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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang berbentuk demokratis berdasar atas 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menghargai Hak Asasi Manusia 

(HAM) serta mengayomi kedudukan yang serupa dan sederajat terhadap 

masyarakat warga negara Indonesia dalam hukum dan juga pemerintahan. Dengan 

ini demi negara hukum sekuruh aktivitas pemerintah, masyarkat serta lembaga-

lembaga yang lain yang berpedomankan atas hukum yang sah dan dipertanggung 

jawabkan berdasarkan hukum. Maka seharusnya hukum, dapat berkedudukan 

dalam berbagai aspek kehidupan misalnya dalam berkehidupan bermasyarakat, 

berbangsa maupun bernegara. Hukum juga memiliki fungsi memberikan 

perlindungan terhadap kepentingan manusia, agar kepentingan manusia dapat 

dilindungi oleh hukum. Penerapan hukum dengan normal dan damai. Akan tetapi, 

dapat saja terjadi dikarenakan adanya pelanggaran hukum, mengenai hal tersebut 

hukum yang dilanggar maka harus ditegakkan. Hukum itu harus ditujukan 

terhadap pelakunya yang kongkrit, yakni pelaku pelanggaran yang nyata berbuat, 

melainkan demi keseimbangan dalam masyarakat hingga tidak ada masyarakat 

yang menjadi korban kejahatan sehingga tidak menimulkan suatu kejahatan. Tiap-

tiap negara hukum pelaku penyimpangan norma-norma hukum hedaklah 

mempertanggung jawabkan perbuatannya, jika perbuatan itu berisi tentang unsur 
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kesalahan yang diatur oleh Undang-Undang maka perbuatan tersebut dapat di 

pidanakan. 

Ada tujuan bahwa pelaksaan penyelidikan dan penyidikan tersangka dalam 

memberikan keterangannya masih dalam tekanan atau intimidasi serta perasaan 

takut sehingga di duga bentuk-bentuk penyidikan yang ada di penyidikan 

Kejaksaan Negeri Takalar yang terjadi intimidasi sehingga ada keterpaksaan 

tersangka untuk memberikan keterangannya. Hal ini bertentangan asas kebebasan 

memberikan keterangan. 

Upaya menunjang tinggi hukum diwujudkan melalui pembangunan dan 

pembaharuan hukum nasional dengan meyempurnakan perundang-undangan yang 

dilanjutkan dengan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dan berusaha 

meningkatkan juga menetapkan kemampuan dan kewibawaan aparatur penegak 

hukum demi ditegakkannya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat 

dan martabat manusia maka dari itu HIR beserta ketentuannya yang telah diatur 

dalam perundang-undangan lainnya sepanjang tentang Hukum Acara Pidana maka 

perlu dicabut dikarenakan ketentuan tersebut bersifat sangat terbatas dan tidak 

sama lagi dengan kondisi sekarang. Maka dari itu, kurang dapat memenuhi 

kebutuhan negara Indonesia yang berlandaskan hukum, yang lebih mengutamakan 

perlindungan HAM. Dengan kata lain, bahwa perlindungan kepada hak-hak 

tersangka belum melaksanakan semenjak proses pemeriksaan pendahuluan. 

Dengan demikian, Presiden dan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang merupakan salah satu pedoman 

dan pegangan bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dalam Undang-

Undang ini bahwa hak-hak asasi dan perlindungan terhadap harkat dan martabat 
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manusia serta pemberian bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan oleh 

penyidik sangat diperhatikan.  

Pada Pasal 1 ayat (4) KUHAP tentang tersangka merupakan seorang 

karena perbuatannya atau keadaannya, atas dasar bukti permulaan yang cukup 

diduga sebagai pelaku tindak pidana.
1
 Perlindungan hak tersangka yaitu seluruh 

aktivitas yang menjamin dan melindungi tersangka serta hak-haknya pada 

pemeriksaan di tingkat penyelidikan ataupun penyidikan. Bahwa tersangka berhak 

mengajukan keterangan dengan bebas dan tidak ada paksaan ataupun tekanan 

pada saat memberikan keterangan. Dalam hukum, disebut asas praduga tak 

bersalah. 

 Hakekat dengan adanya aturan hukum yang memberi jaminan keadilan 

dan kepastian hukum masyarakat tanpa mengecualikan mereka yang diduga telah 

melakukan tindak pidana yang menurut hukum patut dijamin hak mereka sebagai 

warga negara. Namun, jika seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka, akan 

tetapi Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP menjamin mengenai hak-hak tersangka 

tetap dilindungi dan hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia melindungi 

warga negaranya walaupun warga negara yang diduga melakukan tindak pidana, 

sebelum ditetapkan sebagai tersangka
2

 Dan khusus tersangka juga masih 

memerlukan perlindungan khusus tersendiri sebelum ditetapkan sebagai terdakwa. 

 Terhadap Asas praduga tidak bersalah harus dihargai yakni seluruh warga 

negara yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan 

sidang pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai munculnya putusan 

pengadilan yang menyatakan kesalahannya serta mendapatkan kekuatan hukum 

                                                             
1
UU Nomor 8 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 12 Februari 2011.  

2
DR. Teguh Samudera, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-Hak  

Tersangka/Terdakwa dalam KUHAP (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen 

Kehakiman dan HAM RI), h.2.  
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tetap. Maka perbuatan yang sama atas setiap individu di depan hukum melalui 

asas praduga tidak bersalah dengan tidak adanya perbedaan perlakuan meskipun 

orang itu menyandang status tersangka. Sebab, tersangka belum tentu bersalah 

dan tentunya belum ada putusan hukum yang tetap. 

 Begitu pentingnya melindungi Hak-Hak tersangka maka KUHAP telah 

menetapkan dengan jelas mengenai hak yang didapatkan tersangka selama proses 

pemeriksaan, karena biasa terjadi seorang yang diduga tersangka mendaptkan 

perlakuan yang semena-mena dari aparat kepolisian. Maka langkah-langkah inilah 

yang dibentuk oleh pemerintah juga masyarakat sebagai kerangka usaha dalam 

melindungi hak bagi tersangka sehingga tersangka bebas berpendapat tanpa 

tekanan. 

           Dalam KUHAP sangat jelas mengatur mengenai hak-hak tersangka yang 

diharapkan mengatur perlakuan pihak penyidik jaksa atau polisi kepada tersangka 

dengan cara yang baik tanpa tekanan dalam memberikan keterangan tersangka. 

Jadi, dalam hal ini penulis tertarik meneliti tentang Peranan Keterangan 

Tersangka Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana 

Korupsi PDAM Di Kota Takalar dimana bagian dari permasalahannya pada 

peranan tersangka sebagai alat bukti apakah tersangka tersebut saat melakukan 

penyidikan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan dan tidak melenceng dari hak tersangka yang di tunjukkan di lapangan.  

