap, dan memiliki persentase tertentu dalam suatu 

kontrak. Bisa juga berupa bantuan lain dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada 

pejabat negara yang dapat membuat kontrak atas nama negara, di mana dengan 

kewenangan jabatan yang ia punya dapat menguntungkan perusahaan atau individu 

serta pengusaha dan kliennya. Sebagai salah satu kejahatan yang terkait jabatan, 

penyuapan dapat melibatkan dua elemen, yakni pemberi dan penerima suap. 

Keduanya sama-sama sebagai pelaku tindak kejahatan. Sebagai suatu bentuk 

korupsi, suap adalah tindakan memberikan uang atau pemberian hadiah yang 

mengubah perilaku penerima.  

Bila kita melihat dalam ketentuan Undang-Undang Pidana Indonesia jelas 

sekali ketentuan mengenai tindak pidana penyuapan. Dalam pasal 1 undang-undang 

nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap, yang dimaksud dengan “tindak 

pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.”  Oleh karena itu, 

 
34 Muis, “Al-Wai’ie”, Mencegah Pencucian Uang, h. 21. 
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dalam tindak pidana suap disebutkan dalam undang-undang, ada yang disebut 

dengan pemberi suap dan penerima suap sebagaimana dijelaskan di bawah ini: 

"Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan 

maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat 

sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya 

menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana 

penjara....", "Barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui 

atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan 

supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang 

berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan 

umum dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara..." 

Ketentuan mengenai sebab di dalam undang-undang Tipikor diatur di dalam 

pasal 5 hingga pasal 12A undang-undang ini. Pengaturan tersebut terkait dengan 

memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri sipil, hakim, advokat, 

TNI atau semua jenis jabatan yang sebagian atau seluruh sumber keuangannya 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah.35 

b. Gratifikasi 

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 

dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya nama lawannya 

dengan kewajiban atau tugasnya. Namun ketentuan yang tidak berlaku apabila 

penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. 

 
35 Farida Patittingi dan Fajkurrahman Jurdi, Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum 

di Atas Hegomoni Oligarki,  h. 107 
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Penjelasan di dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana 

korupsi, menyatakan bahwa gratifikasi adalah "Pemberian dalam arti luas meliputi 

pemberian uang, barang, rabat (diskon), mengisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata atau, pengobatan cuma-cuma 

dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri 

maupun luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau 

tanpa sarana elektronik. 

Rumusan pasal gratifikasi yang dianggap surat yang terdapat dalam pasal 

12b undang-undang Tipikor memiliki beberapa unsur yang membedakannya 

dengan pengertian gratifikasi secara umum unsur-unsur tersebut adalah, gratifikasi 

yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berhubungan 

dengan jabatannya berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang artinya hanya 

gratifikasi dengan kualitas yang demikianlah yang dapat dikenakan pasal 12b 

undang-undang Tipikor. Namun demikian dilema tentang penerimaan gratifikasi 

masih sulit diurai, terutama jika pegawai negeri atau pejabat negara menerima 

gratifikasi yang dianggap sebagai kebiasaan masyarakat. 

Dalam konteks pasal 12b undang-undang Tipikor terdakwa memiliki 

kewajiban untuk membuktikan penerimaan pemberian tersebut tidak berhubungan 

dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pembalikan 

beban pembuktian ini berlaku secara terbatas, artinya jaksa tetap berkewajiban 

membuktikan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut telah 
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menerima gratifikasi yang dianggap suap.36 

c. Penggelapan 

Penggelapan adalah pencurian sumber daya oleh orang-orang yang 

ditempatkan untuk mengelola itu; misalnya ketika karyawan loyal mencuri dari 

majikan mereka. Ini adalah pelanggaran serius ketika pejabat pabrik 

menyalahgunakan sumber daya publik, ketika pejabat resmi negara mencuri dari 

lembaga publik di mana ia bekerja dan dari sumber-sumber ia seharusnya untuk 

mengelola atas nama masyarakat. 

Penggelapan ini tidak dianggap sebagai korupsi dari sudut pandang hukum 

yang ketat, tetapi termasuk dalam definisi yang lebih luas dalam istilah hukum, 

korupsi adalah transaksi antar dua individu satu agen negara atau satuannya adalah 

warga “sipil”, di mana agen negara melampaui batas-batas hukum dan peraturan 

dalam rangka untuk mengamankan dirinya mencari keuntungan pribadi dalam 

bentuk suap. Penggelapan dianggap sebagai pencurian karena tidak melibatkan 

warga “sipil” secara langsung. Hak masyarakat umum dirampas ketika dana publik 

digelapkan, tetapi tidak ada properti individu yang dicuri dengan warga negara 

secara individu tidak kehilangan hak-hak hukum untuk menampilkan diri. 

Hal ini menunjukkan salah satu bahaya penggelapan. Harus ada kemauan 

politik yang kuat serta peradilan yang independen yang akan menegakkan hukum 

untuk menekan penggelapan. Penggelapan adalah bentuk korupsi dan 

penyalahgunaan kekuasaan yang dapat berkembang di bidang-bidang kelembagaan 

 
36 Farida Patittingi dan Fajkurrahman Jurdi, Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan 

Hukum di Atas Hegomoni Oligarki,  h. 113 
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dan moral yang tertutup terpisah dari moral publik dan dengan beberapa 

kemungkinan sanksi publik. Di negara-negara korup, penggelapan adalah bagian 

fundamental dari kapasitas sumber daya ekstraktif dari elit yang berkuasa, bahkan 

lebih penting daripada ekstraksi melalui suap. 

Dalam Hukum Pidana Indonesia, penggelapan diatur dalam pasal 372 kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. dalam pasal ini berbunyi: 

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu 

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam 

kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana 

paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 900.000" 

Pengaturan di atas terkait dengan pengalaman secara umum yang dilakukan 

oleh individu atau kelompok terhadap barang yang dibawa penguasaannya dan 

penguasaannya terhadap barang tersebut dilakukan secara sah sementara ada yang 

disebut juga dengan penggelapan jabatan, di mana penggelapan ini dilakukan oleh 

pejabat umum. Penggelapan jabatan ini diatur dalam pasal 8 undang-undang nomor 

20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi: 

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000dan paling banyak 

Rp750.000.000, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan 

menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara 

waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan 

karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau 
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digalakkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut." 

Ada tiga jenis penggelapan dalam muatan pasal tersebut yakni pertama, 

perbuatan menggelapkan, yakni dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain 

pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan secara terus-menerus 

atau untuk sementara waktu; kedua, membiarkan orang lain melakukan 

pengelapan. Padahal dia tahu bahwa perilaku atau tindakan orang itu bertentangan 

dengan hukum sementara dia memiliki kewenangan jabatan untuk 

menghalanginya. Ketiga, membantu melakukan pengelapan. 

Tetapi ada lagi satu jenis penggelapan dalam pasal 10 huruf a yang 

mengatur bahwa pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas 

menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atas untuk sementara 

waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau 

membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk 

meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai 

karena jabatannya, dapat dipidana dengan pidana.37 

d. Fraud atau Penipuan  

Adalah kejahatan ekonomi yang berwujud kebohongan, penipuan, dan 

perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang 

terorganisir dan melibatkan pejabat. Dari segi tingkatan kejahatan, istilah fraud ini 

merupakan istilah yang lebih populer dan juga istilah hukum yang luas 

dibandingkan dengan kata lain relatif lebih berbahaya dan berskala lebih luas 

 
37 Farida Patittingi dan Fajkurrahman Jurdi, Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum 

di Atas Hegomoni Oligarki,  h. 115 
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dibanding jenis korupsi sebelumnya.  Kerjasama antar pejabat atau instansi dalam 

menutupi satu hal kepada publik yang berhak mengetahuinya merupakan contoh 

dari jenis kejahatan ini. 

Fraud menyangkut cara-cara yang dihasilkan oleh akal manusia yang 

dipilih oleh seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan dari pihak lain dengan 

penyajian yang salah atau palsu. Kecurangan mencakup kejutan, tipu daya, cara-

cara licik dan tidak jujur yang digunakan untuk menipu orang lain. 

Associatin of Certified Fraud Examinations (ACFE), salah satu asosiasi di 

USA mempunyai kegiatan utama dalam pencegahan dan pemberantasan 

kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok sebagai berikut: 

1) Kecurangan Laporan Keuangan ( Financial Statement Fraud) 

Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang 

dilakukan oleh manajemen dalam bentuk skala kajian materiil laporan keuangan 

yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau 

kecurangan non finansial. 

2) Penyalahgunaan Aset ( Asset Misappropriation) 

Dapat digolongkan ke dalam 'kecurangan kas' yang kecurangan atas 

persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang 

(fraudulent disbursement). 

3) Korupsi (Corruption) 

Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam perkembangan kepentingan 

(conflict of interest) suap (bribery), pemberian illegal (illegal gratuity) dan 

pemerasan (economic extortion).  
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Hukum Pidana Indonesia mengatur penipuan di dalam pasal 378 KUHP 

yang berbunyi sebagai berikut: 

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu 

dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain 

untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang 

maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara 

paling lama 4 tahun".38 

e. Exotortion atau Pemerasan.  

Korupsi dalam bentuk pemerasan adalah jenis korupsi yang melibatkan 

aparat yang melakukan pemaksaan atau pendekatan koersif untuk mendapatkan 

keuntungan sebagai imbal jasa atas pelayanan yang diberikan. Pemerasan ini dapat 

berbentuk “from below” atau from above”. Sedangkan yang dimaksud dengan from 

above adalah jenis pemerasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap 

warga. 

Dalam Hukum Pidana Indonesia, perbuatan ini diatur dalam pasal 368 yang 

berbunyi: 

" Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah 

kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun 

 
38 Farida Patittingi dan Fajkurrahman Jurdi, Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum 

di Atas Hegomoni Oligarki,  h. 118 
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menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling 

lama 9 tahun." 

Menurut Andi Hamzah ada 4 inti dari atau delik atau delict bestanddelen 

dalam pasal 368 KUHP. Pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain. Kedua, Secara melawan hukum. Ketiga, memaksa 

seseorang dengan kekerasan atau ancaman. Keempat, untuk memberikan sesuatu 

barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kebutuhan orang itu atau orang lain 

atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. 

Sedangkan dalam pasal 369 kitab undang-undang hukum pidana disebut, 

bahwa: 

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain secara melawan hukum. Dengan ancaman pencemaran baik rahasia, memaksa 

seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang itu atau orang lain. Atau supaya membuat utang atau 

menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun." 

Pemaksaan yang dimaksud dalam KUHP berbeda dengan pemaksaan yang 

dilakukan dalam hukum pidana korupsi. Pemaksaan dalam hukum pidana korupsi 

terkait dengan 'pemerasan jabatan'. Di mana seseorang karena jabatannya meminta 

uang barang atau hal-hal yang berhubungan dengan itu supaya membuat keputusan 

atau kebijakan yang dapat mengungkapkan si 'pemberi'. Karena tindak pidana 

pemerasan dalam tindak pidana korupsi, berhubungan dengan 'kewenangan' yang 

dimiliki oleh pemeras kepada yang diperas. 

Dengan konsepsi yang sama, bahwa pemerasan adalah penggunaan 
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kekuatan, baik fisik, data, atau kebijakan, untuk memaksa seseorang agar 

menyerahkan barang atau uang atau hal lain yang berhubungan dengan itu yang 

menguntungkan secara materi. 

Hal ini dapat dilakukan misalnya oleh seorang pegawai negeri sipil yang 

mengulur waktu untuk mengeluarkan izin usaha bagi seseorang sebelum ia 

menyerahkan sejumlah uang untuk untuk kepentingan pribadi pegawai negeri sipil 

tersebut. Atau seorang jaksa mengancam seorang calon tersangka kasus korupsi 

akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka jika tidak menyerahkan 

sejumlah uang untuk kepentingan pribadi oknum tersebut. Apabila uang 

diserahkan, maka si calon tersangka tidak akan ditetapkan sebagai tersangka, 

padahal mungkin alat bukti untuk menetapkan sasaran sebagai tersangka belum 

cukup. Dengan kewenangan jabatan yang dimilikinya seseorang dapat memaksa 

orang lain untuk meminta sejumlah uang atau barang untuk kepentingan 

pribadinya.39 

f. Favouritism 

Favouritism adalah praktik pemberian perlakuan istimewa yang tidak adil 

untuk satu orang atau kelompok dengan mengorbankan yang lain. Perlakuan 

istimewa ini sangat banyak terjadi dalam masyarakat Indonesia, sehingga hal ini 

menyebabkan terjadinya unfair (ketidakadilan) baik dalam penegakan hukum, 

dalam pelayanan birokrasi pemerintahan dan sebagainya. 

Perlakuan istimewa ini dapat terjadi karena berbagai kemungkinan, seperti 

 
39 Farida Patittingi dan Fajkurrahman Jurdi, Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum 

di Atas Hegomoni Oligarki,  h. 120 
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karena masih berstatus keluarga yang menyebabkan seseorang diperlakukan 

istimewa karena berhubungan pertemanan yang sudah terlalu dekat, atau bisa juga 

karena perlakuan istimewa diberikan karena pembayaran lebih. 

Tindakan pilih kasih dan perlakuan khusus kepada seseorang yang karena 

membayar dapat membahayakan kepentingan publik atau kepentingan bangsa dan 

negara. Namun dalam banyak kasus pemberian perlakuan khusus kepada seseorang 

dapat terjadi karena hubungan kekeluargaan. Itulah sebabnya hal ini disebut juga 

sebagai nepotisme. 

Pemberian perlakuan khusus dapat menyebabkan pemerintahan tidak 

berjalan menurut aturan yang berlaku. Jika dibiarkan tanpa dilakukan kontrol, maka 

dapat menyebabkan tumbuhnya korupsi. Itulah sebabnya kenapa diperlukan 

peraturan yang mengatur mengenai pelayanan publik di pemerintahan. Hal ini 

dilakukan agar semua orang setara dan tidak ada yang diperlakukan istimewa dalam 

pelayanan. Begitu juga dalam penegakan hukum, semua orang memiliki kedudukan 

yang sama sehingga disebut sebagai equality before the law. semua orang setara 

dihadapan hukum. Ini menunjukkan bahwa seharusnya tidak ada perlakuan 

istimewa bagi siapapun di hadapan hukum.40 

 

 

 

 

 
40 Farida Patittingi dan Fajkurrahman Jurdi, Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum 

di Atas Hegomoni Oligarki,  h. 122 



62 
 

 
 

4. Akibat Korupsi 

a. Bidang Ekonomi 

1) Menimbulkan Ekonomi Biaya Tinggi 

Korupsi dalam bidang ekonomi selalu terwujudkan dalam berbagai bentuk 

pemungutan yang tidak resmi, baik dan memang sengaja diadakan atau 

menambahkan atau melebih-lebihkan dari penguatan yang seharusnya. Keadaan 

seperti ini sangat memberatkan pelaku ekonomi sehingga dapat menimbulkan 

berbagai reaksi ekonomi seperti menurunnya produktivitas, terhambatnya sektor 

industri, berkurangnya pembukaan bidang-bidang usaha yang baru berkurangnya 

pasokan, menurunnya pertumbuhan ekonomi rumah rendahnya daya beli 

masyarakat dan akhirnya kemiskinan akan semakin meningkat. 

2) Rendahnya kualitas barang dan jasa publik 

Perbuatan korup yang penuh dengan keculasan dan penghianatan untuk 

mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dapat dipastikan akan rendahnya 

kualitas barang dan jasa publik. Misalnya pada bangunan tertentu mereka akan 

memanipulasi syarat-syarat keamanan pembangunan, mulai dari pemilihan material 

yang rendah kualitas/murah, teknik pengerjaan tidak sesuai dengan standar baku, 

sehingga bangunan mudah roboh, mudah terbakar atau daya tahannya yang tidak 

sesuai dengan umur teknik bangunan. 

Demikian halnya dalam jasa publik mereka akan memainkan jurus-jurus 

mabuknya seperti beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang gampang 

meledak, pelayanan kesehatan yang tidak baik, kurangnya obat-obatan, fasilitas 

rumah sakit yang tidak memadai, pelayanan publik lainnya yang tidak sesuai 
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dengan standar pelayanan publik, infrastruktur jalan dan jembatan, pelabuhan laut, 

dan bandar udara yang tidak memadai. 

3) Menurunnya Pendapatan Negara 

Korupsi pada bidang ekonomi pada akhirnya akan menghambat atau 

menambahkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak, bea, cukai dan 

retribusi.41 

4) Meningkatkan Hutang Negara  

Kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda 

semua negara termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Memaksa 

negara-negara tersebut untuk berhutang untuk mendorong perekonomiannya yang 

sedang melambat karena resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit, atau 

untuk membangun infrastruktur penting. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan 

meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar.42 

b. Bidang Sosial Kemasyarakatan 

Dampak serpihan korupsi juga menimpa kehidupan sosial kemasyarakatan 

terutama munculnya sikap menerabos atau jalan pintas dalam melakukan sesuatu. 

Korupsi membentuk sikap masyarakat untuk berpikir dan bertindak pragmatis 

untuk selalu mendapatkan kekayaan dan fasilitas sebagai ukuran keberhasilan dan 

kehormatan. Pandangan seperti yang secara faktual terjadi di masyarakat, sehingga 

menjadi salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan korupsi, hanya 

untuk mendapatkan status atau simbol sebagai orang yang berhasil dalam hidupnya. 

 
41 Abdul Kadir Adys,  Anomali Korupsi.h. 45 
42 Susi Amalia, “Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi 

Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang”, Pistemik 3, no.1 

(2022): h.62 
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Dampak yang tidak kalah buruknya adalah munculnya sikap penghormatan 

yang berlebih-lebihan pada orang yang memiliki kekuasaan, sehingga meskipun 

yang bersangkutan terlibat kasus korupsi dan menjalani hukuman dia tetap 

mendapatkan kehormatan dari masyarakat yang dapat dilihat dari perilaku mencium 

tangan kalau membesuknya di tahanan, dan kalau pejabat tersebut telah selesai 

menjadi menjalani hukuman-hukuman dia akan dijemput beramai-ramai bagai 

seorang pahlawan. Memposisikan dalam pikiran bahwa seseorang yang korupsi 

tetap dianggap sebagai orang yang terhormat merupakan kesesatan sosial, yang 

akan menghambat pemberantasan korupsi.43 

Akibat mekanisme korupsi bekerja, adalah merebaknya wacana liberalisasi 

dan hantu materialisme mencekam. Kebersamaan diukur dari siapa yang memiliki 

harta banyak persahabatan diukur dari seberapa besar kekuasaan yang dimiliki 

sebanyak apa angka nominal rupiah yang dipegang dan serta keturunan siapa anda 

sebenarnya. Semua itulah menjadi angin segar bagi sebagian besar mereka yang 

berkuasa untuk memanfaatkan kekuasaannya untuk membangun kerajaan 

kewibawaan meskipun dalam termin kebudayaan yang bertolak kekuasaan yang 

demikian bukan kekuasaan yang dibesarkan dalam tradisi dan kebersamaan dalam 

kultur dan ekosistem timur tetapi diasuh oleh hantu kapitalisme dan anak kandung 

demokrasi liberal.44 

 

 

 
43 Abdul Kadir Adys,  Anomali Korupsi. h.47 

44 Farida Patittingi dan Fajkurrahman Jurdi, Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum 

di Atas Hegomoni Oligarki,  h. 229 
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c. Bidang Penegakan Hukum 

Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan, 

sebagai pengampu kebijakan negara, dapat terjadi karena korupsi menghambat 

negara melakukan pemerataan akses dan aset dan memperlemah peran pemerintah 

dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Oleh karena itu suatu pemerintahan 

yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. 

Hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut kehilangan 

sensitivitasnya dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat. Korupsi yang 

terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak 

diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga tersebut hilang.45 

Rambatan korosi pada bidang penegakan hukum yang menyeramkan adalah 

terlibatnya para penegak hukum dalam pusaran korupsi. Secara faktual banyak 

penegak hukum, baik kepolisian kejaksaan maupun peradilan yang terlibat dalam 

lilitan korupsi menyedihkan dari mereka adalah bahwa korupsi itu berkaitan secara 

langsung dengan fungsi mereka sebagai penegak hukum. 

Ungkapan awam yang sangat populer adalah ibarat sapu bagaimana 

mungkin bisa membersihkan lantai, kalau sapunya sendiri kotor, padahal sapu yang 

bersih saja belum tentu mampu membersihkan kotoran. Kotoran korupsi yang telah 

melekat, berkarat dalam tulang belulang pelakunya mungkin dapat dibersihkan 

kalau tidak dengan aparat hukum yang sangat terampil, komitmen dan bertanggung 

 
45  Susi Amalia, “Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi 

Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang”, h.63 
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jawab. 

Memang tidak dapat dibantah bahwa pelaku korupsi akan menjadikan 

aparat para penegak hukum sebagai sasaran tembak, dengan iming-imimg, janji, 

hadiah dan sogokan, namun semua itu harus dapat ditepis jauh demi membebaskan 

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dari epidemi korupsi yang sangat 

merusak sistem kehidupan sosial.46 

 
46 Abdul Kadir Adys,  Anomali Korupsi. h.48 

 



67 
 

BAB III 

REMISI NARAPIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF 

A. Definisi Remisi 

Menurut kamus hukum dan yurisprudensi, remisi adalah pengurangan 

pidana; mengurangi hukuman penjara pihak lembaga pemasyarakatan pada 

umumnya karena kelakuan baik.1 

Sedangkan dalam pasal 10 UU No.22 tahun 2022, remisi adalah 

pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang 

memenuhi syarat-syarat dengan ketentuan dalam peraturan perundangan-

perundangan.2 

B. Dasar Hukum Pemberian Remisi  

Dasar hukum pemberian remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan. 

Remisi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak zaman Belanda sampai 

sekarang adalah berturut-turut sebagai berikut:  

1. Gouvernement Besluit tanggal 10 agustus 1935 no 23 Bijblad No. 13515 jo. 9 

Juli 1941 no. 12 dan 26 Januari 1942 No. 22; Merupakan yang diberikan 

sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.  

2. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam 

Berita Negara No. 26 Tanggal 28 April 1950 jo. Peraturan Presiden RI No. 1 

Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman RI 

 
1 M.Fauzan dan Baharuddin Siagin. Kamus Hukum dan Yurisprudensi (Cet I, Depok: 

Kencana, 2017), h. 632 
2 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan 

,”2022, Jakarta, h.47 
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No.G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 120 

Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.  

3. Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI 

No. 01.HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No 5 

Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman RI No.04.HN.02.01 Tahun 1988 

tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi 

Donor Organ Tubuh dan Donor Darah dan Keputusan Menteri Kehakiman RI 

No. 03.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara 

Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara 

Sementara berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 5 tahun 1987.  

4. Keputusan Presiden No. 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana 

(remisi).  

5. Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum dan 

Perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan 

Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum dan 

Perundang-undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan 

Wewenang Pemberian Remisi Khusus.3 

6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan 

Peraturan Pemerintah No.99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Perubahan Peraturan 

 
3 Badan Penelitian dan Pengembangan  Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM 

Republik Indonesia, Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi (Cet I, Jakarta: 

Pohon Cahaya, 2016), h.95 
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Pemerintah ini dalam rangka mewujudkan keadilan masyarakat karena korupsi 

ini adalah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian besar terhadap 

negara sehingga perlu diperketat syarat dan tata cara pemberian remisi 

sebagaimana termuat dalam PP No. 99 tahun 2012. 

7. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 

2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan PP No.99 Tahun 2012. 

Kemudian Permenkumham No. 21 Tahun 2013 telah diubah dengan 

Permenkumham No. 21 Tahun 2016 dan selanjutnya dicabut dengan 

Permenkumham No. 03 Tahun 2018 dan kemudian Permenkumham No. 03 

Tahun 2018 diubah dengan Permenkumham No. 18 tahun 2019 dan selanjutnya 

diubah dengan Permenkumham No. 7 tahun 2022 

8. Setelah PP No. 99 tahun 2012 di uji materi di Mahkamah Agung karena 

dianggap tidak sesuai dengan prinsip perlindungan hukum dan penghormatan  

hak asasi manusia. Maka aturan yang berlaku kembali ke UU No. 12 Tahun 

1995. Dan selanjutnya UU No.12 Tahun 1995 dianggap sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya 

mencerminkan kebutuhan pelaksanaan system pemasyarakatan sehingga perlu 

diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022. 

9. Permenkumham No.16 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Permenkumham No. 03 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian 

remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti 

menjelang bebas, dan cuti bersyarat.  
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C. Jenis-Jenis Remisi 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permenkumham No.3 tahun 2018, remisi 

terbagi atas dua macam yaitu: 

1. Remisi umum adalah jenis remisi yang diberikan pada saat hari peringatan 

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. 

2. Remisi khusus adalah jenis remisi yang diberikan saat hari besar keagamaan 

yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan, dengan ketentuan 

jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam 

setahun, yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut 

agama yang bersangkutan.4 

Selain kedua remisi di atas, dalam Permenkumham No. 7 tahun 2022  

pasal 4 menambahkan 2 jenis remisi yaitu remisi kemanusiaan dan remisi 

tambahan. Dalam Permenkumham No.16 tahun 2023 pasal 23 dijelaskan yaitu: 

1. Remisi kemanusiaan adalah jenis remisi yang diberikan atas dasar 

kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana:  

a. Yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun 

b. Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun;  

c. Menderita sakit berkepanjangan. 

2. Remisi tambahan dalam Permenkumham No. 7 tahun 2022  pasal 32  adalah 

jenis remisi yang diberikan kepada narapidana yang berbuat jasa pada negara; 

melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; 

 
4 Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 03 

Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberi Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat ,”.2018, Jakarta, h.6 
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melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lapas/LPKA.5 

D. Tujuan Pemberian Remisi 

1. Secara psikologis pemberian potongan hukuman ini banyak pengaruhnya 

dalam menekan tingkat frustrasi. 

2. Dua kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap 

tahun. Remisi umum dan khusus bisa dijadikan alat untuk mengingatkan 

narapidana dan anak pidana agar selalu berkelakuan baik. 

3. Pemberian remisi kepada residivis dan kemungkinan kepada terpidana 

tindak pidana korupsi banyak memberikan sumbangan penciptaan kondisi 

aman di Lembaga Pemasyarakatan. 

4. Remisi cerminan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.6 

E. Syarat Penerimaan Remisi 

Persyaratan narapidana yang mendapatkan remisi tercantum dalam pasal 5,6 

dan 7 Permenkumham No.3 Tahun 2018 yaitu : 

1. Berkelakuan baik, Syarat berkelakuan baik dibuktikan dengan:  

a) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan 

terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi 

b) Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan 

predikat baik. 

2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan (enam) bulan. 

 
5 Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 07 

Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  

No.03 Tahun 2018 Syarat dan Tata Cara Pemberi Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat ,”2022, Jakarta, h.12 
6 Bram Setiawan. “Jenis dan Tujuan Pemberian Remisi.”Tempo.co., 07 September 2022, 

https://nasional.tempo.co/read/1631587/jenis-dan-tujuan-pemberian-remisi (05 Juni 2023) 

https://nasional.tempo.co/read/1631587/jenis-dan-tujuan-pemberian-remisi%20(05
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3. Remisi tidak diberikan bagi Narapidana yang: sedang menjalani Cuti 

Menjelang Bebas 

4. Tidak sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. 

5. Syarat pemberian remisi sebagaimana dalam Pasal 12 Permenkumham No.7 

Tahun 2022 dibuktikan dengan melampirkan : 

a) Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan 

pengadilan. 

b) Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti 

pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas. 

c) Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala 

Lapas. 

d) Salinan register F dari Kepala Lapas; 

e) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas 

f) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas. 

g) Melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai 

dengan putusan pengadilan. 

h) Usul pemberian Remisi sebagaimana dalam Pasal 29 Permenkumham No.16 

Tahun 2023  bagi Narapidana berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun harus 

disertai dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah 

dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Jika tidak dapat diepenuhi maka 

Kepala Lapas mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Narapidana 

telah berusia di atas 70 tahun yang berhitungannya berpedoman pada usia 

sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan. Dan jenis remisi ini 
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diberikan di hari lanjut usia 29 Mei. 

i) Remisi bagi yang sakit berkepanjangan harus disertai dengan surat keterangan 

dokter yang menyatakan: 

1) Penyakit yang diderita sulit untuk disembuhkan 

2) Penyakit yang diderita mengancam jiwa atau nyawa 

3) Selalu mendapat perawatan ahli atau dokter sepanjang hidupnya. 

4) Dalam hal terdapat keraguan mengenai surat keterangan dokter, Kepala 

Lapas dapat meminta pendapat dokter lainnya.7 Dan remisi ini diberikan di 

hari Kesehatan dunia yaitu pada 07 April. 

F. Tata Cara Pemberian Remisi 

Tata cara pemberian remisi dijelaskan dalam Permenkumham No.3 tahun 

2018 yaitu : 

1. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usul 

pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas/LPKA 

berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan. 

2. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian Remisi. 

3. Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada 

Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. 

4. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul 

pemberian Remisi paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan 

Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA. 

 
7 Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 03 

Tahun 2018, 2018,  Jakarta, h.7 
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5. Hasil verifikasi sdisampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur 

Jenderal. 

6. Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Remisi 

paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi 

diterima dari Kepala Lapas/LPKA. 

7. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap 

usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian 

Remisi kepada Kepala Lapas/LPKA untuk dilakukan perbaikan dengan 

tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.  

8. Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan usul pemberian Remisi 

paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul 

pemberian Remisi diterima. 

9. Hasil perbaikan usul pemberian Remisi disampaikan kembali oleh Kepala 

Lapas/LPKA kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan 

dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.  

10. Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Remisi, Direktur 

Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Remisi.  

11. Keputusan pemberian Remisi  disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA 

untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kepala 

Kantor Wilayah. 

12. Keputusan pemberian Remisi dicetak di Lapas/LPKA dengan tangan 

elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri. 

13. Dalam hal Keputusan Pemberian Remisi smerupakan Remisi Kedua dan 
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selanjutnya, keputusan pemberian Remisi Kedua dan selanjutnya diberikan 

secara langsung oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui sistem 

informasi pemasyarakatan. 

14. Keputusan pemberian Remisi Kedua dan dicetak di Lapas/LPKA dengan 

tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.8 

 

 
8 Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 03 

Tahun 2018, 2018, Jakarta, h.12 
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BAB IV 

ANALISA REMISI NARAPIDANA KORUPSI PERSPEKTIF MASLAHAT 

A. Remisi dalam Islam 

1. Definisi Remisi dalam Islam 

Syariat Islam belum memiliki istilah khusus yang lebih spesifik mengenai 

remisi, namun di dalam syariat Islam terdapat beberapa istilah yang maknanya 

mendekati makna remisi di antaranya adalah syafaat, takhfiif, rukhshah, ‘afwu. 

Istilah syafa’at. syafa’at berasal dari kata syafa’a yang artinya “minta 

syafa’at (pengampunan) untuk si fulan.” Takhfiif  berasal dari kata khaffafa yang 

artinya meringankan. Rukhshah berasal dari kata rakhkhashah artinya keringanan 

dan ‘afwu artinya memaafkannya, mengampuni dosanya.1 

Syafa’at adalah permohonan pengampunan atau keringanan siksaan dari 

seorang yang bersalah. 2 

2. Jenis-jenis Remisi 

Adapun Remisi dalam hukum pidana Islam masuk dalam suatu pembagian 

jarimah. Pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau 

dari segi aspek hukumanya yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu jarimah hudud, 

jarimah qishas, jarimah ta’zir 

a. Remisi dalam Hudud 

Hukuman had itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa 

 
1 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 

2009), h.121 
2 Jaenal Aripin, Kamus Ushul Fiqh (Cet-I, Jakarta: Kencana, 2012), h.375 
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digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau 

oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.3 

Haram memberikan syafa’at untuk menggugurkannya dan tidak 

menegakkan hukuman had manakala perkaranya sudah sampai di tangan hakim dan 

telah terbukti, sebagaimana pemimpin haram menerima upaya syafa’at dalam 

urusan ini, karena Nabi saw. bersabda: 

 من حاله شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد   الله في أمره4

Artinya: 

"Barang siapa usaha syafa’atnya menghalangi penegakan suatu hukuman 

had di antara had-had Allah maka dia telah menentang perintah Allah. (HR. 

Ibnu Taimiyah) 

 

Dan berdasarkan tindakan nabi yang menolak usaha syafa’at Usamah bin 

Zaid ra. terkait wanita Bani Makhzum yang mencuri, beliau marah karena itu, 

sampai beliau bersabda: 

هُمُ الْمَرْأةَُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِِ سَرَقَتْ، فَ قَالُوا مَنْ عَنْ  يكَُلِِّمُ رَسُولَ  عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَن ْهَا: »أَنَّ قُ رَيْشًا أَهَََّت ْ

وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ يََْتََِئُ عَلَيْهِ إِلََّّ أسَُامَةُ، حِبُّ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  اللهِ 

خَطَبَ، قاَلَ: يََ أيَ ُّهَا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: أتََشْفَعُ فِ حَد ِّ مِنْ حُدُودِ اِلله، ثَُُّ قاَمَ فَ 

مُْ كَانوُا إِذَا سَرَقَ الشَّريِفُ تَ ركَُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِ  لَكُمْ، أَنََّّ اَ ضَلَّ مَنْ قَ ب ْ مْ أقَاَمُوا عَلَيْهِ النَّاسُ، إِنََّّ

 
3 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Cet III, Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.x 
4 Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Abu al Abbas Ibnu Abd al-Halim bin al-Imam Majduddin 

Abil Barakat Abd al Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin 

Khuddlarbin Ali bin Taimiyyah alHarrani al Hambali, Kitabu al-Siyam Min Syarhi al-Umdah,Bab 

Wayufthiru Bilhijamah Fiy Jami’il Badan (Cet-I, Beirut: Dar al-Anshari: 1996 ), Juz 1, h. 154, no. 