B. Rumusan Masalah  

1.Bagaimana ketentuan hukum dan perundang-undangan serta cara penyidik 

terhadap tersangka dalam memberikan keterangannya? 



5 
 

 
 

2.Bagaimana Penerapan Asas Praduga tak bersalah pada proses penyidikan 

dalam kasus Tindak Pidana Korupsi PDAM di Kota Takalar 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus yang menjadi bahan penelitian pada tulisan adalah Peranan 

Keterangan Tersangka Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Terhadap 

Tindak Pidana Korupsi PDAM di Kota Takalar. Dalam hal ini sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hak-hak Tersangka dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, 

salah satu hal yang menjadi indikator yang penting adalah peran keterangan 

tersangka sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi PDAM. 

2. Deskripsi Fokus 

 Penelitian ini di lakukan untuk mengkaji lebih mendalam tentang Peranan 

Keterangan Tersangka Sebagai Alat Bukti khususnya dalam perkara tindak pidana 

korupsi PDAM atas perbuatannya diduga sebagai pelaku tindak pidana dengan 

menggunakan alat bukti yang berhubungan dengan suatu perbuatan sebagai bahan 

pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu 

tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka.  
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D. Kajian Pustaka 

 Data atau acuan dalam bentuk teori dan temuan-temuan melalui hasil dari 

berbagai penelitian sebelumnya yang mana ini merupakan suatu hal yang sangat 

penting dan dapat di jadikan sebagai data pendukung maka dari itu dalam 

penyusunan skripsi ini di lengkapi dengan beberapa referensi yang di jadikan 

sebagai acuan di antaranya: 

1. Uli Parulian Sihombing, dkk dalam bukunya, Hak Tersangka di Dalam 

KUHAP, bahwa buku ini membantu untuk mengetahui kewajiban aparat 

penegak hukum. Karena kadang banyak orang yang mempunyai masalah 

dengan aparat penegak hukum belum mengetahui tugas-tugas dari aparat 

penegak hukum (penyidik). Pada prinsip persamaan dihadapan hukum 

kepada setiap orang dan dengan asas praduga tak bersalah seringkali 

terabaikan. Oleh karena itu, buku ini membahas bahwa setiap orang dapat 

mengetahui haknya jika terjadi penangkapan, penahanan, penggeledahan 

dan penyitaan terhadap penyidik.  

2. Sahat Maruli Tua Situmeang dalam bukunya, Penahanan Tersangka, bahwa 

dalam buku ini tidak hanya berbicara teori, namun subtansinya yang 

menunjukkan untuk mengemukakan permasalahan yang dihadapi dalam 

persoalan tersangka dalam rangkaian proses peradilan pidana yang 

terintegrasi. Demikian pula juga, para praktisi hukum, antara lain advokat 

dan para penyidik pegawai negeri sipil, agar dapat memahami bagaimana 

para penyidik dapat menjalankan tugasnya dalam menangani para tersangka 

yang dalam menjalani rangkaian proses perkara pidana.  

3. Munir Fuady, dkk dalam bukunya, Hak Asasi Tersangka Pidana, bahwa 

buku ini membahas secara mendalam kaitannya dengan tersangka mengenai 
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ketidakberdayaan tersangka, terdakwa ataupun terpidana meski Undang-

Undang telah dianugerahkan hak-hak dan kewenangan yang diakui secara 

universal, yang ditinjau dari perspektif hukum Indonesia, seperti hak 

tersangka untuk diam, hak didampingi oleh pembela, hak tidak diterapkan 

Undang-Undang yang berlaku surut, hak tidak disiksa, tidak dijatuhkan 

hukuman yang kejam, dan masih banyak hak yang lainnya. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui penerapan Asas Praduga tak bersalah pada proses 

penyidikan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi PDAM di Kota Takalar 

b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Peranan Keterangan Tersangka Sebagai 

Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi PDAM 

di Kota Takalar.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan secara teoritis, dalam penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat 

untuk menambah wawasan dan mengembangkan suatu pengetahuan dalam 

dunia pemerintahan untuk itu juga di harapkan dapat menjadi bahan referensi 

bagi pembaca.  

b. Kegunaan secara praktis, dalam penelitian ini itu kemudian mampu 

menyalurkan suatu informasi dan solusi dalam bentuk masukan kepada pihak-

pihak tertentu tentang Peranan Keterangan Tersangka Sebagai Alat Bukti 

Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi PDAM di Kota 

Takalar.  

 



8 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Peranan Tersangka 

1. Pengertian Tersangka 

 Tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana 

dan masih terdapat pada taraf pemeriksaan pendahuluan agar dapat 

dipertimbangkan bahwa tersangka tersebut memiliki cukup bukti dasar untuk 

diperiksa dipersidangan.
3
 

 Ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP telah diatur tentang definisi 

tersangka yaitu “Tersangka merupakan seorang karena perbuatannya atau 

keadaan, atas dasar bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.
4
 

 Definisi tersangka menurut Darwin Prints adalah seseorang yang disangka, 

sebagai pelaku tindak pidana. Namun hal ini tersangka belum dapat dikatakan 

bersalah atau tidak. Dengan ini, bahwa tersangka sebutan orang yang diduga 

sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan.
5
 Status tersangka tidak selalu 

disebut bersalah. Dibutuhkan adanya penyidikan lebih lanjut pada pembuktian 

proses di pengadilan untuk memastikan dengan benar jika seorang tersangka 

bersalah.  

2. Hak-Hak Tersangka 

                                                             

3
Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2014), h.52.  

4
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) 

5
Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2014), h.53.  
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a. Pengertian Hak 

 Hak menurut Kamus Hukum yaitu suatu wewenang yang dimiliki atau 

berbuat sesuatu.
6
 Sedangkan pengertian hak menurut Fathi ad-durani seorang ahli 

fiqh Islam menyatakan bahwa hal merupakan suatu kekuasaan terhadap sesuatu, 

untuk memenuhi kemaslahatan tertentu. Menurut Ibnu Nujaim ahli fiqh Islam 

bahwa hak adalah sautu kekhususan yang terlindung. Dapat diartikan, adanya 

hubungan  khusus antara seseorang dengan orang lain yang tidak dapat diganggu 

gugat.
7
 

b. Hak-Hak Tersangka 

 Terhadap tingakatan pemeriksaan KUHAP telah ditetapkan secara tegas 

mengenai wewenang penahan yang dilakukan oleh jajaran aparat penegak hukum. 

Dalam hal tersebut dilakukan guna menyelamatkan nilai dasar hak asasi dan 

tegaknya keadilan. Oleh karena itu, KUHAP sebagai perisai membela serta 

mempertahankan hak asasi dan martabat kemanusian tersangka ataupun terdakwa. 