469. 
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 5  مَُُمَّدٌ يَدَهَا الَْْدَّ، وَايُْْ اِلله، لَوْ أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مَُُمَّد  سَرَقَتْ لَقَطَعَ 

Artinya: 

" Dari Aisyah ra.bahwa orang-orang Qurasy diresahkan seorang wanita bani 

Makhzum yang mencuri. kemudian mereka berujar; “Tidak ada yang bisa 

bicara dengan Rasulullah saw. dan tidak ada yang berani (mengutarakan 

masalah ini) kepadanya selain Usamah bin Zaid, kekasih saw.” Akhirnya 

Usamah berbicara kepada Rasulullah saw., tetapi Rasulullah bertanya; 

"apakah kamu hendak memberikan syafa'at (pembelaan) dalam salah satu 

perkara had (hukuman) Allah?" kemudian beliau berdiri dan berkhutbah: 

"Wahai manusia, hanyasanya orang-orang sebelum kalian tersesat karena, 

sesungguhnya mereka jika mencuri orang terhormat mereka 

membiarkannya, namun jika yang mencurinya orang lemah, mereka 

menegakkan hukuman terhadapnya. Demi Allah, kalaulah Fathimah binti 

Muhammad saw.  mencuri, niscaya Muhammad yang memotong 

tangannya." (HR. Bukhari) 

 

Boleh memaafkan, tetapi sebelum urusannya sampai ke tangan pemimpin 

atau pemerintah berdasarkan sabda Nabi saw. kepada seorang laki-laki yang kain 

selempangnya dicuri dan dia ingin memaafkan pencurinya,  

سِهِ فَجَاءَ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أبَيِهِ »أنََّهُ نََمَ فِ الْمَسْجِدِ وَتَ وَسَّدَ ردَِاءَهُ فأَُخِذَ مِنْ تََْتِ رأَْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُ قْطَعَ فَ قَالَ صَفْوَانُ يََ بِسَارقِِهِ إِلََ النَّبِِّ صَلَّى اللََّّ أَمَرَ بهِِ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ هَلََّ   قَ بْلَ أَنْ تََتْيَِنِِ  رَسُولَ اللََِّّ لََْ أرُدِْ هَذَا ردَِائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 6؟بهِِ«  

Artinya: 

"Dari Abdullah bin Shafwan, dari Bapaknya bahwa Ia sedang tidur di 

sebuah masjid berbantalkan selendangnya, lalu selendang tersebut diambil 

oleh seseorang dari bawah kepalanya. Kemudian ia datang menemui Nabi 

saw. dengan membawa pencuri selendangnya itu. Nabi saw. memerintahkan 

agar tangan si pencuri dipotong, Shafwan berkata; “Wahai Rasulullah! Aku 

tidak menginginkan hal ini. Biarlah selendangku sebagai sedekah 

 
5 Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari Bab 

Karahiyatu Syafaati Fil Haddi Idza Rufi'a Ila Sulthon (Cet-I, Beirut: Dar Thuq al-Najah: 1422H ), 

Juz 8, h. 160, no.6788. 
6 Ibnu Majah, Abū ̒ Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah al- Rabʻī al-Qazwīnī., Sunan 

Ibnu Majah, Bab Man Saraqa Minal Hirz (Cet-II, Beirut: Dar al-Fikr ), Juz 2, h.126, no.2595. 
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untuknya.” Rasulullah saw. bersabda: “Mengapa tidak kau lakukan itu 

sebelum kau bawa permasalahan ini padaku! ” (HR. Ibnu Majah) 

 

Dari uraian di atas tentang syafa’at (remisi) dalam jarimah hudud terdapat 

ketentuan sebagai berikut : 

1) Pemberian syafa’at (pengampunan) kepada pelaku yang melanggar hukum had 

setelah diajukan kepada qadhi atau kepada penguasa tidak dapat dikabulkan. 

2) Perkara yang dalam perkara had bisa mendapatkan syafa’at (pengampunan) 

sebelum perkara itu sampai kepada kepada qadhi atau kepada penguasa. 

Adapun had bagi orang yang sakit ada dua rincian. 

1) Sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Terkait ini ada dua pendapat 

ulama: 

Pertama, ditegakkan had atasnya dan tidak ditunda, ini merupakan pendapat 

Ishaq, Abu Tsaur, juga salah satu riwayat dari Ahmad. Adapun hujjah pendapat ini 

adalah sebagai berikut: 

a) Umar menegakkan had atas Qudamah bin Mazh’un yang Ketika itu sedang sakit 

dan tidak menundanya. Maka berita itu tersebar di kalangan para shahabat ra, 

namun mereka tidak mengingkarinya. Para ulama ini mengatakan,” Maka 

jadilah itu sebagai ijma’(kesepakatan). 

b) Had itu wajib ditegakkan oleh seorang pemimpin, maka tidak boleh 

mengakhirkannya tanpa hujjah.  

Kedua, menunda had bagi orang yang dikenai had hingga ia sembuh dari 

sakitnya. Ini merupakan pendapat jumhur ulama yang di antaranya empat imam 

madzhab dan selain mereka. Hujjah mereka adalah sebagai berikut: 

a) Diriwayatkan dari Abu Abdirrahman ra. ia berkata, “Ali ra. berkhutbah, ia 
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berkata:” Wahai sekalian manusia, tegakkanlah had atas budak kalian, karena 

seorang budak wanita milik Rasulullah saw. pernah berzina, lalu beliau 

memerintahkanku untuk mencambuknya, sementara ia akan mati terbunuh 

karena cambukanku. Lalu aku menyampaikan kekhawatiranku itu kepada Nabi 

saw, maka beliau bersabda, “ Engkau telah berbuat telah berbuat baik.  

Di dalam riwayat lain ditambahkan,  

 اتْ ركُْهَا حَتََّّ تََاَثَلَ 7

Artinya: 

“Biarkanlah ia hingga selesai nifasnya.” (HR. Muslim) 

b) Hadis tentang wanita dari suku Ghamidi, tatkala ia datang dan berkata, 

“Wahai Rasulullah, sungguh aku telah melakukan zina, maka sucikanlah 

aku.” Nabi saw. lantas berpaling darinya, maka keesokan harinya, wanita itu 

berkata lagi “Wahai Rasulullah, mengapa engkau berpaling dariku apakah 

engkau akan menolakku sebagaimana engkau menolak Ma’iz, demi Allah 

sesungguhnya aku benar-benar telah hamil (karena zina).” Nabi 

saw.akhirnya bersabda:”Adapun sekarang, pergilah hingga engkau selesai 

melahirkan.” Ketika wanita itu telah melahirkan, ia datang kembali kepada 

beliau sambil menggendong bayinya, lalu ia berkata, “Ini aku telah 

melahirkan.” Nabi saw lantas bersabda, “Pergilah engkau, susuilah bayi 

tersebut hingga selesai penyusuannya.”8 

 
7 Muslim, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Shahih Muslim Bab Ta’khiru al-

haddi ‘Ani Nufasah (Beirut : Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1374H), Juz 3, h.133, no.1705 
8 Muslim, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Minnatul Mun’im fii Syarhih 

Shahih Muslim Bab Man ‘I’tirofa ‘Ala Nafsihi Bizzinah (Riyadh : Dar al-Salam, 1420H), Juz 3, 

h.144 
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Demikianlah asal penundaan had bagi orang yang meminta untuk 

ditegakkan had atas pelanggarannya, di dalamnya terkandung kemaslahatan 

yaitu penunaian kewajiban sebelum mensucikan dirinya atas dosa setelah itu 

had ditunaikan atasnya. 

2) Sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya  

Dalam kondisi ini, had tetap ditegakkan atas pelaku dan tidak ditunda. Jika 

hadnya 100 cambukan -misalnya- maka ditegakkan atasnya cambukan yang 

tidak sampai membuatnya meninggal apabila dikhawatirkan dia meninggal, 

maka dikumpulkan pelepah kurma yang memiliki 100 ranting, lalu dipukulkan 

dengannya sekali pukulan. Imam Syafi'i berpendapat dengan hal ini pendapat 

ini diingkari oleh Imam Malik; karena pukulan tersebut hanya sekali pukulan 

sedangkan Allah telah berfirman dalam QS. Al-Nuur: 24/2: 

هُمَا مِا۟ئةََ جَلْدَةٍ   فٱَجْلِدُوا۟ كُلَّ وََٰحِدٍ مِ ن ْ

Terjemahnya : 

“ Deralah masing-masing dari keduanya seratus kali”9 

Berdasarkan hadis riwayat Sa’id Ibnu Sa’ad bin Ubadah ra. yang berkata:” 

Di kampung kami ada seorang lelaki kecil yang lemah telah berzina dengan 

salah seorang budak perempuan mereka. Lalu saat menuturkan hal itu kepada 

Rasulullah saw. maka beliau pun bersabda :”Pukullah ia sebagai hukumannya 

Mereka berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia tidak tahan dengan 

pukulan semacam itu.  

 
9Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Mikraj 

Khazanah Ilmu, 2010), h. 350 
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Beliau lantas bersabda: 

، ثَُُّ اضْربِوُهُ بهِِ ضَرْبةًَ وَاحِدَةً    10خُذُوا لهَُ عِثْكَالًَّ فِيهِ مِائةََ شِِْراَخ 

Artinya: 

 “Ambillah pelepah kurma yang memiliki 100 ranting dan pukullah 

dengan itu sekali pukulan. Kemudian mereka melakukannya.” 

 

 Dalam kondisi udzur seperti itu, maka menegakkan had lebih utama 

daripada meninggalkannya secara total dan lebih utama daripada menjatuhkan 

hukuman mati kepada pelaku dengan melakukan sesuatu yang tidak 

menyebabkannya terbunuh. 11 

Dalil-dalil terkait jarimah hudud telah dijelaskan dalam nash sehingga 

tugas qadhi dalam hal ini adalah qadhi khusumat (hakim yang ditunjukkan oleh 

Khalifah untuk menyelesaikan perkara persengketaan yang ada di antara 

masyarakat) adalah menjalankan dan menjatuhkan sanksi sesuai yang telah 

ditetapkan. Adapun terkait dengan pengurangan hukuman terhadap orang sakit 

yang tidak ada harapan sembuh maka qadhi akan berijtihad (masuk perkara 

ta’zir) terkait sanksi yang akan diberikan kepada pelaku jarimah yang 

tujuannya untuk menegakkan hukum Allah atasnya yang akan menjadi penebus 

dosa bagi pelaku di akhirat dan adapun di masa menjalani hukuman ternyata 

terindikasi sakit yang tidak harapan akan sembuh, maka qadhi boleh meninjau 

ulang sanksi yang telah diberikan. 

 

 
10 Imam Ahmad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad Bin Hambal Bab Baqiyatu Hadits Sa’id 

Bin Sa’ad Bin Ubadah (Cet-I, Beirut : Muassasah al-Risalah, 1421H), Juz 39, h.150, no.4009 
11 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah (Cet II, Jil.V, Jakarta: 

Darus Sunnah, 2017), h. 24 
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b. Remisi dalam Qishash 

Pengampunan terhadap Qishas dibolehkan menurut kesepakatan para fuqaha, 

bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya.  

Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah:02/178: 

نٍ   ..…فَمَنْ عُفِىَ لهَُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱت بَِاعٌٌۢ بٱِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌٓ إلِيَْهِ بِِِحْسََٰ

Terjemahnya: 

“….Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya 

hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan 

hendaklah yang (diberi maaf ) membayar (diat) kepada yang memberi maaf 

dengan cara yang baik (pula)….”12 

 

Dalam QS. Al-Baqarah: 05/45 tentang pelukaan disebutkan: 

كَفَّارةٌَ لهَُ فَمَنْ تَصَدَّقَ بهِِ فَ هُوَ   ….. 

Terjemahnya: 

“….. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishasnya) melepaskan hak itu 

menjadi penebus dosa baginya…..”13 

 

Dalam hadis Nabi Nuh Anas bin Malik ia berkata:  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْ   14 ءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلََّّ أمََرَ فِيهِ بِِلْعَفْوِ مَا رفُِعَ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

Artinya:  

“Setiap perkara yang dilaporkan kepada Rasulullah yang berkaitan dengan 

hukum qishas, Rasulullah saw. selalu memerintahkan pemaafan. 

 

Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan secara 

 
12 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 27 
13 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 115 
14 Muhammad Bin Abdul Hadi., Kifayatul Hajah Fii Syarhi Sunan Ibnu Majah  (Cet-II, 

Beirut: Dar al-Fikr, 1138H ), Juz 2, h.154, no.2692. 
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lisan ataupun secara tertulis. Redaksinya bisa dengan lafaz (kata) memaafkan, 

membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan, dan sebagainya.15 

Dalam perkara jarimah qishas, pengurangan hukuman atau qishas diganti 

dengan diyat jika keluarga korban memaafkan. Dan adapun pemaafan selain dari 

keluarga korban maka pemaafan tidak dianggap meskipun itu dari penguasa sendiri 

dan selanjutnya qadhi tidak melakukan pengurangan hukuman. 

c. Remisi dalam Ta’zir 

Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta’zir harus tetap 

memperhatikan isyarat-isyarat dan petunjuk nash keagamaan secara teliti dan 

mendalam, karena hal ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum atau 

masyarakat dalam sebuah negara. 

Faktor yang menyebabkan hapusnya hukuman ta’zir ini banyak sekali dan 

berbeda-beda sesuai dengan jenis hukumannya di antaranya adalah meninggalnya 

si pelaku, pemafaan, taubatnya dari pelaku, dan kadaluwarsa.  

Hukuman ta’zir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan 

kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah yaitu:  

 التعزير يدور مع المصلحة 

Maksudnya : 

“Ta’zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan” 

Hukuman ta’zir jumlahnya sangat banyak dan tidak terbatas sehingga dalam 

hal ini seorang hakim atau para pihak yang terlibat dalam penyusunan Undang-

Undang di sebuah negara harus benar-benar jeli dalam berbagai perundang-

 
15 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h.160 
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undangan merupakan bentuk konkret dari hukuman ta’zir. 

 Taubat itu bisa menghapuskan sanksi ta’zir apabila jarimah yang dilakukan 

oleh si pelaku adalah jarimah yang berhubungan dengan hak Allah/hak jamaah. 

Jumhur ulama sepakat bahwa taubat itu dapat menghapuskan hukuman. Di samping 

itu juga ta’zir berkaitan dengan hak perorangan yang berhak memaafkan adalah 

oleh pihak korban, sedangkan yang berkaitan dengan hak Allah maka hanya hakim 

yang bisa memaafkan. Dan apabila jarimah yang berkaitan dengan hak campuran 

antara perorangan dan jamaah, maka bila korban telah memaafkan, maka tinggal 

satu hak Allah, maka hakim masih boleh menghukumnya.16 

Hukuman jarimah ta’zir diserahkan kepada ijtihad penguasa jika penguasa 

bertindak sebagai kepala negara sekaligus sebagai qadhi sebagaimana yang telah 

dicontohkan oleh Rasulullah saw. akan tetapi jika penguasa telah mewakalahkan 

wilayah peradilan kepada qadhi maka keputusan qadhi bersifat mengikat dan tidak 

boleh dibatalkan oleh siapapun termasuk oleh penguasa kecuali bertentangan 

dengan syariat Islam karena akad wakalah antara penguasa kepada qadhi adalah 

akad dalam rangka melaksanakan syariat Islam dalam wilayah peradilan. 

3. Tindak Pidana Korupsi Termasuk dalam Perkara Hudud atau Ta’zir? 

Apakah koruptor dapat disamakan dengan pencuri? Para ulama 

mensyaratkan beberapa hal untuk menjatuhkan hukum potong tangan bagi pencuri. 

Di antaranya barang yang dicuri berada dalam (hirz) tempat yang terjaga dari 

jangkauan orang lain, seperti brankas/lemari yang kuat yang berada di kamar tidur 

 
16 Ahmadi Hasan, dkk. “Remisi Terhadap Koruptor Perspektif Hukum Positif dan Hukum 

Islam”. Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran 17, no.2, 2017,  h. 236 
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untuk barang berharga, semisal: emas perhiasan, uang, surat berharga dan lainnya 

dan seperti garasi untuk mobil. Bila persyaratan ini tidak terpenuhi tidak boleh 

memotong tangan pencuri.  

Berdasarkan sabda Nabi saw. saat ditanya oleh seorang laki-laki dari suku 

Muzainah tentang hukuman pencuri buah kurma. 

، عَنْ أبَيِه هِ عَنْ   عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْب  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    -أَنَّ رَجُلًَ مِنْ مُزَيْ نَةَ سَأَلَ النَّبَِّ   :جَدِِّ  - صَلَّى اللََّّ

مَا أُخِذَ فِ أَكْمَامِهِ فاَحْتُمِلَ، فَ ثَمَنُهُ وَمِثْ لُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ مِنْ الْْرَاِنِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ " :فَ قَالَ  عَنْ الثِّمَارِ،

 17..…ثََنََ الْمِجَنِِّ إِذَا بَ لَغَ ذلك  

Artinya: 

“Rasulullah saw. bersabda tentang buah-buahan: “Pencuri buah kurma dari 

pohonnya lalu dibawa pergi,  hukumannya adalah dia harus membayar dua 

kali lipat. Pencuri buah kurma dari tempat jemuran buah setelah dipetik 

hukumannya adalah potongan tangan, jika harga kurma yang dicuri seharga 

perisai yaitu 1/4 Dinar ( ±1,07 gr emas).”(HR. Ibnu Majah). 

 

Hadis ini menjelaskan maksud ayat yang memerintahkan potong tangan 

bahwa barang yang dicuri berada dalam penjagaan pemiliknya dan sampai seharga 

1/4 dinar. Persyaratan ini tidak terpenuhi untuk kasus korupsi, karena koruptor 

menggelapkan uang milik negara yang berada dalam genggamannya melalui 

jabatan yang dipercayakan kepadanya dan dia tidak mencuri uang negara dari 

kantor kas negara. Oleh karena itu, para ulama tidak pernah menjatuhkan sanksi 

potong tangan kepada koruptor. 

Untuk kasus korupsi, yang paling tepat adalah bahwa koruptor sama dengan 

 
17 Ibnu Majah, Abū ʻAbdillāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah al- Rabʻī al-Qazwīnī., 

Sunan Ibnu Majah, Bab Man Saraqa Minal Hirz, Juz 3, h.622, no.2596. 
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mengkhianati amanah uang atau barang yang dititipkan, karena koruptor dititipi 

amanah uang atau barang oleh negara dan orang yang mengkhianati amanah dengan 

menggelapkan uang atau barang yang dipercayakan kepadanya. 

Di antara hikmah Islam membedakan antara hukuman bagi orang yang 

mengambil harta orang lain dengan cara mencuri dan mengambilnya dengan cara 

berkhianat adalah bahwa menghindari pencuri suatu hal yang sangat tidak mungkin 

karena dia dapat mengambil harta orang lain yang dijaga dengan perangkat 

keamanan apapun. Maka tidak ada cara lain untuk menghentikan aksinya yang 

sangat merugikan tersebut melainkan dengan menjatuhkan sanksi yang 

membuatnya jera dan tidak dapat mengulangi lagi perbuatannya karena tangannya 

yang merupakan alat utama untuk mencuri telah dipotong. Sedangkan koruptor bisa 

tetap berkhianat meski tangannya dipotong karena alat utama untuk melakukan 

korupsi terletak pada kekuasaannya yang diselewengkan. 

Perbedaan lainnya yaitu hudud adalah hukuman yang telah dijelaskan Allah 

swt. dan rasul-Nya, jenis hukuman serta persyaratannya, seperti rajam atau 

dilempar dengan batu sampai mati atau 100 kali cambuk untuk orang yang berzina, 

80 kali cambuk untuk orang yang menuduh orang lain berzina, aku mau 40 kali 

cambuk untuk orang yang minum khamar, potong tangan bagi pencuri, hukuman 

pancung bagi orang yang murtad dan orang yang memberontak terhadap pemimpin 

yang bertakwa. 

Oleh karena kejahatan korupsi serupa dengan mencuri akan tetapi tidak 

terpenuhi persyaratan untuk dipotong tangannya maka hukumannya berpindah 

menjadi ta’zir. Hukuman ta’zir ini diterapkan karena pencuri harta negara tidak 
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memenuhi syarat untuk dipotong tangannya disebabkan barang yang dicuri tidak 

berada dalam hirz18.  

Hukuman yang diberikan kepada koruptor bisa saja berbeda-beda 

tergantung seberapa besar kejahatan yang dilakukan dan seberapa besar dampak 

dari perbuatannya kepada masyarakat dan negara. Bisa berupa penjara, denda, 

cambuk, pengasingan bahkan sampai pada hukuman mati. Dalam satu kasus 

korupsi yang dilakukan bersama banyak orang, maka keputusan sanksi hukuman 

kepada mereka bisa jadi berbeda dan semua ini diserahkan kepada keputusan qadhi 

dalam memandang sebuah kasus korupsi yang tengah ditangani.  

B. Konsep Maslahat dalam Islam 

1. Definisi Maslahat 

Secara etimologi, Maslahat dari kata Bahasa arab yaitu: 

 المنغعة المصلحة ضد المفسدة، وهي بمعنى  

Maksudnya: 

“Maslahat kebalikan dari kerusakan dan juga bermakna “sesuatu yang 

bermanfaat”.19 

 

Secara terminologi yaitu sesuatu yang mengandung kebaikan atau manfaat 

untuk menunjukkan kenikmatan, kenyamanan dan media-media yang digunakan 

untuk memperoleh kenikmatan tersebut. Lawan dari manfaat adalah kerusakan atau 

mudharat yang merupakan ungkapan untuk menunjukkan suatu kesengsaraan, 

 
18 Erwandi Tarmidzi. Harta Haram (Cet XXII, Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2012), h. 

220   
19 Aby Islam Mustafa Bin Muhammad bin Salamah, al-Ta`sîs Fî Ushûl al-Fiqh ‘Alâ 

Dhaw`al-Kitâb wa al-Sunnah, (Cet-V, Kairo: Al-Maktabah Al-Islamiyah 2007), h. 364 
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kepedihan dan media-media yang dapat berakibat timbulnya kemudaratan tersebut. 

al-maṣlaḥah juga disebut sebagai sesuatu yang menolak kemudaratan dan dengan 

penolakan ini manfaat atau kemaslahatan pun dapat dicapai.20 

Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi, Maslahah adalah segala sesuatu 

yang di dalamnya terkandung kebaikan dan manfaat bagi segenap manusia di dunia 

atau membagi agama mereka. Dalam pengertian para ahli fikih maslahah adalah 

segala sesuatu yang di dalamnya terkandung kebaikan dan manfaat bagi segenap 

manusia di dunia dan di akhirat. Baik kemaslahatan itu bersifat individual maupun 

bersifat sosial baik bersifat konkret maupun bersifat abstrak, baik berlaku sekarang 

maupun berlaku di masa mendatang.21 

2. Jenis Kemaslahatan 

a. Maslahat Berdasarkan Tingkat Kebutuhan Manusia 

1) Maslahah Dharuriyah 

Dharuriyat adalah sesuatu yang menjadi keharusan dan kedaruratan bagi 

kehidupan manusia. Secara istilah, Wahbah al-Zuhaili Al-dharuriyat (maslahat 

dharuriyat) yaitu apa yang menjadi sandaran kehidupan manusia dalam perkara 

agama dan dunia. Tatkala kemaslahatan ini hilang maka kehidupan di dunia 

menjadi rusak, dan kerusakan meluas, kenikmatan abadi menjadi lenyap, serta 

hukuman di akhirat ditimpakan. Dan ini adalah kemaslahatan yang paling kuat, 

tidak ada yang sesuatu yang lainnya dapat melampauinya, oleh karena itu, tidak 

 
20 Abdul Helim, Maqasid Al-Shariah Versus Ushul Al-Fiqh (Cet-I, Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2019), h. 44 
21 Yusuf Al-Qaradhawi, Pengantar Politik Islam (Cet-I, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 

2019), h.103 
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dipelihara perkara yang tersier (tahsini) dan sekunder (haji), apabila hal itu justru 

menghancurkan perkara yang primer (dharuri). 

Imam al-Syatibi memberikan pengertian yaitu bahwa keharusan pemenuhan 

dharuriyat dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. 

Sekiranya dharuriyat ini tidak terpenuhi (hilang), maka kemaslahatan dunia tidak 

akan berjalan dengan benar (lurus), bahkan akan menimbulkan kerusakan, 

kekacauan, dan hilangnya kehidupan. Sementara di akhirat, akan berdampat pada 

hilangnya keselamatan dan kenikmatan, dan kembali dengan penyesalan yang 

sangat. 

Dengan ungkapan lain, bahwa dharuriyat adalah perkara yang sangat vital 

dan utama, di mana kehidupan manusia bergantung dan bertumpu kepadanya.ketika 

perkara tersebut ditinggalkan, maka kehidupan akan lenyap, kerusakan akan 

merajalela, fitnah tumbuh dimana-mana. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan 

kepada lima perkara, yaitu agama,jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan 

ungkapan lain, bahwa dharuriyah adalah segala sesuatu yang harus ada untuk 

tegaknya kehidupan manusia, dalam arti apabila dharuriyah tidak terwujud, maka 

cederalah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. 

2) Maslahah Hajiyah 

Hajiyat maknanya adalah kebutuhan, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh 

manusia. Sementara secara istilah, Wahbah al-Zuhaili mendefiniskan hajiyat adalah 

maslahah yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan bagi mereka serta untuk 

menolak segala kesulitan dari mereka. Apabila hajiyat ini hilang, maka kehidupan 

manusia tidak berbahaya sebagaimana halnya pada dharuriyat, tetapi kesulitan dan 
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kesempitan akan menimpa manusia. Di dalam Islam telah disyariatkan hukum yang 

beragam dalam konteks ibadah, muamalah, dan hukuman (pidana) dengan tujuan 

untuk menghilangkan kesulitan dan memperingan menusia. 

Imam al-Syatibi memberikan penjelasan tentang maslahat hajiyah yaitu 

kebutuhan dalam rangka untuk keluasan dan menghilangkan kesempitan yang pada 

umumnya dapat mengakibatkan kepada kesulitan dan kesusahan yang berujung 

pada hilangnya objek yang dicari. Ketika hajiyat ini tidak dipelihara, maka 

kesulitan dan kesusahan menjadi beban orang-orang mukallaf, tetapi tidak sampai 

menimbulkan kerusakan yang biasa terjadi untuk kepentingan umum.  

Maslahah hajjiyah ialah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak 

terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada maslahah dharuriyah) yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika maslahah ini terwujud, maka dapat 

menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Dengan kata lain, bahwa 

hajiyah adalah kebutuhan sekunder, dimana bila tidak terwujud tidak sampai 

mengancam keselamatan yang bersangkutan, namun ia akan mengalami kesulitan 

dalam menempuh kehidupan ini. 

3) Maslahah Tahsiniyah 

Tahsiniyat adalah hiasan, sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka 

untuk memperelok dan mempercantik kehidupannya. Sementara secara istilah, 

tahsiniyat didefinisikan sebagai berikut: Maslahah Tahsiniyah ialah 

mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan 

yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. 

Sementara Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa tahsiniyat adalah 
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maslahah yang dikehendaki oleh kehormatan diri (muruah). Dan yang 

dimaksudkan adalah mengambil kebaikan-kebaikan adat kebiasaan dan kemuliaan 

akhlak. Apabila tahsiniyat itu hilang maka aturan kehidupan tidak akan sirna 

sebagaimana yang ada pada dharuriyat, dan tidak pula berimplikasi kesulitan bagi 

manusia sebagaimana dalam hajiyat. Tetapi kehidupan manusia menjadi buruk 

berdasarkan ukuran orang-orang yang mempunyai akal. 

Imam al-Syatibi dalam kitabnya, memberikan elaborasi tentang tahsiniyat. 

Beliau menyatakan bahwa tahsiniyat, maknanya adalah mengambil sesuatu yang 

layak dari nilai-nilai kebaikan beragam kebiasaan (adat) dan menjauhi nilai-nilai 

keburukan yang dapat merendahkan akal sehat. Dan semua itu adalah termasuk 

bagian dari nilai-nilai moral yang mulia (akhlaqul karimah). 

 Dengan kata lain, tahsiniyah adalah tingkat kebutuhan tersier, yang apabila 

tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi dharuriyah dan tidak pula 

menimbulkan kesulitan.22 

Relasi Posisi maslahat dharuriyah, maslahat hajiyah dan tahsiniyah yaitu 

Maslahat dharuriyah tersebut menjadi sandaran pokok atau dasar dari dua maslahat 

lainnya, yaitu hajiyah dan tahsiniyah. Sebab itu, kalau terjadi pertentangan antara 

maslahat dharuriyah dengan maslahat hajiyah dan tahsiniyah, maka yang 

diutamakan adalah maslahat dharuriyah yang bermuatan lima prinsip, yaitu 

memelihara agama, jiwa, akal, keturuan dan harta. Seandainya rusak maslahat yang 

dharuriyah ini, maka akan rusak maslahat yang hajiyah dan tahsiniyah; sebaliknya 

 
22 Agus Miswanto, Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam (Yogyakarta : Unimma Press, 

2018), h.165 
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kalau rusak maslahat yang hajiyah atau tahsiniyah maka tidak akan rusak maslahat 

yang dharuriyah.  

Sekaitan dengan kaidah maqashid di atas, Imam asy-Syatibi mengatakan 

bahwa seandainya tidak ada agama, niscaya tidak ada balasan pahala yang 

diharapkan; seandainya tidak ada jiwa niscaya tidak ada manusia yang akan 

memeluk agama; seandainya tidak ada akal, niscaya akan hilang orang yang 

beragama; seandainya tidak ada keturunan niscaya tidak akan ada yang tersisa di 

dunia, dan seandainya tidak ada harta niscaya tidak akan ada kehidupan. 

Ringkasnya, kalau tidak ada adh-dharuriyat al-khamas ini, maka akan hilangnya 

kemaslahatan dunia dan akhirat. Sebab itu, maka maslahat dharuriyat dengan lima 

prinsip di atas dianggap sebagai dasar bagi maslahat yang hajiyat dan maslahat 

yang tahsiniyat. 

Keberadaan maslahat hajiyat adalah penyempurna bagi maslahat yang 

dharuriyat. Ia berfungsi untuk menguatkan maslahat yang ditegakkan maslahat 

dharuriyat, sehingga maslahat dharuriyat itu tidak boleh hilang dengan hilangnya 

maslahat yang hajiyat atau tahsiniyat. Hanya saja, ada kemungkinan bahwa 

maslahat dharuriyat itu tidak sempurna, kalau tidak ditopang oleh maslahat yang 

hajiyat atau tahsiniyat.23  

b. Maslahat Berdasarkan Keterhubungan dengan Syariat 

Berdasarkan uraian Al-Gazali tersebut dapat disimpulkan bahwa maslahat 

itu ada tiga: 

 
23 Duski Ibrahim, Al Qawaid Al Maqhashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqasid) (Cet-I, 

Jogjakarta : Ar-ruzz Media, 2019), h. 157 
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1) Maslahat yang dibenarkan/ditunjukan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang 

dikenal dengan maslahat mu’tabarah. Maslahat semacam ini dapat dibenarkan 

untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam 

kajian qiyas. Dalam hal ini para pakar hukum Islam telah konsensus. 

2) Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang 

dikenal dengan maslahat mulgah. Maslahat semacam ini tidak dapat dijadikan 

pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum 

Islam juga telah konsensus. 

3) Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang 

membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Maslahat inilah yang dikenal 

dengan maslahah mursalah.24  

3. Syarat-Syarat Maslahat 

a. Hendaklah maslahah mursalah itu merupakan maslahat yang sifatnya dharuri 

(kebutuhan primer), yaitu yang termasuk dalam kategori kebutuhan primer 

yang lima, yang dapat dipastikan tentang manfaat yang diperoleh daripadanya.  

b. Hendaklah maslahat itu merupakan kemaslahatan yang bersifat umum, karena 

untuk kemanfaatan yang bersifat umum bagi keseluruhan kaum muslimin. 

c. Hendaklah maslahat itu relevan dengan tujuan hukum Islam (maqasid al-

syari’ah) secara global, tidak menjadi maslahat yang asing (aneh).  

d. Hendaklah kemaslahatan itu bersifat qath’i, atau keberadaan maslahat itu 

mengalahkan pengetahuan yang bersifat dhanniy, dan tidak ada yang 

 
24 Neneng Hasanah, Panorama Maqashid Syariah, ed. Muhammad Wisnu (Bandung: 

Media Sains Indonesia, 2021), h.36 
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diperselisihkan tentang itu.25 

C. Pertimbangan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi  

Berikut beberapa pertimbangan pemberian remisi kepada narapidana 

korupsi : 

1. Remisi merupakan Hak Asasi Manusia 

PP No. 99 tahun 2012 telah di uji materi di Mahkamah Agung karena 

dianggap tidak sesuai dengan prinsip perlindungan hukum dan penghormatan  Hak 

Asasi Manusia. Maka aturan yang berlaku kembali ke UU No. 12 Tahun 1995. Dan 

selanjutnya UU No.12 Tahun 1995 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan 

kebutuhan pelaksanaan sstem pemasyarakatan sehingga perlu diganti dengan 

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022. 

Pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 dan pencabutan PP 

No.99 Tahun 2012 karena pertimbangan HAM yang dianggap mendiskriminasi 

narapidana korupsi, maka peneliti menemukan bahwa hal ini tidak relevan. 

Merujuk pada pasal 1 angka 3 UU No.39/99 tentang HAM, diskriminasi adalah 

pembedaan perlakuan yang didasarkan pada suku, agama, ras, kepercayaan, dan 

jenis kelamin seseorang. Jika tidak ada pembedaan, keadilan masyarakat dan 

narapidana kasus lain justru akan terganggu karena  korupsi telah memberikan 

mudharat yang besar bagi negara dan masyarakat. 