Dengan ini KUHAP atas landasan yang diatur dalam bagian tersendiri yaitu Bab 

VI tentang hak-hak tersangka atau terdakwa. Dengan ini, dibagi beberapa 

kelompok yang dijabarkan dibawah ini:
8
 

1) Hak untuk diperiksa, diajukan dan diadili di pengadilan (Pasal 50 ayat (1), 

(2), (3)). 

                                                             

6
Simorangkir jct, dkk, Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)  

7
Mohammad Minob dan Islah Bahrawi, Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan 

Nurcholis Madjid (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2011), h.44.  

8
HakHakTersangkahttp://stigmafoundation.blogspot.com/2008/05/hakhaktersangka.html 

(Diakses 2 Desember 2022) 
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2) Hak mengetahui secara jelas dan bahasa mudah dimengerti tersangka 

mengenai yang disangkakan dan yang didakwakan (Pasal 51 butir (a) dan 

(b)). 

3) Hak dalam memberikan keterangan dengan bebas kepada penyidik dan juga 

hakim (Pasal 52). 

4) Hak mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)). 

5) Hak atas bantuan hukum dari advokat yang ditunjuk oleh pejabat 

bersangkutan pada tingkat pemeriksaan bagi pidana mati dengan biaya 

Cuma-Cuma (Pasal 54). 

6) Hak tersangka atau terdakwa berkebangsaan asing agar menghubungi 

perwakilan negaranya untuk berbicara (Pasal 57 ayat (2)). 

7)   Hak dapat menghubungi dokter untuk tersangka yang ditahan (Pasal 58). 

8) Hak tersangka dapat memberitahukan keluarga untuk mendapat bantuan 

hukum atau bagi jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk 

berhubungan dengan keluarga (Pasal 59 dan 60). 

9)  Hak mendapatkan kunjungan oleh keluarga yang tidak memiliki hubungan  

dengan perkara tersangka. Untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan 

(Pasal 61). 

10) Hak tersangka dapat berhubungan surat menyurat dengan Penasehat 

hukumnya (Pasal 62). 

11) Hak tersangka menghubungi serta menerima kunjungan Rohaniawan (Pasal 

63). 
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12) Hak untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68). 

B. Tinjauan Alat Bukti dan Sistem Pembuktian 

1. Pengertian Alat Bukti dan Sistem Pembuktian 

 Dalam persidangan perkara pidana peran alat bukti dan barang bukti ialah 

sangat penting dikarenakan, bahwa dalam suatu pembuktian hakim akan 

menimbang bahwa terdakwa bersalah atau tidak bergantung pada kuatnya alat 

bukti yang diajukan terhadap penuntut umum. Pengertian alat bukti menurut Pasal 

184 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: 

Alat bukti merupakan alat-alat yang memiliki hubungan dengan suatu 

tindak pidana, yang dimana alat-alat tersebut dapat digunakan untuk bahan 

pembuktiaan guna menimbulkan keyakinan terhadap hakim atau suatu tindak 

pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
9
 

 Alat bukti menurut Bewijs middle merupakan alat-alat yang dipergunakan 

dalam membuktikan dalil-dali suatu tindak pidana dalam pengadilan. Misalnya, 

bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain. Sedangkan, 

menurut Subekti alat bukti merupakan upaya pembuktian melalui alat yang 

diperkenankan untuk dipakai membuktikan suatu dalil-dalil dakwaan di sidang 

pengadilan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan 

keterangan terdakwa.
10

  

 KUHAP tidak menyebutkan secara jelas yang dimaksud dengan barang 

bukti, namun dalam buku yang telah disusun oleh Ansori Sabuan, Syarifuddin 

                                                             

9
M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan 

Sidang Pegadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 

h.285.  

10
Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1996), h.2. 
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Pettanasse dan Ruben Achmad, bahwa barang bukti adalah barang yang 

digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang hasil 

sebagai suatu tindak pidana.  

2. Macam-macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian 

 Alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam pembuktian di sidang 

pengadilan yaitu alat bukti yang dapat ditentukan pada Pasal 184 Ayat (1), antara 

lain: 

1) Keterangan Saksi 

2) Keterangan Ahli 

3) Surat 

4) Petunjuk 

5) Keterangan Terdakwa 

1) Keterangan Tersaksi 

 Pasal 1 butir 27 KUHAP disebutkan bahwa dalam keterangan saksi 

merupakan salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana. Keterangan dari saksi   

tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dengan 

disertai alasan dari apa yang ia ketahui. 

 Pada Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, telah mengatur keterangan saksi sebagai 

alat bukti bahwa, apa yang saksi nyatakan dimuka persidangan. Keterangan saksi 

merupakan alat bukti yang utama. Tetapi, keterangan saksi dapat dianggap sah 

sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, maka harus memenuhi 

ketentuan sebagi berikut:  

a. Harus mengucapkan sumpah atau janji 
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  Dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP telah diatur bahwa “Sebelum 

memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah menurut cara 

agama masing-masing. Bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya 

dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Akan tetapi, dalam Pasal 160 ayat (4) 

menyatakan bahwa memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah 

setelah saksi memberikan keterangan.” 

b. Keterangan yang memiliki nilai sebagai bukti  

  Keterangan saksi yang mempunyai nilai yaitu keterangan yang sesuai 

dengan yang dijeaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP : 

1. Saksi lihat sendiri 

2. Saksi dengan sendiri 

3. Saksi alami sendiri 

4. Serta menyebut alasan dari pengeahuannya itu. 

c. Keterangan yang harus diberikan di muka persidangan 

  Keterangan saksi yang dalam isinya menjelaskan mengeai apa yang 

didengarnya sendiri, dilihat sendiri atau dialami sendiri mengenai peristiwa 

pidana, baru dapat ternilai sebagai alat bukti jika keterangan itu dinyatakan di 

muka sidang pengadilan, namun keterangan yang dinyatakan di luar sidang 

pengadilan bukan alat bukti. 

d. Keterangan seorang (satu) saksi saja dianggap tidak cukup 

  Dalam hal ini, apabila alat bukti yang diajukan kepada penuntut umum 

hanya terdiri seorang saksi saja tanpa ditambah keterangan saksi lain 

“kesaksian tunggal” maka tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup 

untuk membuktikan kesalahn terdakwa atas dakwaan terhadapnya.  
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e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri 

  keterangan ini bermaksud bahwa tanpa adanya saling hubungan antara 

satu dengan yang lain, yang dapat mewujudkan suatu kebenaran adanya 

kejadian tertentu akan sangat tidak berguna dan merupakan pemborosan waktu. 

Keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian diantaranya, yaitu: 

 1. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas 

  Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah dan bersifat bebas tidak 

sempurna dan tidak mengikat. 