Menyamakan semua narapidana dalam memperoleh remisi karena 

 
25 Agus Miswanto, Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam (Yogyakarta : Unimma Press, 

2018), h.174 
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pertimbangan HAM adalah sebuah kesalahan karena HAM adalah hak yang asali 

dan terberi sebagai manusia. Pemenuhannya tidak dapat ditawar dan wajib dipenuhi 

oleh negara, sehingga kelalaian negara dalam melindungi dan memenuhi HAM 

warga negaranya adalah pelanggaran HAM. Hak untuk memperoleh remisi 

bukanlah HAM, karena perolehan remisi bukanlah hak yang terberi. Ada kewajiban 

berupa syarat perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh narapidana yang ingin 

memperoleh remisi. Jika memakai logika bahwa hak memperoleh remisi adalah 

HAM, maka para pemakai logika itu telah berasumsi bahwa semua manusia adalah 

narapidana. 

2. Pemberian remisi dapat menekan tingkat frustrasi narapidana.  

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly 

mengungkapkan bahwa beberapa kali kerusuhan di lapas terjadi karena rasa frustasi 

narapidana. Mereka tak bisa lagi mendapatkan penghargaan atas kelakuan baik, dan 

seolah harapan untuk segera bebas juga menjauh. Akibatnya, mereka tak 

termotivasi untuk menjadi baik di tahanan. Narapidana yang merasa tak punya 

harapan bebas menjadi berperilaku liar dan berpotensi memicu kerusuhan.26 

Pertimbangan pemberian remisi untuk mencegah frustasi yang akan memicu 

kerusuhan tidaklah sejalan dengan tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan. 

tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan kualitas 

kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.  

 
26 Eka Permadi, dkk.. “Maslahat Revisi  Pengetatan Remisi Napi Korupsi.”Viva.co.id, 19 

Agustus 2016. https://www.viva.co.id/ragam/fokus/810769-maslahat-revisi-pengetatan-remisi-

napi-korupsi (03 Juni 2023) 

https://www.viva.co.id/ragam/fokus/810769-maslahat-revisi-pengetatan-remisi-napi-korupsi%20(03
https://www.viva.co.id/ragam/fokus/810769-maslahat-revisi-pengetatan-remisi-napi-korupsi%20(03
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Mengharapkan penghargaan atas kelakuan baik ini menandakan 

ketidakikhlasan dari seseorang dalam memperbaiki diri dan menyesali 

perbuatannya. Taubat ditandai dengan penyesalan, meninggalkan perbuatan dosa 

dan memiliki keteguhan untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. 

Memberikan remisi dalam kondisi seperti ini justru akan memicu narapidana untuk 

berpura-pura baik karena ingin mendapatkan pengurangan hukuman dan tujuan 

pembentukan Lapas akhirnya tidak terwujud.  

3. Menghemat biaya anggaran makan narapidana. 

Pemberian remisi dalam rangka menghemat anggaran makan narapidana 

yang mampu Rp 72,81 miliar tidak sebanding dengan kerugian negara yang 

ditimbulkan. Sebagaimana laporan tahunan Indonesia Corruption Watch (ICW) 

diperkirakan total kerugian negara akibat korupsi adalah sebesar Rp 42,747 

triliun27. Itupun penghematan yang dimaksud karena remisi kepada semua 

narapidana secara umum. Korupsi yang menyebabkan kerugian besar terhadap 

negara mengakibatkan dampak yang lebih luas yaitu dapat menimbulkan ekonomi 

biaya tinggi, rendahnya kualitas barang dan jasa publik menurunnya pendapatan 

negara, meningkatkan hutang negara. Dampak lainnya itu korupsi juga 

menghambat berjalannya fungsi pemerintahan, sebagai pengampu kebijakan 

negara. Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset dan 

memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. 

4. Meningkatkan rasa kemanusiaan dengan memberikan remisi kepada 

 
27 Nienda Farras Athifah “Data ICW 2022 : Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai 

Rp42,727 T.”Metrotvnews.com, 03 Maret 2023. https://www.viva.co.id/ragam/fokus/810769-

maslahat-revisi-pengetatan-remisi-napi-korupsi (07 Juli 2023) 

https://www.viva.co.id/ragam/fokus/810769-maslahat-revisi-pengetatan-remisi-napi-korupsi%20(07
https://www.viva.co.id/ragam/fokus/810769-maslahat-revisi-pengetatan-remisi-napi-korupsi%20(07
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narapidana yang berumur 70-an dan orang yang sakit tidak ada harapan 

sembuh sebagaimana dalam Pasal 23 Permenkumham  No.16 tahun 2023. 

Hukuman atas jarimah dalam Islam pada dasarnya ditetapkan untuk 

tercapainya kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan di dunia 

bisa terwujud dengan adanya sanksi yang berat bagi pelaku jarimah akan 

memberikan efek jera. Sehingga jarimah bisa diminimalisir atau bahkan 

dihilangkan. Jarimah hilang/kurang akan membuat masyarakat aman dan hak-hak 

masyarakat bisa didapatkan karena uang yang menjadi hak mereka tidak dikorupsi 

sehingga mereka bisa mendapatkan pelayanan fasilitas umum sebagaimana 

mestinya. 

Kemaslahatan di akhirat juga akan didapatkan karena hukum pidana Islam 

akan menghapuskan dosa mereka sehingga mereka tidak dihukum atas dosa mereka 

di akhirat dengan adzab yang pedih karena mereka telah dihukum di dunia. 

Allah tidak menerima alasan bagi orang yang sudah lanjut usia tapi tetap 

bermaksiat sebagaimana diriwayatkan dalam hadis: 

إِلََ امْرئِ  أخَّر أَجَلَهُ حَتََّّ  ) :عن النب صلى الله عليه وَسَلَّمَ قاَلَ   عَنْ أبي هريرة  ُ بلَّغه سِتِِّيَن أعَْذَرَ اللََّّ

 28(سَنَةً 

Artinya: 

“Allah tidak akan menerima argumen kepada seseorang yang Allah tunda 

ajalnya hingga mencapai 60 tahun.” (HR. Bukhari) 

 

Usia 60-70 tahun adalah usia dekat kematian maka seharusnya di usia ini 

 
28 Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari Bab Man Balaqha 

Sittina Sanatan Faqad A’dzarallahu Ilaihi Fil Umri. Cet-V, Damaskus: Dar Ibnu Katsir : 1414H, 

Juz 5, h.361, no.6056. 
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seseorang makin memperbaiki diri, memperbanyak taubat, melakukan hal-hal yang 

baik sehingga Allah mengampuni dosa di masa lalu. Namun, jika di usia ini tetap 

bermaksiat maka Allah tidak menerima alasan dan dia tetap dihukum. 

Disebutkan juga dalam sebuah hadis bahwa jika ada orang tua yang tak 

mampu meninggalkan kebiasaannya bermaksiat, maka ia akan jadi makhluk 

kesayangan setan.  

رُوِيَ عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَه قاَلَ )إِذا بلغ الرجل أرَْبعَِيَن سنة وَلَ يغلب خَيره على شَره قبله 
ن َ الشَّيْطاَن    … 29يْهِ بَين عَي ْ

Artinya: 
“Jika seorang anak manusia telah mencapai usia 40 tahun, tapi kebaikannya 

tidak lebih dari keburukannya, setan akan memberi kecupan di antara kedua 

matanya."  

Adapun kepada orang yang sakit tidak ada harapan sembuh memungkinkan 

untuk diberikan remisi setelah hakim yang berwenang mengkaji kasusnya. 

Sebagaimana dalam hadis riwayat Sa’id Ibnu Sa’ad bin Ubadah ra. yang berkata:” 

Di kampung kami ada seorang lelaki kecil yang lemah telah berzina dengan salah 

seorang budak perempuan mereka. Lalu saat menuturkan hal itu kepada Rasulullah 

saw. maka beliau pun bersabda :”Pukullah ia sebagai hukumannya Mereka berkata: 

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia tidak tahan dengan pukulan semacam itu.  

Beliau lantas bersabda: 

، ثَُُّ اضْربِوُهُ بهِِ ضَرْبةًَ     30وَاحِدَةً خُذُوا لهَُ عِثْكَالًَّ فِيهِ مِائةََ شِِْراَخ 

 
29 Ibnul Jauzy, Kitab Bustanul Al Maudzin Wa Riyadhu As-Samiin, Bab Fariha Asy-

Syaithani bil Ashil jahil (Cet-II, Beirut : Muassasah al-Al Kutubi Ats-Tsaqafiyyah, 1419H), h.15, 

no.11 
30 Imam Ahmad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad Bin Hambal Bab Baqiyatu Hadits Sa’id 

Bin Sa’ad Bin Ubadah (Cet-I, Beirut : Muassasah al-Risalah, 1421H), Juz 39, h.150, no.4009 
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Artinya: 

 “Ambillah pelepah kurma yang memiliki 100 ranting dan pukullah dengan 

itu sekali pukulan. Kemudian mereka melakukannya.” 

 

 Dalam kondisi udzur seperti itu, maka menegakkan hukuman lebih utama 

daripada meninggalkannya secara total dan lebih utama daripada menjatuhkan 

hukuman kepada pelaku dengan melakukan sesuatu yang tidak menyebabkannya 

terbunuh. 

5. Pemberian remisi karena Lapas yang semakin padat 

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko 

Ginting mengatakan bahwa sebenarnya yang membuat lapas penuh adalah napi 

kasus narkoba bukan koruptor. Miko menyarankan lebih baik pemerintah mengkaji 

ulang sistem peradilan yang lebih berorientasi pada pemenjaraan. 

Faktor over kapasitas menandakan kepatuhan masyarakat terhadap hukum 

itu lemah. Jumlah penghuni Lapas yang semakin banyak sebagai tanda bahwa 

hukum yang ada saat ini tidak membuat efek jera, tidak membuat rasa takut untuk 

melakukan pelanggaran dan kejahatan. Sehingga hal paling penting untuk 

mengurangi jumlah orang yang masuk penjara adalah dengan mengurangi 

kejahatan dan menyadarkan masyarakat untuk memahami aturan dan dampak yang 

timbul dari tindakan kriminal tersebut.  

Over kapasitas tentunya akan mempersulit pengawasan, persoalan 

kelebihan kapasitas dapat menimbulkan tekanan-tekanan psikologis bagi 

narapidana yang pada akhirnya bisa membahayakan tingkat keamanan dalam Lapas 

itu sendiri. Belum lagi pengamanan minim di Lapas karena jumlah petugasnya yang 

minim, sehingga kemungkinan besar para sipir tak mampu membendung aksi 
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anarki para penghuninya. Selain itu, kondisi lapas over kapasitas membuat 

anggaran yang dikelola pemasyarakatan menjadi bertambah. Hal ini membuat 

rawan praktik penyimpangan. 

Jika dicermati, yang membuat penjara penuh yaitu angka kejahatan yang 

meningkat dan hampir semuanya disanksi dengan hukuman penjara. Jika di negara 

kita diberlakukan hukum Islam maka ini akan mampu mengatasi permasalahan yag 

terjadi karena dalam Islam hukuman tegas terhadap korupsi bisa dalam bentuk 

publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga 

hukuman mati. 

D. Analisis Maslahah Terhadap Remisi Narapidana Korupsi 

Setelah melihat dan mengkaji serta menganalisa hakikat pemberian 

remisi kepada narapidana korupsi. Maka penulis melihat bahwa remisi kepada 

narapidana korupsi tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam 

karena dengan beberapa alasan : 

1. Menentukan kemaslahatan yang paling banyak, besar dan kuat dari hasil 

kajian yang dilakukan adalah sebuah keharusan. Hal ini bertujuan agar 

kemaslahatan tersebut dapat meliputi seluruh lapisan masyarakat Islam. 

Dalam menentukan kemaslahatan terkadang terjadi perbenturan. Untuk 

mengatasi hal ini tentu yang dipilih adalah kemaslahatan yang paling kuat 

diambil sebagai alasan. Hal ini sesuai dengan kaidah:  

 إذا تعارضت مصلحتان وتعذِّر جمعهما فإن علم رجحان إحداهَا قدمت 

Maksudnya:  

“Apabila ada dua kemaslahatan yang bertentangan dan sulit  

mengkompromikan keduanya maka yang dicari adalah yang lebih 
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kuat di antara keduanya”.  

Didukung kembali oleh kaidah lain:  

  إن الْكم إنَّا يتبع المصلحة الصالْة أو الراجحة 

Maksudnya:  

“Sesungguhnya hukum itu mesti mengikuti kemaslahatan yang 

sebenarnya atau kemaslahatan yang kuat”.  

 

Dari dua kaidah di atas dapat dipahami bahwa jika ada dua 

kemaslahatan yang bertentangan maka yang dilakukan terlebih dahulu 

adalah melakukan kompromi terhadap keduanya. Jika hal ini tidak dapat 

dilakukan maka harus mencari kemaslahatan yang lebih kuat. Dengan 

demikian kemaslahatan yang paling kuat mesti menjadi perhatian utama, 

sebab kemaslahatan yang kuat hampir dipastikan dapat membawa dampak 

yang positif bagi kehidupan masyarakat sebagai pelaksana hukum.31 

Pemberian remisi kepada narapidana korupsi akan mendapatkan maslahat 

yang lebih utama jika tidak diberikan remisi yaitu bisa memberikan efek 

jera kepada narapidana korupsi agar tidak melakukan hal yang sama dan 

membuat rasa takut kepada yang lainnya untuk tidak berkhianat karena 

adanya hukuman yang membuat efek jera. 

2. Sesuai prinsip kemaslahatan, yaitu bertitik tolak dari kaidah penyusunan 

argumentasi dalam berperilaku bahwa meninggalkan kerusakan lebih 

diutamakan daripada mengambil manfaatnya (dar’ul mafasid muqaddamun 

min jalb mashalih) operasionalisasi kaidah ini berhubungan dengan kaidah 

yang menyatakan bahwa kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada 

 
31 Abdul, Helim, Maqasid Al-Shariah Versus Ushul Al-Fiqh. h.151 
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kemaslahatan khusus (al-maslahah al-amma muqaddamatun min al-

maslahah al-khashah).32 

Kemaslahatan yang menjadi pertimbangan dalam pemberian remisi 

lebih kepada para pelaku korupsi sedangkan mafsadatnya lebih banyak 

kepada negara dan masyarakat.  

3. Imam asy-Syatibi telah menggariskan tolok ukur tentang unsur mana yang 

harus dipedomani manakala dalam suatu objek itu mengandung dua unsur 

maslahat dan mafsadat sekaligus, yaitu seorang mujtahid atau ahli hukum 

Islam haruslah memperhatikan kaidah: 

 الأمر الأعظم من المصلحة أو المفسدة 
Maksudnya, manakala dalam suatu suatu objek itu terdapat maslahat dan 

mafsadat, maka hendaklah diperhatikan faktor yang labih dominan, apakah 

yang dominan itu unsur masalahat atau unsur mafsadat. Maka yang 

dipedomani adalah unsur yang dominan, sementara unsur lain yang tidak 

dominan itu hendaklah diabaikan saja.33 Faktor yang lebih dominan dalam 

remisi adalah maslahat kepada masyarakat dan negara. 

4. Hukum-hukum syariat itu sesungguhnya untuk menegakkan dan 

mengembangkan pemeliharaan tujuan-tujuannya, yang dikenal dengan 

maqashid al-syariah, yang esensinya adalah maslahat. Sebagaimana dalam 

kaidah: 

قاصد لَّ تعدوا ثلَثة إن تكاليف الشريعة ترجع إلَ إقامة وتنمية حفظ مقاصدها وهذه الم

 أقسام 

 

 
32 Beni Ahmad Saebani, dkk,  Hukum Pidana Islam. h. 191 

 
33 Duski Ibrahim, Al Qawaid Al Maqhashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqasid), h. 121 
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Maksudnya:  

“Sesungguhnya beban-beban syariat itu kembali kepada menegakkan 

dan mengembangkan pemeliharaan tujuan-tujuannya. Tujuan-tujuan 

syariah ini tidak melampaui tiga macam.”  

Tujuan-tujuan syariat ini oleh para ulama ushul al-fiqh kebanyakan 

dapat dibagi kepada tiga kategori, terutama dipandang dari aspek 

kepentingannya, yaitu dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Dengan demikian, 

berdasarkan hirarki kepentingan dan kekuatan pengaruhnya dalam 

merealisir atau mewujudkan kemaslahatan, maqashid yang harus 

didahulukan adalah maslahat dharuriyat. Imam asy-Syatibi mengungkapkn 

bahwa adh-dharuriyat adalah sesuatu yang mesti ada untuk tegaknya 

kemaslahatan agama dan dunia, dimana apabila hilang maka kemaslahatan 

dunia tidak akan berlangsung secara istiqamah (mantap), bahkan akan 

rusak, kacau dan hilang kehidupan, dan di akhirat akan hilang keselamatan 

dan nikmat, dan kembali kepada Tuhan dengan kerugian yang nyata.  

Ungkapan sederhana, adh-dharuriyat adalah kebutuhan primer 

dalam rangka mempertahankan lima prinsip maqashid al-syariah. Artinya, 

manakala hal ini rusak,maka stabilitas masyarakat akan kacau di dunia ini 

dan akan merugi di akhirat nanti.34 Dalam konteks pemberian remisi kepada 

narapidana korupsi akan menumbuhsuburkan tindak pidana korupsi maka 

ini bertentangan dengan maqashid al-syariah yang tujuannya untuk 

menjaga harta. 

5. Keringanan-keringanan di dalam hukum tidak disalahgunakan untuk 

 
34 Duski Ibrahim, Al Qawaid Al Maqhashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqasid), h. 135 
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melakukan maksiat (kejahatan atau dosa). Sebagaimana dalam kaidah : 

 لَّ تناط بِلمعاصي   الرخص 

Maksudnya : 

“Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan”35 

Jika penyebab rukhsah itu sendiri merupakan kemaksiatan, maka 

rukhsah tidak diberikan. Maka adanya remisi yang akan memberikan 

dampak negatif maka seharusnya remisi tidak diberikan. 

6. Hendaknya seseorang lebih mengutamakan menolak kerusakan 

dibandingkan meraih kemaslahatan.  

 درء المفاسد أولَ من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة وصلحة قدم دفع المفاسدة غالبا 

Maksudnya: 

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik maslahah 

dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan maslahah maka 

yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”. 

 

Itu artinya apabila dalam suatu perkara terjadi pertentangan antara 

menolak kerusakan dan mengambil kemaslahatan, maka yang lebih utama 

adalah menolak kerusakan. 36 Pemberian remisi kepada narapidana korupsi 

dipandang mendatangkan maslahat akan tetapi juga mendatangkan 

mafsadat. Maka dalam hal ini tidak memberikan remisi lebih diutamakan. 

7. Seseorang tidak boleh menghilangkan suatu bahaya dengan bahaya yang 

lain. Sebagaimana dalam kaidah : 

 
35 Mif Rohim, Qawaid Fiqhiyyah (Cet-I, Jawa Timur: LPPM Unhasy Tebuireng Jombang, 

2019), h.92 
36 Mif Rohim, Qawaid Fiqhiyyah, h.111 
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 الضرر لَّ يزال بِلضرر 

Maksudnya: 

“Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan 

yang lain”. 

 

Maksud dari kaidah ini, seseorang tidak boleh menghilangkan suatu 

bahaya dengan bahaya yang lain karena jika menghilangkan bahaya dan 

menimbulkan bahaya lain yang kadarnya sama seperti itu atau bahkan 

bahaya yang ditimbulkan lebih besar, maka kemudhoratan itu harus 

dihilangkan.37 Setelah mengkaji fakta pemberian remisi kepada narapidana 

korupsi maka ditemukan bahaya yang lebih besar yang akan ditimbulkan 

sehingga pemberian remisi tidak seharusnya dilakukan kecuali kepada 

orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh setelah hakim yang 

berwenang mengkaji kasusnya. 

 
37 Mif Rohim, Qawaid Fiqhiyyah, h.112 
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BAB V 

                                                   PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian remisi narapidana korupsi 

melibatkan berbagai faktor kompleks, termasuk pertimbangan hukum dan 

pertimbangan maslahat. Temuan menyoroti tantangan dalam menentukan apakah 

pemberian remisi sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tujuan 

pemasyarakatan yang lebih luas. Pemberian remisi kepada narapidana korupsi 

sering kali menjadi fokus perdebatan dan kontroversi di masyarakat. Terdapat 

beragam sudut pandang yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kasus-

kasus ini, mulai dari upaya untuk memotivasi narapidana agar berkelakuan baik 

hingga kekhawatiran akan pesan deterrensi yang dapat disampaikan kepada 

masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk mencari keseimbangan antara 

memberikan kesempatan rehabilitasi kepada narapidana dan mempertahankan 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. 

2. Pemberian remisi kepada narapidana korupsi tidak sesuai dengan prinsip 

kemaslahatan dalam Islam karena pemberian remisi kepada narapidana korupsi 

akan menumbuhsuburkan tindak pidana korupsi dan ini bertentangan dengan 

maqashid al-syariah yang tujuannya untuk menjaga harta. Pertimbangan dalam 

pemberian remisi lebih kepada para pelaku korupsi sedangkan mafsadatnya lebih 

banyak kepada negara dan masyarakat sehingga bahaya yang lebih besar akan 
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ditimbulkan. Maka dari itu, pemberian remisi tidak seharusnya dilakukan kecuali 

kepada orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh setelah hakim yang 

berwenang mengkaji kasusnya. 

B. Saran 

1. Pemerintah hendaknya memberikan edukasi kepada masyarakat agar benih-

benih korupsi bisa diantisipasi dari awal, baik itu melalui pendidikan maupun 

pemerintah setempat dan pengawasan dari berbagai kalangan dan ikut andil 

dalam menyukseskan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan merevisi 

perundang-undangan tentang remisi narapidana korupsi memberikan sanksi 

yang tegas untuk memberikan efek jera kepada para pelaku narapidana korupsi 

sesuai dengan syariat Islam yang selain bisa memberikan efek jera juga 

sebagai penebus dosa. 

2. Semua pihak yang berwenang hendaknya memilih pejabat yang jujur, amanah 

dan zuhud serta melakukan pengawasan dan mencatat serta mengaudit jumlah 

kekayaan calon pejabat. Setelah itu, mencukupi kebutuhan pokok para 

pegawai seperti : pangan, sandang dan papan agar mereka tidak tergoda untuk 

berbuat khianat dengan alasan untuk menutupi kebutuhan pokoknya hal ini 

bisa dilakukan dengan pengambialihan sumber daya alam untuk dikelola oleh 

negara sehingga negara bisa memberikan kehidupan yang layak kepada 

rakyatnya.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



 

 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR   99  TAHUN  2012 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS  

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 

TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA 

BINAAN PEMASYARAKATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang: a. bahwa tindak pidana terorisme, narkotika dan 

prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan 

terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi 

manusia yang berat, serta kejahatan transnasional 

terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa 

karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi 

negara atau masyarakat atau korban yang banyak 

atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau 

ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat; 

 b.  bahwa pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan 

Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, 

narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, 

korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan 

kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta 

kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu 

diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi 

rasa keadilan masyarakat; 

 

 
c. bahwa . . . 
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 c. bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara 

pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan 

Bersyarat  yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, 

belum mencerminkan seutuhnya kepentingan 

keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan 

yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, 

sehingga perlu diubah; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 

32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; 

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3614); 

 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3668); 

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3846); 

 

 5. Peraturan . . . 



 
 

 
 

- 3 - 
 

 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4632); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 

TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK 

WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4632) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 34 

 

(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak 

mendapatkan Remisi. 

 

 (2) Remisi . . . 



 
 

 
 

- 4 - 
 

 

(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana 

yang telah memenuhi syarat: 

a. berkelakuan baik; dan 

b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) 

bulan. 

(3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan: 

a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin 

dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, 

terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; 

dan 

b. telah mengikuti program pembinaan yang 

diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat 

baik. 

 

2. Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 34A 

  

(1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana 

karena melakukan tindak pidana terorisme, 

narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, 

korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, 

kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta 

kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain 

harus memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi 

persyaratan: 

 

 a. bersedia . . . 
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a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum 

untuk membantu membongkar perkara tindak 

pidana yang dilakukannya; 

b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti 

sesuai dengan putusan pengadilan untuk 

Narapidana yang dipidana karena melakukan 

tindak pidana korupsi; dan 

c. telah mengikuti program deradikalisasi yang 

diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan 

Nasional Penanggulangan Terorisme, serta 

menyatakan ikrar: 

1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik 

Indonesia secara tertulis bagi Narapidana 

Warga Negara Indonesia, atau 

2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak 

pidana terorisme secara tertulis bagi 

Narapidana Warga Negara Asing,  

yang dipidana karena melakukan tindak pidana 

terorisme. 

(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak 

pidana narkotika dan prekursor narkotika, 

psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat     5 (lima) 

tahun. 

(3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a harus  dinyatakan 

secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak 

hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 3. Di antara . . . 
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3. Di antara Pasal 34A dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) 

pasal, yakni Pasal 34B dan Pasal 34C yang berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 34B 

 

(1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 

(1) diberikan oleh Menteri. 

(2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud  

dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri 

setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri 

dan/atau pimpinan lembaga terkait. 

(3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau 

pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu  

paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak 

diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri. 

(4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri. 

 

Pasal 34C 

 

(1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak 

Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang 

dipidana karena melakukan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1). 

(2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas Narapidana yang: 

a. dipidana dengan masa pidana paling lama 1 

(satu) tahun; 

b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau 

c. menderita sakit berkepanjangan. 

 

 (3) Menteri . . . 
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(3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan 

kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan 

masyarakat. 

 

4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 36 

 

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan 

berhak mendapatkan Asimilasi. 

(2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan kepada: 

a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah 

memenuhi persyaratan: 

1. berkelakuan baik; 

2. aktif mengikuti program pembinaan dengan 

baik; dan 

3. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa 

pidana. 

b. Anak Negara dan Anak Sipil, setelah menjalani 

masa pendidikan di LAPAS Anak selama 6 (enam) 

bulan pertama. 

c. Narapidana yang dipidana karena melakukan 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 34A ayat (1), setelah memenuhi 

persyaratan: 

1. berkelakuan baik; 

2. aktif mengikuti program pembinaan dengan 

baik; dan 

3. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa 

pidana. 

 
(3) Asimilasi . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 12 November 20129 September 
2011   
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
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 DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 
 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 12 November 20129    September 2011  

   
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,   
 

         
   ttd. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI 

Asisten Deputi Perundang-undangan 

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, 

 

ttd. 

 

Wisnu Setiawan 



 

 

 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR  99  TAHUN  2012 

  TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 

1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA  

PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN 

 

 
I. UMUM 

 

Tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, 

psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan 

hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi 

lainnya merupakan kejahatan luar biasa, oleh karena itu perlu 

memperbaiki syarat dan tata cara  pemberian Remisi, Asimilasi, dan 

Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang sedang menjalani 

hukuman karena melakukan tindak pidana tersebut. 

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, 

Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat  yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan  sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan, dipandang belum mencerminkan seutuhnya 

kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang 

dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

masih menjadi dasar hukum dalam Peraturan Pemerintah ini 

mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak secara efektif mulai berlaku 2 (dua) tahun 

setelah diundangkan, yaitu 30 Juli 2014.  

 
Berdasarkan . . . 
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan 

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Pasal 34A 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “instansi penegak hukum” adalah 

instansi yang menangani kasus terkait, antara lain: 

a. Komisi Pemberantasan Korupsi; 

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

c. Kejaksaan Republik Indonesia; 

d. Badan Narkotika Nasional. 

Angka 3 

Pasal 34B 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

 

 
Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang 

membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan 

keamanan. 

Yang dimaksud dengan “pimpinan lembaga terkait” antara lain 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung 

Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Terorisme. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 34C 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “menderita sakit berkepanjangan” 

dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Angka 4 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Angka 5 

Pasal 36A 

Cukup jelas. 

Angka 6 

Pasal 38A 

Cukup jelas. 

Angka 7 Angka 7 . . . 
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Pasal 39 

Cukup jelas. 

Angka 8 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Angka 9 

Pasal 43A 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “instansi penegak hukum” adalah 

instansi yang menangani kasus terkait, antara lain: 

a. Komisi Pemberantasan Korupsi; 

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

c. Kejaksaan Republik Indonesia; 

d. Badan Narkotika Nasional. 

Pasal 43B 

Cukup jelas. 

Angka 10 

Pasal 54A 

Cukup jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5359 

 



 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.282, 2018 KEMENKUMHAM. Remisi, Asimilasi, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, 

Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 
Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 03 TAHUN 2018 

TENTANG 

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI 

MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG 

BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi 

keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, 

dan cuti bersyarat dilakukan untuk memberikan motivasi 

dan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk 

mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, 

keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah 

masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat 

untuk secara aktif ikut serta mendukung 

penyelenggaraan sistem pemasyarakatan; 

b. bahwa untuk meningkatkan keamanan, ketertiban 

umum, dan rasa keadilan masyarakat perlu mengatur 

secara komprehensif mengenai syarat dan tata cara 

pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, 

pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti 
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bersyarat bagi narapidana dan anak; 

c. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 

21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat sudah tidak sesuai dengan tugas dan fungsi 

Pemasyarakatan, sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3614); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3845); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
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Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 

Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5359); 

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

6. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang 

Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 223); 

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, 

ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN 

BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI 

BERSYARAT.  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana 

hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. 

2. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya 

disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua 

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 

3. Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang 

diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi 

syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak 

yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan 

Anak dalam kehidupan masyarakat.  

5. Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan 

untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan 

Anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan 

masyarakat. 

6. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat adalah program pembinaan untuk 

mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam 

kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan 

yang telah ditentukan. 

7. Keluarga adalah suami atau istri, anak kandung, anak 

angkat, atau anak tiri, orangtua kandung atau angkat 

atau tiri atau ipar, saudara kandung atau angkat atau 

tiri atau ipar, dan keluarga dekat lainnya sampai derajat 

kedua, baik horizontal maupun vertikal. 

8. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya 

disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak 

menjalani masa pidananya. 
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bernegara. 

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan. 

21. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan. 

22. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

23. Hari adalah hari kerja. 

 

Pasal 2 

(1) Setiap Narapidana dan Anak berhak mendapatkan 

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat.  

(2) Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

bermanfaat bagi Narapidana dan Anak serta 

Keluarganya.  

(3) Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 

dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, 

ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.  

 

Pasal 3 

(1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: 

a. Remisi umum; dan 

b. Remisi khusus. 

(2) Remisi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. 

(3) Remisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b diberikan pada saat hari besar keagamaan yang 
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dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan, 

dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih 

dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka 

yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan 

oleh penganut agama yang bersangkutan. 

 

Pasal 4 

Selain Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

Narapidana dan Anak dapat diberikan: 

a. Remisi kemanusiaan;  

b. Remisi tambahan; dan 

c. Remisi susulan. 

 

BAB II 

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI 

 

Bagian Kesatu 

Syarat Pemberian Remisi Bagi Narapidana  

 

Pasal 5 

(1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana 

yang telah memenuhi syarat:  

a. berkelakuan baik; dan 

b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) 

bulan. 

(2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:  

a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam 

kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung 

sebelum tanggal pemberian Remisi; dan  

b. telah mengikuti program pembinaan yang 

diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik. 

 

Pasal 6 

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan 

bagi Narapidana yang:  

www.peraturan.go.id



2018, No.282 

 

-8- 

a. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan 

b. sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti 

pidana denda. 

 

Pasal 7 

Syarat pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:  

a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara 

pelaksanaan putusan pengadilan; 

b. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan 

pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;  

c. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang 

Bebas dari Kepala Lapas;  

d. salinan register F dari Kepala Lapas; 

e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan 

f. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani 

oleh Kepala Lapas.  

 

Pasal 8 

Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme untuk 

mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi 

syarat:  

a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk 

membantu membongkar perkara tindak pidana yang 

dilakukannya;  

b. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang 

diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme; dan  

c. menyatakan ikrar:  

1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik 

Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga 

negara Indonesia; atau  

2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana 

terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga 

negara asing.  
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Pasal 9 

Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan 

prekursor narkotika serta psikotropika untuk mendapatkan 

Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 juga harus bersedia bekerja sama 

dengan penegak hukum untuk membantu membongkar 

perkara tindak pidana yang dilakukannya. 

 

Pasal 10 

Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk 

mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi 

syarat: 

a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk 

membantu membongkar perkara tindak pidana yang 

dilakukannya; dan  

b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai 

dengan putusan pengadilan.  

 

Pasal 11 

Narapidana yang melakukan tindak pidana kejahatan 

terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia 

yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya 

untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus 

bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk 

membantu membongkar perkara tindak pidana yang 

dilakukannya.  

 

Pasal 12 

(1) Syarat pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana 

karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika 

dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, 

kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak 

asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional 
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terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dibuktikan dengan 

melampirkan dokumen:  

a. surat keterangan bersedia bekerjasama untuk 

membantu membongkar tindak pidana yang 

dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak 

hukum;  

b. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara 

pelaksanaan putusan pengadilan;  

c. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan 

pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;  

d. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti 

Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;  

e. salinan register F dari Kepala Lapas;  

f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan 

g. laporan perkembangan pembinaan yang 

ditandatangani oleh Kepala Lapas. 

(2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena 

melakukan tindak pidana terorisme juga harus 

melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program 

Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan 

Nasional Penanggulangan Terorisme. 

(3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena 

melakukan tindak pidana korupsi juga harus 

melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan 

uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.  

 

Bagian Kedua 

Syarat Pemberian Remisi Bagi Anak 

 

Pasal 13 

(1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Anak yang 

telah memenuhi syarat:  
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(3) Keputusan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda 

tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri. 

 

Pasal 21 

(1) Dalam hal Keputusan Pemberian Remisi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) merupakan Remisi 

Kedua dan selanjutnya, keputusan pemberian Remisi 

Kedua dan selanjutnya diberikan secara langsung oleh 

Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui sistem 

informasi pemasyarakatan. 

(2) Keputusan pemberian Remisi Kedua dan selanjutnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak di 

Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur 

Jenderal atas nama Menteri. 

 

Paragraf 3 

Tata Cara Pemberian Remisi bagi Narapidana 

Tindak Pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

Psikotropika, Korupsi, Kejahatan terhadap Keamanan Negara, 

Kejahatan Hak Asasi Manusia yang Berat, serta Kejahatan 

Transnasional Terorganisasi Lainnya 

 

Pasal 22 

(1) Tim pengamat pemasyarakatan Lapas 

merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi 

Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data 

Narapidana yang telah memenuhi persyaratan. 