2. Nilai pembuktian bergantung pada penilaian hakim 

   Hakim bebas memberikan penilaian atas kesempurnaan dan 

kebenaran keterangan saksi, bagi hakim tidak ada keharusan untuk 

menerima kebenaran setiap keterangan saksi, sebab hakim bebas menilai 

kebenaran yang melekat pada keterangan tersebut, dapat menerima atau 

tidak. 

2) Keterangan Ahli 

   Dalam Pasal 1 ayat (28) telah dijelaskan bahwa keterangan ahli 

merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai 

keahlian khusus mengenai hal yang diperlukan dalam memuat suatu perkara 

pidana demi kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli yang sah dapat 

melalui prosedur sebagai berikut : 

a. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan 

b. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan disidang. 
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   Kekuatan pembuktian ini ialah mempunyai nilai pembuktian bebas, 

sebab didalamnya tidak ada melekat nilai pembuktian sempurna dan 

mengikat. Bahwa hakim bebas menilai, tidak ada ikatan untuk menerima 

keterangan ahli dan alat bukti ini masih membutuhkan alat bukti lain 

sebegai pelengkap. 

3) Alat Bukti Surat 

Menurut Pasal 187 KUHAP telah mengatur pengertial alat bukti ini, yaitu 

berbunyi : “Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat 

atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu: 

a. Berupa berita acara atau surat lain yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum 

yang memiliki wewenang dan dibuat di hadapannya mengenai suatu kejadian 

yang dilihat sendiri, didengar dan dialami sendiri disertai dengan alasan yang 

jelas. 

b. Surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan mengenai dalam tata 

laksana yang menjadi tanggung jawabnya untuk pembuktian suatu hal atau 

keadaan.  

c. Surat keterangan seorang ahli memuat pendapat atas dasar keahliannya tentang 

suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. 

d. Surat lain yang dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi dari alat 

pembuktian yang lain.  

  Berdasarkan Pasal 187, surat yang memiliki nilai dianggap sah menurut 

Undang-Undang sebagai alat bukti adalah, Surat yang dibuat atas sumpah 

jabatan dan surat yang dikuatkan dengan sumpah. 

4) Alat Bukti Petunjuk 
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  Pasal 188 KUHAP memberikan rumusan alat bukti petunjuk, yang dalam 

isinya adalah :  

a. Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian karena persesuaiannya, baik antara 

yang satu dan yang lain. Menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan 

siapa pelakunya.  

b. Sebagaimana dimaksud ayat (1) bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari : 

 1) Keterangan saksi 

2) Surat keterangan 

3) Keterangan terdakwa 

c. Penilain berdasarkan kekuatan pembuktian dari petunjuk pada kondisi tertentu 

dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, selanjutnya ia mengadakan 

pemeriksaan dengan teliti dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. 

5) Keterangan Terdakwa 

 Pasal 189 KUHAP telah diatur tentang Keterangan Terdakwa, yang 

bunyinya : 

a. Bahwa keterangan terdakwa yaitu yang dinyatakan oleh terdakwa disidang 

mengenai perbuatan yang telah dilakukan atau yang ia alami sendiri. 

b. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan dalam 

membantu menemukan bukti disidang, dengan demikian bahwa keterangan 

tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah tentang hal yang 

didakwakan kepadanya. 

c. Keterangan terdakwa dapat digunakan untuk dirinya sendiri. 

d. Jika bersalah pada saat melakukan perbuatan, keterangan terdakwa saja tidak 

cukup untuk membuktikan melainkan harus disertai dengan alat bukti yang 

lain. 
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 Keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian bebas, sehingga 

tidak mengikat hakim. Dalam hal ini keterangan terdakwa tidak dapat beridiri 

sendiri, namun harus diperkuat dengan bukti yang sah lainnya, jadi walaupun 

terdakwa mengakui kesalahannya tetapi masih diperlukan minimal saru alat bukti 

demi mencapai suatu minimum pembuktian. Dengan adanya minimum dua alat 

bukti yang sah, masih dibutuhkan lagi keyakinan hakim bahwa telah terbuktinya 

suatu tindak pidana dan terbukti pula bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak 

pidana tersebut. 

3. Sistem Pembuktian  

 Praktik peradilan pidana, dalam perkembangannya dikenal ada empat 

macam teori pembuktian. Setiap teori memiliki karakteristik yang berbeda dan 

menjadi ciri masing-masing teori tersebut. Teori-teori itu dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Conviction intime 

Convition intime dimaksudkan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan 

hakim belaka. Teori pembuktian ini memberikan kebebasan terhadap hakim 

dalam menjatuhkan putusan. Dalam artian, pertimbangan putusan hakim telah 

terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan dengan hati nurani, terdakwa 

yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Pada teori ini, bahwa 

keyakinan hakim ialah menentukan serta mengabaikan hal yang bertentangan 

dengan keyakinan hakim. 

b. Conviction rasionnee 



19 
 

 
 

Sistem pembukuktian ini, memberikan batasan keyakinan terhadap hakim 

bahwa haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan alasan 

yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.
11

 

c. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif ( Positief wettelijk 

bewijsteorie) 

Pembuktian atas dasar alat pembuktian yang disebut dengan sistem atau 

teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif ( Positief wettelijk 

bewijsteorie). Disebut positif, karena hanya berdasarkan Undang-Undang, artinya 

jika perbuatan terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang dinyatakan Undang-

Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan, hakim dapat menjatuhkan 

putusan, hal ini disebut juga teori pembuktian formal.
12

 

d. Pembuktian menurut Undang-Undang secara Negarif (Negatief wettelijk 

bewijstheorie) 

Pembuktian ini merupakan yang menggunakan alat-alat bukti yang 

tercantum dalam Undang-Undang, dan menggunakan keyakinan hakim. Namun, 

keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang tercantum pada Undang-Undang. 

Dengan ini, teori pembuktian ini disebut juga pembuktian berganda. 

4. Pembuktian Dalam KUHAP 

                                                             
11

Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Malang : Setara Press, 2014), h. 171  
12

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1987), h.229. 
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 Pasal 183 KUHAP merupakan salah satu pasal yang berkaitan dengan 

pembuktian. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak dapat 

menjatuhkan pidana terhadap seorang, kecuali jika sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi. 

Dalam penjelasan disebutkan ketentuan ini ialah menjamin tegaknya kebenaran, 

keadilan serta kepastian hukum seseorang. 

 Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat Undang-Undang telah 

menentukan pilihan bahwa sitem pembuktian yang tepat dalam kehidupan 

penegakan hukum di indonesia adalah sistem pembuktian yang menurut Undang-

Undang secara negatif, demi menegakkan keadilan, kebenaran juga kepastian 

hukum. Sebab, dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan 

antar sistem Conviction intime dngan “sistem pembuktian menurut Undang-

Undang secara positif” (M. Yahya Harahaf, 2002 : 280).
13

  

C. Implementasi Peran jaksa Sebagai Penyidik Perkara Tindak Pidana Korupsi 

1. Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik 

 Selain melakukan penuntutan, jaksa juga mempunyai kewenangan 

melakukan penyidikan, lebih jelasnya Pasal-Pasal dari beberapa Undang-Undang 

yang disajikan dibawah sebagai berikut : 

                                                             
13

Oka Mahendra, “Peranan Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti oleh Hakim Dalam 

Memeriksa Dan Memutus Perkara Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Dijalan Raya”, 

Skrispsi (Surakarta: Fak. Hukum Sebelas Maret, 2008), h.33.  
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a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 6 ayat (1) 

Tentang Hukum Acara Pidana`sebagai berikut:  

 Penyidik adalah: 

 1) Pejabat polisi negara Republik Indonesia 

2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh  

Undang-Undang. 

Sedangkan Pasal 7 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: 

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki 

wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi atas dasar hukum 

masing-masing dan pelaksanaan tugasnya berada di bawah kordinasi serta 

pengawasan penyidik dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.” 

 Dari isi Pasal di atas diketahui bahwa Jaksa selaku penyidik pegawai 

negeri sipil memiliki wewenang sesuai dengan Undang-Undang atas dasar 

hukumnya, dengan itu merujuk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang 

Kejaksaan Negara Republik Indonesia 

 Pada Undang-Undang ini telah menjadi dasar hukum Jaksa dalam 

melaksanakan tugas dan kewenangannya yang dimuat pada Bab III dengan judul 

Tugas dan Wewenang, adapun tugas dan wewenang jaksa di bidang Pidana pada 
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Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi : 

a.  Melakukan Penuntutan 

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh 

kekuatan hukum tetap 

c. Pada pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan keputusan 

lepas masyarakat dilakukan suatu pengawasan  

d. Terhadap tindak pidana tertentu dilakukan penyidikan berdasarkan Undang-

Undang 

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan dapat melakukan pemeriksaan 

tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang pelaksanaannya 

dikonfirmasikan dengan penyidik. 

 Berdasarkan Pasal di atas pada huruf d bahwa jaksa dapat melakukan 

penyidikan tindak pidana atas dasar Undang-Undang. Adapun tindak pidana 

tertentu ialah yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Tentang 

Pemberantasan Korupsi jo. Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
14

 

3. Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik 

                                                             
14

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia  
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Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

  Dalam Undang-Undang ini tak hanya membahas bentuk-bentuk 

tindak pidana korupsi dan sanksi pidana, tetapi juga memuat tentang 

kewenangan penyidik. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 29 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni sebagai berikut : 

a). Demi kepentingan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang 

pengadilan dengan ini penyidik, penuntut umum atau hakim memiliki 

wewenang dapat meminta keterangan pada bank mengenai kondisi 

keuangan tersangka atau terdakwa. 

b). Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengenai permintaan 

keterangan bank yang diajukan terhadap Gubernur Bank Indonesia 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c). Bahwa isi dalam ayat (2) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban 

memenuhi permintaan dengan waktu paling lambat 3 hari kerja, 

terhitung saat dokumen permintaan diterima secara lengkap. 

d). Penyidik, penuntut umum dan juga hakim dapat meminta kepada bank 

memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang 

diduga hasil korupsi. 

e). Terhadap hasil pemeriksaan tersangka atau terdakwa tidak didapatkan 

bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau 

hakim maka pada hari itu juga mencabut pemblokiran. 
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Sedangkan Pasal 30 menyatakan bahwa : 

“Penyidik berhak membuka, memeriksa serta menyita surat juga kiriman melalui 

pos, telekomunikasi atau yang lainnya dicurigai mempunyai hubungan dengan 

perkara tindak pidana korupsi.” 

D. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

 Kata “korupsi” dari segi bahasa berasal dari bahasa latin yaitu Corruptio 

yang artinya rusak atau kerusakan. Sedangkan dari ensiklopedia Indonesia kata 

“korupsi” bahwa para pejabat maupun badan negara yang menyalahgunakan 

wewenang yang terjadinya penyuapan dan pemalsuan serta ketidak beresan 

terhadap yang lainnya.
15

 

 Pengertian korupsi secara yuridis, telah diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 yaitu dapat diartikan bahwa 

pengertian korupsi tidak terbatas hanya terhadap perbuatan yang memenuhi 

rumusan delik yang bisa merugikan perekonomian keuangan negara, namun juga 

meliputi perbuatan lainnya yang tercantum dalam perundang-undangan.
16

 

 Menurut Hukum Islam, korupsi dapat diartikan yaitu berarti mengambil 

hak milik orang lain atau negara. Dengan ini, lorupsi dalam Islam telah diketahui 

                                                             
15

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.8.  
16

Marwan Effendy, Korupsi dan Good Govenrnance (Jakarta: Timpani,2010), h.21.  
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tidak di perbolehkan karena mengambil hak yang bukan milik kita. Hal ini juga 

ditegaskan dalam Al-Qur’an surah al-Baqarah yang berbunyi: 

Q.S Al-Baqarah (2) :188 

اوِ نِتأَْ  ثْىِ وَلََ تأَكُْهىُا أيَْىَانكَُى بيَُْكَُى باِنْباَطِمِ وَتدُْنىُا بِهاَ إنِىَ انْحُكَّ ٍْ أيَْىَالِ انَُّاسِ باِلِْْ كُهىُا فرَِ يقاً يِّ

 ٌَ ى ًُ  وَأََتىُ تعَْهَ

 Terjemahnya:  

“Dan janganlah sebagian kami memakan harta sebagian yang lain di antara 

kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah  kamu membawa urusan  harta itu 

kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian  dari pada harta benda orang 

lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui” 

 Sedangkan pengertian dari “Tindak Pidana Korupsi” merupakan 

tindakan seseorang dalam melakukan kejahatan atau pelanggaran demi 

memperkaya diri sendiri ataupun orang lain baik suatu badan secara langsung 

maupun tidak langsung yang merugikan keuangan perekonomian negara atau 

daerah, atau merugikan keuangan badan yang menerima bantuan dari keuangan 

negara atau daerah/badan hukum lainnya dengan mempergunakan modal dan 

kelonggaran dari negara ataupun masyarakat.
17

  

2. Sejarah Korupsi di Indonesia  

 Korupsi bukanlah sesuatu yang baru di negara indonesia, bahkan negara-

negara yang mendunia, negara industri mapun negara berkembang pernah dilanda 

dengan masalah korupsi. Pemberantasan korupsi telah dilakukan dengan berbagai 

upaya oleh pemerintah sejak kemerdekaan, dengan menggunakan peraturan 

perundang-undangan yang telah ada ataupun membentuk undang-undang baru yag 

mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya akan dibahas 
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sejarah korupsi sesuai dengan  masa berlakunya peraturan perundang-undangan 

pemberantasan tindak pidana korupsi.  

a. Masa Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

 Pada tanggal 1 Januari 1918 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 

diberlakukan di Indonesia yang merupakan warisan Belanda, juga merupakan 

kodifikasi dan unifikasi yang berlaku terhadap semua golongan di Indonesia atas 

dasar asas konkordansi, diundangkan dalam staatblad 1915 Nomor 752 tanggal 15 

Oktober 1915. Dari hasil suduran Wetboek van Strafrecht Nederland 1881, berarti 

34 tahun lamanya terjelma unifikasi berdasarkan asas konkordansi.  