(2) Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian 

Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Lapas menyampaikan usul pemberian Remisi kepada 

Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala 

Kantor wilayah. 
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Pasal 23 

(1) Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap 

tembusan usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung 

sejak tanggal usul pemberian Remisi diterima dari Kepala 

Lapas.  

(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada 

Direktur Jenderal. 

 

Pasal 24 

(1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian 

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) 

paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal 

usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas. 

(2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan perbaikan 

terhadap usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal 

mengembalikan usul pemberian Remisi kepada Kepala 

Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan 

kepada Kepala Kantor Wilayah.  

(3) Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul 

pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal 

pengembalian usul pemberian Remisi diterima. 

(4) Hasil perbaikan usul pemberian Remisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Kepala 

Lapas kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan 

persetujuan dengan tembusan kepada Kepala Kantor 

Wilayah. 

 

Pasal 25 

Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian 

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktur 

Jenderal mengirimkan usul pemberian Remisi kepada Menteri 

untuk mendapatkan penetapan. 
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Pasal 26 

(1) Keputusan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ditetapkan setelah mendapat 

pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan 

lembaga terkait. 

(2) Dalam hal menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait 

tidak menyampaikan pertimbangan pemberian Remisi 

paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal 

disampaikannya permintaan pertimbangan dari Menteri, 

pemberian Remisi tetap dilaksanakan. 

(3) Keputusan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Lapas untuk 

diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan 

kepada Kepala Kantor Wilayah.  

(4) Keputusan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dicetak di Lapas dengan tanda tangan 

elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri. 

 

Pasal 27 

(1) Dalam hal Keputusan Pemberian Remisi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) merupakan Remisi 

kedua dan selanjutnya, keputusan pemberian Remisi 

kedua dan selanjutnya diberikan secara langsung oleh 

Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui sistem 

informasi pemasyarakatan. 

(2) Keputusan pemberian Remisi kedua dan selanjutnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak di Lapas 

dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas 

nama Menteri. 

 

Bagian Keempat  

Pemberian Remisi untuk Kepentingan Kemanusiaan 

 

Pasal 28 

(1) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan 

Remisi kepada Narapidana dan Anak untuk kepentingan 
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kemanusiaan.  

(2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan terhadap Narapidana yang dipidana karena 

melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan 

prekusor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan 

terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi 

manusia yang berat, dan kejahatan transnasional 

terorganisasi lainnya. 

(3) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak 

pidana narkotika dan prekusor narkotika, psikotropika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku 

terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun. 

 

Pasal 29 

(1) Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan 

kepada Narapidana:  

a. yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 

(satu) tahun;  

b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau  

c. menderita sakit berkepanjangan. 

(2) Bagi Narapidana berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus 

disertai dengan akta kelahiran atau surat keterangan 

kenal lahir yang telah dilegalisir oleh instansi yang 

berwenang. 

(3) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diberikan pada hari lanjut usia nasional.  

(4) Bagi Narapidana yang sakit berkepanjangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disertai dengan 

surat keterangan dokter yang menyatakan:  

a. penyakit yang diderita sulit untuk disembuhkan;  

b. penyakit yang diderita mengancam jiwa atau nyawa; 

dan  

c. selalu mendapat perawatan ahli atau dokter 

sepanjang hidupnya.  
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(5) Dalam hal terdapat keraguan mengenai surat keterangan 

dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala 

Lapas dapat meminta pendapat dokter lainnya. 

(6) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) diberikan pada hari kesehatan dunia. 

 

Pasal 30 

Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

29 ayat (1) diberikan sebesar usulan Remisi umum yang 

diperoleh pada tahun berjalan.  

 

Pasal 31 

(1) Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan 

kepada Anak dengan tujuan untuk:  

a. kepentingan masa depan anak yang bersangkutan;  

b. mengurangi beban psikologis; dan  

c. mempercepat proses integrasi.  

(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

pada hari anak nasional.  

(3) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

sebesar usulan Remisi umum pada tahun berjalan.  

 

Bagian Kelima 

Pemberian Remisi Tambahan 

 

Pasal 32 

Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan Remisi 

tambahan kepada Narapidana dan Anak apabila yang 

bersangkutan: 

a. berbuat jasa pada negara; 

b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau 

sosial; dan 

c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan 

pembinaan di Lapas/LPKA. 
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Pasal 33 

(1) Berbuat jasa pada negara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 32 huruf a, terdiri atas: 

a. membela negara secara moral, material dan fisik dari 

serangan musuh; dan/atau 

b. membela negara secara moral, material dan fisik 

terhadap pemberontakan yang berupaya memecah 

belah atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

(2) Berbuat jasa pada negara sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dibuktikan dengan keputusan pemberian 

penghargaan oleh pemerintah. 

 

Pasal 34 

(1) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau 

sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, 

terdiri atas: 

a. menemukan inovasi yang berguna untuk 

pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b. ikut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan 

oleh kerusuhan, huru-hara, bencana alam terhadap 

Lapas atau wilayah disekitarnya; 

c. mendonorkan darah bagi orang lain yang 

membutuhkan; dan/atau 

d. mendonorkan organ tubuh bagi orang lain yang 

membutuhkan. 

(2) Penemuan inovasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf a dibuktikan dengan sertifikat paten atau piagam 

penghargaan yang diberikan oleh pemerintah. 

(3) Perbuatan yang bermanfaat bagi negara sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibuktikan dengan 

piagam penghargaan yang diberikan oleh Kepala Lapas 

dan/atau Kepala instansi terkait lainnya.  

(4) Mendonorkan darah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c dilakukan paling sedikit sebanyak 4 (empat) 
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kali dalam 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat 

keterangan yang sah yang diberikan oleh Palang Merah 

Indonesia. 

(5) Mendonorkan organ tubuh sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf d dibuktikan dengan surat keterangan 

yang sah yang diberikan oleh rumah sakit. 

 

Pasal 35 

(1) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan 

pembinaan di Lapas atau LPKA sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 huruf c dibuktikan dengan menjadi 

pemuka di Lapas atau koordinator kegiatan di LPKA. 

(2) Pengangkatan sebagai pemuka atau koordinator kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Kepala Kantor Wilayah berdasarkan usulan Kepala 

Lapas/LPKA. 

 

Pasal 36 

(1) Pemberian Remisi tambahan bagi Narapidana dan Anak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 

34 ayat (1) diberikan sebesar 1/2 (satu per dua) dari 

Remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan. 

(2) Pemberian Remisi tambahan bagi Narapidana dan Anak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberikan 

sebesar 1/3 (satu per tiga) dari Remisi umum yang 

diperoleh pada tahun berjalan. 

 

Pasal 37 

(1) Pengusulan Remisi tambahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 harus disertai dengan tanda bukti yang 

sah dari pejabat yang berwenang dan hanya dapat 

dipergunakan satu kali untuk setiap pemberian Remisi 

tambahan. 

(2) Pemberian Remisi tambahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan bersamaan dengan pemberian 

Remisi umum. 

www.peraturan.go.id



2018, No.282 

 

-21- 

Pasal 38 

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Remisi bagi 

Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai 

dengan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) berlaku secara mutatis 

mutandis terhadap pemberian Remisi untuk kepentingan 

kemanusiaan dan Remisi tambahan. 

 

Bagian Keenam 

Pemberian Remisi Susulan 

 

Pasal 39 

(1) Setiap Narapidana dan Anak dapat diberikan Remisi 

susulan. 

(2) Remisi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. Remisi umum susulan; dan  

b. Remisi khusus susulan. 

(3) Remisi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diberikan jika Narapidana dan Anak berkelakuan baik 

dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak 

terputus terhitung sejak tanggal penghitungan masa 

penahanan memperoleh Remisi sampai dengan tanggal 

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap. 

 

Pasal 40 

Remisi susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat 

diberikan kepada Narapidana dan Anak yang: 

a. telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan 

hukum tetap; dan 

b. belum pernah memperoleh Remisi. 

 

Pasal 41 

(1) Penghitungan lamanya menjalani masa penahanan 

sebagai dasar penetapan besaran Remisi umum susulan 

dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan tanggal 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 15 Februari 2018 

         

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 19 Februari 2018 

        

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

www.peraturan.go.id



 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.893, 2019 KEMENKUMHAM. Remisi, Asimilasi, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, 
Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 

Perubahan.  
 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN 

REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN 

BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong upaya percepatan dan 

pemenuhan pemberian hak Remisi bagi Narapidana 

tindak pidana umum dan Anak sebagai langkah 

pencegahan potensi dan peluang terjadinya tindak 

korupsi di lingkungan Pemasyarakatan diperlukan 

peningkatan tata kelola sistem pemasyarakatan; 

b. bahwa ketentuan mengenai mekanisme tata cara 

pemberian Remisi bagi narapidana tindak pidana umum 

dan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, 

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluar, Pembebasan 

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat 

perlu diubah dan dilakukan penyesuaian; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat 

dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat perlu diubah dan 

dilakukan penyesuaian; 

 

Mengingat  : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3614); 

2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3845);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 

2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5359); 

5. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang 

Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 223); 
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6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); 

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 282); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG 

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, 

CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN 

BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI 

BERSYARAT. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi 

Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan 

Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 282), diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 17 

(1) Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA 

merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi 

Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA 

berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah 

memenuhi persyaratan.  

(2) Terhadap rekomendasi usulan pemberian Remisi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Lapas/LPKA dapat: 

a. menyetujui; atau  

b. tidak menyetujui. 

(3) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan 

pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan 

usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal 

dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. 

(4) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA tidak menyetujui 

usulan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b, Kepala Lapas/LPKA 

menetapkan keputusan tentang Narapidana dan 

Anak yang tidak diusulkan mendapatkan Remisi. 

(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan 

tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala 

Kantor Wilayah. 

 

2. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 18 

(1) Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi 

terhadap tembusan usulan pemberian Remisi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) 

paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal 
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usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala 

Lapas/LPKA. 

(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada 

Direktur Jenderal. 

 

3. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 19 

(1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap 

usulan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (3) paling lama 3 (tiga) Hari 

terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi 

diterima dari Kepala Lapas/LPKA. 

(2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan perbaikan 

terhadap usulan pemberian Remisi, Direktur 

Jenderal mengembalikan usulan pemberian Remisi 

kepada Kepala Lapas/LPKA untuk dilakukan 

perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor 

Wilayah. 

(3) Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan 

usulan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung 

sejak tanggal pengembalian usulan pemberian 

Remisi diterima.  

(4) Hasil perbaikan usul pemberian Remisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh 

Kepala Lapas/LPKA kepada Direktur Jenderal untuk 

mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada 

Kepala Kantor Wilayah. 
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4. Ketentuan dalam Pasal 34 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 34 

(1) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara 

atau sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 

huruf b, terdiri atas: 

a. Menemukan inovasi yang berguna untuk 

pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b. berdedikasi tinggi dalam pengembangan 

organisasi atau lembaga sosial yang bertujuan 

untuk mengembangkan kesadaran berbangsa 

dan bernegara; 

c. ikut serta menanggulangi akibat yang 

ditimbulkan oleh kerusuhan, huru-hara, 

bencana alam terhadap Lapas atau wilayah 

disekitarnya; 

d. mendonorkan darah bagi orang lain yang 

membutuhkan; dan/atau 

e. mendonorkan organ tubuh bagi orang lain yang 

membutuhkan. 

(2) Penemuan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dibuktikan dengan sertifikat paten atau 

piagam penghargaan yang diberikan oleh 

pemerintah. 

(3) Berdedikasi tinggi dalam pengembangan organisasi 

atau lembaga sosial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dibuktikan dengan piagam 

penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik 

Indonesia, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, menteri dan/atau pejabat 

setingkat menteri. 

(4) Perbuatan yang bermanfaat bagi negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dibuktikan dengan piagam penghargaan yang 
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diberikan oleh Kepala Lapas dan/atau Kepala 

instansi terkait lainnya. 

(5) Mendonorkan darah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit sebanyak 4 

(empat) kali dalam 1 (satu) tahun yang dibuktikan 

dengan surat keterangan yang sah yang diberikan 

oleh Palang Merah Indonesia. 

(6) Mendonorkan organ tubuh sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan surat 

keterangan yang sah yang diberikan oleh rumah 

sakit. 

 

5. Ketentuan dalam Pasal 35 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 35 

(1) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan 

pembinaan di Lapas atau LPKA sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dibuktikan 

dengan menjadi pemuka di Lapas atau koordinator 

kegiatan di LPKA. 

(2) Pengangkatan sebagai pemuka atau koordinator 

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Kepala Lapas/LPKA berdasarkan 

rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan 

Lapas/LPKA. 

 

6. Ketentuan dalam Pasal 139 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 139 

Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 

Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 138 dilakukan berdasarkan: 

a. syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan 

ditetapkan sebagai tersangka/terpidana; dan/atau 

b. syarat khusus, yang terdiri atas: 



2019, No.893 -8- 

1. menimbulkan keresahan dalam masyarakat; 

2. tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada 

Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) 

kali berturut-turut; 

3. tidak melaporkan perubahan alamat atau 

tempat tinggal kepada Bapas yang 

membimbing; dan/atau 

4. tidak mengikuti atau mematuhi program 

pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas. 

 

7. Ketentuan dalam Pasal 143 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 143 

(1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas usulan 

pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 142 ayat (3) paling lama 3 (tiga) Hari 

terhitung sejak usulan diterima. 

(2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan perbaikan 

terhadap usul pencabutan keputusan, Direktur 

Jenderal mengembalikan usul pencabutan 

keputusan kepada Kepala Bapas untuk dilakukan 

perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor 

Wilayah. 

(3) Kepala Bapas melakukan perbaikan usul 

pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak 

tanggal pengembalian usul pencabutan keputusan 

diterima. 

(4) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usulan 

pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (3), Direktur Jenderal atas nama 

Menteri menetapkan keputusan pencabutan 

keputusan. 

(5) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA 
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untuk diberitahukan kepada Klien dengan tembusan 

kepada Kepala Kantor Wilayah. 

(6) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) dicetak di Bapas atau Lapas/LPKA dengan 

tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas 

nama Menteri. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 31 Juli 2019 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 7 Agustus 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 



 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.117, 2022 KEMENKUMHAM. Pemberian Remisi. Asimilasi. 

Cuti Mengunjungi Keluarga. Pembebasan 
Bersyarat. Cuti Menjelang Bebas. Cuti Bersyarat 

Syarat. Tata Cara. Perubahan.  

 
 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2018 

TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, 

CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, 

CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 

28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan 

Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A 

ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah 

Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat; 

b. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah 

Agung sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk 

mewujudkan keadilan serta kepastian hukum dalam 

pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, 
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pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti 

bersyarat, perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dengan perubahan 

kedua; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, 

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan 

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3614); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3845); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 

Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5359); 

6. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang 

Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 223);  

7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti 

Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893); 

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1365); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI 

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2018 

TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, 

ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN 
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BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI 

BERSYARAT. 

 

Pasal I 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, 

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan 

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti 

Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 893), diubah sebagai berikut: 

      

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana 

hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. 

2. Anak adalah anak yang telah berumur 14 (empat 

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 

belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di 

lembaga pembinaan khusus anak. 

3. Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana 

yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang 

memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

4. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan 

Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan 

Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. 
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14. Lembaga Sosial adalah lembaga pemerintah atau 

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, yang 

berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

15. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk 

meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, 

profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien. 

16. Kerja Sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

Narapidana untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat tanpa mendapatkan imbalan jasa atau 

upah. 

17. Program Deradikalisasi adalah program pembinaan 

bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana 

terorisme, dengan tujuan mengurangi atau 

mereduksi paham radikal atau perilaku kekerasan 

dan memberikan pengetahuan dalam rangka 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 

asasi manusia. 

19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan. 

20. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

21. Hari adalah hari kerja. 

  

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

(1) Setiap Narapidana dan Anak berhak mendapatkan 

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan 

Cuti Bersyarat. 

(2) Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi 

Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 
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Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus bermanfaat bagi Narapidana dan 

Anak serta keluarganya. 

 

(3) Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan 

Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan 

pembinaan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa 

keadilan masyarakat. 

 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 4 

Selain Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

Narapidana dan Anak dapat diberikan: 

a. Remisi kemanusiaan; dan 

b. Remisi tambahan. 

 

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 6 

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak 

diberikan bagi Narapidana yang: 

a. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan 

b. sedang menjalani pidana kurungan/penjara sebagai 

pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi. 

 

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 7 

Syarat pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan melampirkan 

dokumen: 
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a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara 

pelaksanaan putusan pengadilan; 

b. surat keterangan tidak sedang menjalani 

kurungan/penjara sebagai pengganti pidana 

denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas; 

c. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti 

Menjelang Bebas dari Kepala Lapas; 

d. salinan register F dari Kepala Lapas; 

e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan 

f. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan 

sistem penilaian pembinaan Narapidana yang 

ditandatangani oleh Kepala Lapas. 

 

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 8 

Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme 

untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi 

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus 

memenuhi syarat: 

a. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang 

diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan 

Nasional Penanggulangan Terorisme; dan 

b. menyatakan ikrar: 

1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik 

Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga 

negara Indonesia; atau 

2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak 

pidana terorisme secara tertulis bagi 

Narapidana warga negara asing. 

 

7. Pasal 9 dihapus. 
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8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 10 

Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi 

untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga 

harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti 

sesuai dengan putusan pengadilan. 

 

9. Pasal 11 dihapus. 

 

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 12 

(1) Syarat pemberian Remisi bagi Narapidana yang 

dipidana karena melakukan tindak pidana 

terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, 

psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap 

keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia 

yang berat, serta kejahatan transnasional 

terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 dan Pasal 10 dibuktikan dengan 

melampirkan dokumen: 

a. salinan kutipan putusan hakim dan berita 

acara pelaksanaan putusan pengadilan; 

b. surat keterangan tidak sedang menjalani 

kurungan/penjara sebagai pengganti pidana 

denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala 

Lapas; 

c. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti 

Menjelang Bebas dari Kepala Lapas; 

d. salinan register F dari Kepala Lapas; 

e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; 

dan 
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f. laporan perkembangan pembinaan sesuai 

dengan sistem penilaian pembinaan 

Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala 

Lapas. 

(2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang 

dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme 

juga harus melampirkan surat keterangan telah 

mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas 

dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Terorisme. 

(3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang 

dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi 

juga harus melampirkan bukti telah membayar 

lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan 

putusan pengadilan. 

 

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 15 

(1) Syarat pemberian Remisi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dibuktikan dengan 

melampirkan dokumen: 

a. salinan kutipan putusan hakim dan berita 

acara pelaksanaan putusan pengadilan; 

b. salinan akta kelahiran atau surat keterangan 

dari Kepala LPKA yang menerangkan bahwa 

Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun; 

c. surat keterangan tidak sedang menjalani 

latihan kerja sebagai pengganti pidana denda 

dari Kepala LPKA; 

d. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti 

Menjelang Bebas dari Kepala LPKA; 

e. salinan register F dari Kepala LPKA; 
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f. salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA; 

dan 

g. laporan perkembangan pembinaan sesuai 

dengan sistem penilaian pembinaan 

Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala 

LPKA. 

(2) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b tidak dapat dipenuhi, Kepala LPKA 

mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan 

Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang 

penghitungannya berpedoman pada usia yang 

tercantum dalam putusan pengadilan. 

 

12. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, 

sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 26 

(1) Dihapus. 

(2) Dihapus. 

(3) Keputusan pemberian Remisi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan kepada 

Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada 

Narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor 

Wilayah. 

(4) Keputusan pemberian Remisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dicetak di Lapas dengan 

tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas 

nama Menteri. 

 

13. Di antara Paragraf 3 dan Bagian Keempat ditambahkan 1 

(satu) paragraf yakni Paragraf 4 yang berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Paragraf 4 

Pengusulan Remisi Karena Keterlambatan Administrasi 
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14. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 27A 

(1) Dalam hal Narapidana atau Anak telah memenuhi 

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau 

Pasal 13, namun dalam periode waktu pemberian 

Remisi belum dapat diusulkan, Remisi dapat 

diusulkan secara susulan. 

(2) Usulan secara susulan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan setelah terpenuhinya 

kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7, Pasal 12, atau Pasal 15. 

(3) Usulan secara susulan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan usulan untuk memperoleh 

Remisi pertama kali. 

(4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terbatas hanya untuk Remisi umum dan/atau 

Remisi khusus sebesar Remisi tahun pertama. 

 

15. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 disisipkan 1 

(satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 29 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 29 

(1) Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan 

diberikan kepada Narapidana: 

a. yang dipidana dengan masa pidana paling lama 

1 (satu) tahun; 

b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau 

c. menderita sakit berkepanjangan. 

(2) Bagi Narapidana berusia di atas 70 (tujuh puluh) 

tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

harus disertai dengan akta kelahiran atau surat 

keterangan kenal lahir yang telah dilegalisasi oleh 

instansi yang berwenang. 
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(2a) Dalam hal akta kelahiran atau surat keterangan 

kenal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak dapat dipenuhi, Kepala Lapas mengeluarkan 

surat keterangan yang menyatakan Narapidana 

telah berusia di atas 70 (tujuh puluh) yang 

penghitungannya berpedoman pada usia yang 

tercantum dalam putusan pengadilan. 

(3) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b diberikan pada hari lanjut usia 

nasional. 

(4) Bagi Narapidana yang sakit berkepanjangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus 

disertai dengan surat keterangan dokter yang 

menyatakan: 

a. penyakit yang diderita sulit untuk 

disembuhkan; 

b. penyakit yang diderita mengancam jiwa atau 

nyawa; dan 

c. selalu mendapat perawatan ahli atau dokter 

sepanjang hidupnya. 

(5) Dalam hal terdapat keraguan mengenai surat 

keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4), Kepala Lapas dapat meminta pendapat dokter 

lainnya. 

(6) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c diberikan pada hari kesehatan 

dunia. 

 

16. Ketentuan dalam Pasal 30 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 30 

(1) Dalam hal Narapidana memenuhi lebih dari 1 (satu) 

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 

(1) dalam tahun yang bersamaan, Remisi hanya 

dapat diberikan untuk salah satu syarat yang 

dipenuhi.  
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(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan sebesar usulan Remisi umum yang 

diperoleh pada tahun berjalan. 

 

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 31 

(1) Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan 

diberikan kepada Anak dengan tujuan untuk 

kepentingan terbaik bagi anak. 

(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan pada hari anak nasional. 

(3) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan sebesar usulan Remisi umum pada tahun 

berjalan. 

 

18. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 32 

(1) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan 

Remisi tambahan kepada Narapidana dan Anak 

dalam hal yang bersangkutan: 

a. berbuat jasa pada negara; 

b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi 

negara atau kemanusiaan; atau 

c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan 

pembinaan di Lapas/LPKA. 

(2) Berbuat jasa pada negara dan melakukan perbuatan 

yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 

huruf b, dilaksanakan dan diperoleh pada saat 

menjalani pidana. 
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19. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 33 

Berbuat jasa pada negara dan melakukan perbuatan 

yang bermanfaat bagi negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang gelar, tanda jasa, dan tanda 

kehormatan. 

 

20. Ketentuan dalam Pasal 34 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 34 

(1) Perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) 

huruf b, terdiri atas: 

a. mendonorkan darah bagi orang lain yang 

membutuhkan; dan/atau 

b. mendonorkan organ tubuh bagi orang lain yang 

membutuhkan. 

(2) Mendonorkan darah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 4 (empat) 

kali yang dibuktikan dengan surat keterangan yang 

sah yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia. 

(3) Mendonorkan organ tubuh sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat 

keterangan yang sah yang diberikan oleh rumah 

sakit. 

 

21. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 35 

(1) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan 

pembinaan di Lapas atau LPKA sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c terdiri 

atas: 

a. menjadi pemuka di Lapas atau koordinator 

kegiatan di Lapas/LPKA; dan/atau 

b. ikut serta menanggulangi akibat yang 

ditimbulkan oleh kerusuhan, huru-hara, 

bencana alam terhadap Lapas/LPKA atau 

wilayah di sekitarnya. 

(2) Pengangkatan sebagai pemuka atau koordinator 

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, ditetapkan oleh Kepala Lapas/LPKA berdasarkan 

rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan 

Lapas/LPKA. 

(3) Ikut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan 

oleh kerusuhan, huru-hara, bencana alam terhadap 

Lapas/LPKA atau wilayah di sekitarnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat 

oleh Kepala Lapas/LPKA atau instansi terkait. 

 

22. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 35A 

(1) Selain Remisi tambahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 ayat (1), Remisi tambahan juga 

dapat diberikan kepada Narapidana yang menjadi 

saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak 

hukum. 

(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan 

lembaga yang membidangi pelindungan saksi dan 

korban yang berlaku 1 (satu) kali selama menjalani 

masa pidana. 
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(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai 

pemberian hak warga binaan pemasyarakatan. 

(4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan sebesar 1/2 (satu per dua) dari Remisi 

umum yang diperoleh pada tahun berjalan. 

 

23. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 36 

(1) Pemberian Remisi tambahan bagi Narapidana dan 

Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 

Pasal 34 ayat (1) diberikan sebesar 1/2 (satu per 

dua) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun 

berjalan. 

(2) Pemberian Remisi tambahan bagi Narapidana dan 

Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 

(1) diberikan sebesar 1/3 (satu per tiga) dari Remisi 

umum yang diperoleh pada tahun berjalan. 

 

24. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 37 

(1) Pengusulan Remisi tambahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 35A harus 

disertai dengan tanda bukti yang sah dari pejabat 

yang berwenang dan hanya dapat dipergunakan 1 

(satu) kali untuk setiap pemberian Remisi 

tambahan. 

(2) Pemberian Remisi tambahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan bersamaan dengan 

pemberian Remisi umum. 

 



2022, No.117  -18- 

25. Ketentuan dalam Pasal 38 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 38 

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Remisi bagi 

Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis 

mutandis terhadap pemberian Remisi untuk kepentingan 

kemanusiaan dan Remisi tambahan. 

 

26. Pasal 39 dihapus. 

 

27. Pasal 40 dihapus. 

 

28. Pasal 41 dihapus. 

 

29. Pasal 42 dihapus. 

 

30. Pasal 43 dihapus. 

 

31. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 45 

(1) Untuk dapat diberikan Asimilasi, Narapidana yang 

dipidana karena melakukan tindak pidana: 

a. terorisme; 

b. narkotika dan prekursor narkotika serta 

psikotropika yang dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun; 

c. korupsi; 

d. kejahatan terhadap keamanan negara dan 

kejahatan hak asasi manusia yang berat; dan  

e. kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, 

selain harus memenuhi syarat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 44, juga harus memenuhi 

syarat: 
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a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak 

sedang menjalani hukuman disiplin dalam 

kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; 

b. aktif mengikuti program pembinaan dengan 

baik; dan 

c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, 

dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa 

pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) 

bulan. 

(2) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang 

dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme 

juga harus memenuhi syarat: 

a. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang 

diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan 

Nasional Penanggulangan Terorisme; dan 

b. menyatakan ikrar: 

1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan 

Republik Indonesia secara tertulis bagi 

Narapidana warga negara Indonesia; atau 

2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak 

pidana terorisme secara tertulis bagi 

Narapidana warga negara asing. 

(3) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang 

dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi 

juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas 

denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan 

putusan pengadilan. 

 

32. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 46 

(1) Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dibuktikan dengan 

melampirkan dokumen: 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 27 Januari 2022 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

YASONNA H. LAOLY 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 27 Januari 2022 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

BENNY RIYANTO 

  

 



SALINAN

Menimbang

Mengingat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka,
terdakwa, dan terpidana yang dirarnpas
kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip
pelindungan hukum dan penghormatan hak asasi
manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b, bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang
diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari
proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan
serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi
sosial;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum masyarakat dan belum
sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan
sistem pemasyarakatan sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pemasyarakatan;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 2BD
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

SK No 143384 A

Dengan . . .
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b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian
Warga Binaan agar mcnyadari kesalahan,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana,
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga
yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat
aktif berperan dalam pembangunan; dan

c. memberikan pelindungan kepada masyarakat dari
pengulangan tindak pidana.

Pasal 3

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. pengayoman;
b. nondiskriminasi;
c. kemanusiaan;
d. gotong royong;
e. kemandirian;
f. proporsionalitas;
g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya

penderitaan; dan
h. profesionalitas.

Pasal 4

Fungsi Pemasyarakatan meliputi:
a. Pelayanan;
b. Pembinaan;
c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
d. Perawatan;
e. Pengamanan; dan
f. Pengamatan.

Pasal 5

(1) Sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 diselenggarakan
oleh kementerian / lembaga.

SK No 1433U8 A

(2) Ketentuan
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Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana

Pasal 7
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai
kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan sistem dan fungsi Pemasyarakatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di
Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, atau tempat lain
yang ditentukan.

(2) Rutan, LPAS, Lapas, dan LPI(A sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan area dengan fungsi khusus.

Tahanan berhak:

a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau
kepercayaannya;

b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun
rohani;

c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan
rekreasional, serta kesempatan mengembangkan
potensi;

d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan
yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;

e. mendapatkan layanan informasi;

f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan
hukum;

g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

SK No 1433u9 A

h. mendapatkan
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h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran
media massa yang tidak dilarang;

i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan
dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi,
pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang
membahayakan fisik dan mental;

j. mendapatkan pelayanan sosial; dan

k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga,
advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 8

Tahanan wajib:

a. menaati peraturan tata tertib;

b. mengikuti secara tertib program Pelayanan;

c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib,
dan damai; dan

d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Pasal 9

Narapidana berhak:

a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau
kepercayaannya;

b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun
rohani;

c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan
rekreasional serta kesempatan mengembangkan
potensi;

d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan
yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;

e. mendapatkan layanan informasi;

f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan
hukum;

g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

SK No 143390 A

h.mendapatkan...
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h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran
media massa yang tidak dilarang;

i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan
dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi,
pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang
membahayakan fisik dan mental;

j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau
premi hasil bekerja;

k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga,

advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 10

(1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu
tanpa terkecuali juga berhak atas:

a. remisi;
b. asimilasi;
c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
d. cuti bersyarat;
e. cuti menjelang bebas;

f. pembebasan bersyarat; dan
g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. berkelakuan baik;
b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
c. telah menunjukkan penurllnan tingkat risiko.

(3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan
diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan
bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa
pidana paling singkat 213 (dua pertiga) dengan
ketentuan 213 (dua pertiga) masa pidana tersebut
paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

SK No 143391 A

(4) Pemberian
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(4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana
penjara seumur hidup dan terpidana mati.

Pasal 1 1

(1) Narapidana wajib:

a. menaati peraturan tata tertib;
b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;

c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman,
tertib, dan damai; dan

d. menghormati hak asasi setiap orang di
lingkungannya.

(2\ Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Narapidana juga wajib bekerja dengan
mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki
nilai guna.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Anak dan Anak Binaan

Pasal 12

Anak dan Anak Binaan berhak:
a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau

kepercayaannya;

b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun
rohani;

c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan
rekreasional, serta kesempatan mengembangkan
potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh
kembangnya;

d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan
yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;

e. mendapatkan layanan informasi;

f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan
hukum;

g.menyampaikan...

SK No 143392 A
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2022

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

AD INTERIM,

PRAMONO ANUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 165

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,

trd

rj' ;

\*

lliD
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BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.309, 2023 KEMENKUMHAM.  Pemberian Remisi. Asimilasi. 

Cuti Mengunjungi Keluarga. Pembebasan 

Bersyarat. Cuti Menjelang Bebas. Cuti Bersyarat. 
Syarat Tata Cara. Perubahan.  

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 16 TAHUN 2023  

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 

MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA 
PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, 

PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI 

BERSYARAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI HUKUM HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta 

mengisi kekosongan hukum untuk memberikan 

kepastian hukum dalam pemberian remisi bagi 
narapidana kelompok berkebutuhan khusus yang 

memiliki kerentanan dan kebutuhan yang kompleks, 

perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti 
Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti 
Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat 
dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; 
 

www.peraturan.go.id
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang 
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6811); 
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32); 
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); 
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 282) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi 

Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, 

dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 117); 

  

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI 

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2018 
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, 

ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN 

BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI 
BERSYARAT. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi 

Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan 
Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 282) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, 
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, 

Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara 

www.peraturan.go.id
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Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 117) diubah sebagai 
berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 29 
( 1 ) Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan 

diberikan kepada Narapidana: 

a. yang dipidana dengan masa pidana paling lama 
1 (satu) tahun; 

b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; 

dan/atau 
c. menderita sakit berkepanjangan. 

( 2 ) Usul pemberian Remisi bagi Narapidana berusia di 

atas 70 (tujuh puluh) tahun sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b harus disertai dengan akta 
kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang 

telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. 

( 3 ) Dalam hal akta kelahiran atau surat keterangan 
kenal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak dapat dipenuhi, Kepala Lapas mengeluarkan 

surat keterangan yang menyatakan Narapidana 
telah berusia di atas 70 (tujuh puluh) yang 

penghitungannya berpedoman pada usia 

sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan. 
( 4 ) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b diberikan pada hari lanjut usia 

nasional. 

( 5 ) Usul pemberian Remisi bagi Narapidana yang sakit 
berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c harus disertai dengan surat keterangan 

dokter yang menyatakan: 
a. penyakit yang diderita sulit untuk 

disembuhkan; 

b. penyakit yang diderita mengancam jiwa atau 
nyawa; dan 

c. selalu mendapat perawatan ahli atau dokter 

sepanjang hidupnya. 
( 6 ) Dalam hal terdapat keraguan mengenai surat 

keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5), Kepala Lapas dapat meminta pendapat dokter 

lainnya. 
( 7 ) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c diberikan pada hari kesehatan 

dunia. 
 

2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 30 

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) 
diberikan masing-masing sebesar Remisi umum yang 

diperoleh pada tahun terakhir. 
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Pasal II 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 April 2023 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

  

ttd. 

 
YASONNA H. LAOLY 

 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 4 April 2023 

 

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
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