 Dengan ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana waktu dilahirkan 

bukan barang baru. Namun, tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana 

korupsi akan tetapi telah mengatur mengenai banyak perbuatan korupsi.
18

 

b. Masa Berlakunya Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/PM-06/1957 

Tentang Pemberantasan Korupsi 

 Pada peraturan ini hal yang penting diketahui ialah adanya usaha untuk 

pertama kali menggunakan istilah korupsi sebagai istilah hukum dan memberi 

pengertian korupsi sebagai “perbuatan yang merugikan keuangan dan 

perekonomian negara”. Akan tetapi, peraturan penguasa perang pusat tentang 

pemberantasan korupsi ini hanya bersifat temporer sehingga lahir lah peraturan 

tentang pemberantasan korupsi yang baru.
19
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Tim Penulis Kementrian Pendidikan dan  Kebudayaan RI, Pendidikan Anti Korupsi 
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Peraturan ini pertama kalinya terdapat adanya pembatasan istilah perbuatan 

korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan siapapun juga, baik karena 

kepentingan diri sendiri, orang lain atau suatu badan yang langsung maupun 

tidak langsung dan menyebabkan kerugian keuangan negara. 

c. Masa Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 (PRP) Tahun 

1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana 

Korupsi 

 Pada peraturan penguasa perang pusat mengenai pemberantasan korupsi 

bersifat darurat dan temporer. Berdasarkan pertimbangan kemudian lahirlah 

Undang-Undang RI Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 mengenai Pengusutan, 

Penuntutan serta Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Semulanya Undang-

Undang ini berbentuk peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, 

kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. Dalam 

peraturan ini ancaman pidana tidak begitu berat serta perumusan deliknya sulit 

dibuktikan karena harus ada kejahatan ataupun pelanggaran sebelumnya, 

dengan ini dapat dikatakan juga sebagai pembuktian ganda, tentunya 

menguntungkan bagi pelaku tindak pidana korupsi.
20

 

d. Masa Berlakunya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

 Dalam sejarah tidak mencatat banyaknya perkara tindak pidana korupsi 

periode 1960-1970. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1971 relatif lancar kecuali atas adanya pemikiran bahwa peraturan ini kurang 

efektif serta ada keinginan memberlakukan asas pembuktian terbalik. Oleh 
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karena itu, hal inilah kemudian mendorong lahirnya peraturan pemberantasan 

korupsi berikutnya.  

e. Masa Berlakunya Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999  Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

 Lahirnya Undang-Undang ini dilatar belakangi 2 alasan, yakni alasan 

pertama sesuai dengan bergulirnya orde reformasi dianggap perlu meletakkan 

nilai-nilai baru berdasarkan upaya pemberantasan korupsi, selanjutnya 

Undang-Undang sebelumnya Nomor 3 Tahun 1971 dianggap sudah lama dan 

tidak efektif, juga adanya keinginan memberlakukan asas pembuktian terbalik 

 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang mengatur tentang tindak 

pidana korupsi sebenarnya tidak sungguh-sungguh sesuatu yang baru sebab 

pembuat Undang-Undang masih banyak yang menggunakan ketentuan yang 

berada pada Undang-Undang sebelumnya. Namun, Undang-Undang ini 

mempunyai kelemahan bahwa ditariknya Pasal-Pasal perbuatan tertentu dari 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai tindak pidana korupsi dengan 

cara nomor pasal. Maka dari itu, penarikan mengakibatkan resiko jika Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana diubah maka mengakibatkan tidak sesuainya 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru antara Undang-Undang ini.
21

 

f. Masa Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

 Pada Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang yang lahir sebab 

untuk memperbaiki kelemahan Undang-Undang terdahulu. Dengan ini, bukan 
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berarti Undang-Undang sebelumnya dicabut, Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 hadir memperbaiki kelemahan Undang-Undang sebelumnya.  

Adapun revisi atas kekurangan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

yaitu, Penarikan Pasal-Pasal terhadap perbuatan tertentu Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara 

mengadopsi isi Pasal dengan menyeluruh sehingga perubahan KUHP tidak 

menimbulkan ketidaksinkronan, peraturan pemberantasan korupsi ini 

merupakan peraturan yang telah berlaku sampai sekarang.
22

 

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi 

 Pengaturan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimana merupakan suatu 

tindak kejahatan luar biasa yaitu, tindak pidana yang cukup rumit. Berikut ini 

adapun bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang digolongkan atas jenis 

perbuatannya. 

a. Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian 

Negara 

 Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang merugikan negara 

serta berkurangnya keuangan negara. Merugikan perekonomian negara adalah 

suatu perbuatan yang akibatnya menajdi rugi atau berkurangnya kehidupan 
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perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas 

kekeluargaan.
23

 

b. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan dan Gratifikasi  

 Pada dasarnya perbuatan penyuapan dan gratifikasi dapat dikategorikan 

dalam bentuk perbuatan aktif yaitu di mana jika seseorang memberikan 

penyuapan ataupun gratifikasi. Selain itu, dapat juga di kategorikan dalam 

perbuatan pasif yang di mana seseorang menerima penyuapan atau gratifikasi.
24

 

c. Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang 

 Peraturan terhadap tindak pidana korupsi termasuk salah satunya 

perbuatan curang yang berhubungan dengan pemborongan dan rekanan yang 

membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam 

keadaan perang.
25

 

d. Tindak Pidana Korupsi Penggelapan, Pemalsuan dan Pengrusakan Dalam 

Jabatan 

  Pemberantasan tindak pidana korupsi dalam peraturannya juga mengatur 

perbuatan yang terkait dengan jabatan, seperti perbuatan penggelapan, 

pemalsuan dan pengrusakan yang dilakukan oleh seseorang yang di amanahkan 

tugas secara terus menerus maupun sementara waktu. 

e. Tindak Pidana Korupsi Kerakusan 
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  Pasal 12 huruf e,f,g,h,i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2001 berbunyi: 

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan dipidana denda 

paling sedikit RP. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00”. 

e). Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan 

diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum, dengan 

menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, 

membayar, ataupun menerima pembayaran dengan potongan atau 

melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. 

f). Pegawai negeri atau penyelenggara negara saat mengerjakan tugas, 

meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri, 

seolah-olah pegawai negeri memiliki utang, namun diketahui hal tersebut 

bukan merupakan utang.  

g). Pegawai negeri atau penyelenggara negara saat melaksanakan tugas, 

meminta atau menerima pekerjaan, menyerahkan barang, seolah-olah 

merupakan utang kepada dirinya, walaupun diketahui hal itu bukan 

termasuk utang. 

h). Pegawai Negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas, 

telah menggunakan tanah negara bahwa terdapat diatasnya hak pakai, 

seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, merugikan 

orang yang berhak, padahl diketahui perbuatannya tersebut bertentangan 

dengan peraturang Undang-Undang. 
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i). Pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak 

langsung dengan sengaja ikut serta dalam pemborongan, pengadaan, 

pengawasan saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian 

ditugaskan mengawasinya. 

4. Bentuk – Bentuk Sanksi Tindak Pidana Korupsi 

 Tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk sanksi tindak pidana korupsi. 

a. Pidana Pokok 

1) Pidana mati 

  Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau suatu korporasi yang merugikan perekonomian keuangan 

negara sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dengan “keadaan tertentu”. 

Keadaan tertentu yang dimaksudkan ialah yang dapat dijadikan alasan 

pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu jika tindak 

pidana dilakukan dengan dana-dana yang ditujukan bagi penanggulangan 

keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan 

sosial yang meluas, penganggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta 

penanggulangan tindak pidana korupsi.
26

 

2) Pidana Penjara 
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  Pada pidana ini, dapat dijatuhkan hukuman terhadap setiap orang yang 

melakukan pelanggaran (Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, 

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13).
27

 

3) Pidana Denda 

  Pidana denda dapat dijatuhkan terhadap setiap orang yang melanggar 

(Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 

10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13).
28

 

b. Pidana Tambahan 

1) Perampasan barang bergerak berwujud ataupun tidak berwujud atau tidak 

bergerak 

 Kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan 

berupa perampasan barang bergerak berwujud atau tidak berwujud atau 

tidak bergera yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk 

perusahaan milik terpidanadi mana tindak pidana korupsi dilakukan, 

begitupun brang yang menggantikan barang-barang tersebut. 

2) Pembayaran Uang Pengganti  

 Pada pembayaran ini pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana tambahan 

berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama banyaknya 

dengan harta yang ia dapatkan dari tindak pidana korupsi. 

3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 

tahun  
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 Kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan 

berupa penutupan seluruh atau sebagian dari perusahaan untuk waktu paling 

lama 1 tahun. 

4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu : 

 Terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan 

berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu melainkan 

penghapusan selutuh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah 

diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. 

5) Penyitaan harta benda 

 Dalam hal ini apabila yang terpidana tidak membayar uang pengganti paling 

lama satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah mendapatkan 

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan 

dilelang demi menutupi uang pengganti itu. 

6) Penambahan pidana penjara  

 Dalam hal terpidanan tidak memiliki harta benda yang cukup dalam 

membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang 

lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokok juga 

lamanya pidana tersebut ditentukan dalam putusan pengadilan.
29
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan Lokasi Penelitiian 

 Jenis penelitian ini adalah Lapangan yang mana kita ketahui bahwa 

penelitian Lapangan merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan secara 

objektif serta menganalis suatu data untuk memperbaiki dan menguji suatu 

masalah.
30

 

 Oleh karena itu pembahasan mengenai kualitatif dapat kutip dari 

pendapat seorang pakar yaitu sugiyono mengatakan bahwa sesuatu hal yang dapat 

digunakan dalam meneliti suatu keadaan objek yang alami dapat menggunakan 

cara yang dilandasi dengan filsafat positivisme. Hal ini dalam artian bahwa 

dokumen dari hasil wawancara yang dikumpulkan harus jelas dan resmi. Karena 

tujuan dari penelitian kualitatif tersebut dapat memberikan gambaran suatu fakta 

di balik peristiwa yang terjadi yang harus usut secara tuntas. Dengan demikian, 

penelitian dalam pendekatan kualitatif dapat di lakukan dengan melaraskan antara 

teori serta fakta empiris dengan menggunakan deskriptif.
31

 Tak hanya itu dalam 

penelitian kulitatif ini, bertujuan juga untuk memahami bagaimana peranan 

keterangan tersangka sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana 

korupsi PDAM di kota takalar dan apa faktor sebagai penghambatnya.  
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 Lokasi penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Takalar, 

Kabupaten Takalar, Kecamatan Pattallasang. 

 Adapun alasan saya memilih lokasi ini karena tidak jauh dari lokasi 

tempat tinggal saya dan mudah dijangkau. Selain itu, saya cukup mengetahui 

kondisi perkembangan tempat yang menjadi tujuan penelitian saya karena 

sebelumnya saya sebagai peneliti pernah melakukan PPL di lokasi tempat 

penelitian saya nantinya. Sehingga akses saya tidak begitu sulit di tempat tersebut.  

B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan 

Yuridis Sosiologis. Pada pendekatan ini menekankan penelitian bertujuan 

memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara turun langsung ke 

objeknya.
32

 Penelitian Yuridis Sosiologis merupakan penelitian hukum dengan 

menggunakan data sekunder sebagai data awalnya. Kemudian dengan data primer 

dilapangan terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan 

penelitian yang mencari kolerasi antara gejata atau variabel. Sebagai alat 

pengumpulan datanya dari dokumen, bahan pustaka dan wawancara/kuisioner. 

C. Metode Pengumpulan Data  

 Teknik yang dapat di gunakan dalam pengumpulan data pada proses 

penelitian yaitu: 

1. Wawancara 
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  Dalam melakukan suatu wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan 

berinteraksi secara langsung dan melakukan tanya jawab terhadap informan 

yang telah di tentukan. Selan itu, perlu diperhatikan juga bahwa informan 

yang di wawancarai tersebut dapat berkompeten memberikan informasi 

terhadap judul yang akan diteliti.. 

2. Dokumentasi 

  Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk melengkapi data-

data yang di dapatkan melalui wawancara dengan mencatat data secara 

langsung yang berkaitan dengan peranan keterangan tersangka sebagai alat 

bukti dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi PDAM di kota 

Takalar. 

D. Teknik Pengolahan dan Analisis data 

  Teknik atau cara dalam menggunakan kualitatif terhadap analisis data 

yaitu, suatu cara dilakukan secara sistematis dalam menyusun suatu dokumen 

yang dihasilkan dari proses wawancara sehingga penemuannya dapat dipahami 

dan dapat memberikan informasi kepada orang lain. Adapun jenis teknik dalam 

menganalisis data kualitatif pada penelitian ini yaitu: 

1. Reduksi data merupakan suatu aktuvitas yang dilakukan untuk 

mengumpulkan serta memilih data yang benar serta jelas kebenarannya.  

2. Penyajian data merupakan menyajikan data dalam bentuk dokumen seperti 

narasi, demi merencanakan kerka penelitian yang telah dipahami. 
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3. Conclusion drawing/verifucation adalah penarikan suatu data yang telah 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten dilapangan penelitian.   



 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Letak Geografis Kejaksaan Negeri Takalar 

Kejaksaan Negeri Takalar beralamat di Jalan Fitrah Nomor 23, 

Kelurahan Kallabirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Provinsi 

Sulawesi Selatan. Kabupaten Takalar adalah sebuah kabupaten di provinsi 

Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Pattallassang, Kab.Takalar 

terdiri dari sembilan kecamatan, yaitu Pattallassang, Polombangkeng Selatan, 

Polombangkeng Utara, Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara, Sanrobone, 

Mappakasungu dan Manggarabombang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 565 

,51 km dan berpenduduk sebanyak 304.856 jiwa (2021).  

Keadaan Geografi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari pantai, daratan 

dan perbukitan. Di bagian barat adalah daerah pantai dan daratan rendah dengan 

kemiringan 0-3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25m, dengan 

batuan penyusun geormofologi dataran didominasi endapan alluvial, endapan 

rawa pantai batu gamping, terumbu dan tufa serta beberapa tempat batuan lelehan 

basal. Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir pantai, 

yaitu sepanjang 74 km meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan 

Mappakasungu, Kecamatan SandraBone, Kecamatan Galesong Selatan, 

Kecamatan Galesong Kota dan Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar 
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dilewati oleh 4 buah sungai Jenemurang. Pada keempat sungai tersebut telah 

dibuat bendungan untuk irigasi sawah seluas 13.183 Ha. 

2. Visi dan Misi 

a. Visi Kejaksaan Republik Indonesia  

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi serta pelaksanaan dan wewenang 

Kejaksaan Republik Indnesia sesuai ketentuan Perundangan-Undangan yang 

berlaku, maka Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan Visi sebagai 

berikut : 

“Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional dan 

Akuntabel” 

 Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Kejaksaan Negeri Takalar sebagai 

Lembaga Penegak Hukum dalam rangka penyelenggaraan fungsi serta 

pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan 

yang berlaku.  

b. Misi Kejaksaan Republik Indonesia  

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kejaksaan Negeri Takalar dimana 

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan 

sasaran yang ingin dicapai. Dengan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak 

yang berkepentingan dapat mengenal lembaga Kejaksaan dan mengetahui peran 

dan program-progamnya serta hasil yang telah akan diperoleh di masa yang akan 

datang. 

 Adapun misi yang ditetapkan oleh kejaksaan Republik Indonesia adalah 

sebagai berikut : 
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1. Mengoptimalkan pelaksaan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan 

wewenang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas penangan perkara 

seluruh tindak pidana, penangan perkara perdata dan Tata Usaha Negara, 

pengoptimalan kegiatan intelijen kejaksaan, secara profesional, proporsional 

dan bermatabat melalui penerapan Standard Operating Procedur (SOP) yang 

tepat, cermat,terarah, efektif, dan efisien.  

2. Mengoptimalkan peranan bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas bidang bidang lainnya, terutama terkait 

dengan upaya penegakan.  

3. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh 

tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap 

hak-hak publik.  

4. Melaksakan pembenahan dan penataan kembali Struktur Organisasi 

Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama 

pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh 

masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya 

manusia kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, 

menerbitkan dan menata kembali majamen administrasi keuangan, 

peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai 

melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja kejaksaan dapat 

berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.  

5. Membentuk aparat kejaksaan yang handal, tangguh, profesinal, bermoral dan 

beretika guna menunjang kelancaran pelaksaan tugas pokok, fungsi dan 

berwenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta 

tugas-tugas lainnya yang terkait.  
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3. Stuktur Pegawai Kejaksaan Negeri Takalar  

Bahwa jumlah Pegawai yang ada di Kejaksaan Negeri Takalar adalah 

sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) Pegawai yang terdiri dari : 

1. Jaksa  : 11 Orang 

Laki – laki   : 3 Orang 

Perempuan  : 9 Orang 

 

2. Tata Usaha  : 20 Orang 

Laki – laki   : 14 Orang 

Perempuan  : 6 Orang 

(Pakai Gambar Tabel) 

4. Tugas Kejaksaan Negeri Takalar 

Berdasarkan Pasal 30 Undang_undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Inonesia, berikut adalah tugas dan wewenang dari kejaksaan: 

a. Bidang Pidana : 

1.   Melakukan penuntutan 

2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah   

memperoleh kekuatan hukum tetap (Incracht)  

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat 
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4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-

Undang 

5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.  

b. Bidang Perdata dan Tata usaha negara : 

Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun 

di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 

c. Bidang Ketertiban dan Ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan 

kegiatan : 

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan pembinaan 

masyarakat melalui kegiatan pembinaan masyarakat taat hukum 

(BINMATKUM). 

2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum 

3. Pengamanan peredaran barang cetakan 

4. Pengamanan aliran kepercayaan masyarakat yang dapat membahayakan 

masyarakat dan negara. 

5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama 

6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal 

B. Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan serta cara penyidik terhadap 

tersangka dalam memberikan keterangannya 
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Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana dapat diartikan secara 

sempit dan secara luas. Hukum pidana secara sempit yaitu, hanya termasuk 

hukum pidana materiil yang didalamnya hanya terdapat norma-norma yang 

mengatur atas tindakan yang merupakan tindakan pidana dan pidananya.
33

 

Sedangkan hukum acara pidana, dikemukakan oleh pendapat Moeljatno bahwa 

“bagaimana cara mempertahankan prosedurnya untuk menuntut ke muka 

pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana. Maka dari 

itu, hukum pidana ini disebut juga hukum pidana formil (criminal procedure), 

hukum acara pidana.”
34

 

Secara umum di Indonesia hukum acara pidana telah dikodifikasikan 

kedalam satu dokumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP). Bahwa di dalam KUHAP telah diatur tentang proses beracara 

dalam penanganan pidana yang terdiri, yaitu: 

1. Penyelidikan 

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP bahwa Penyelidikan di definisikan 

sebagai serangkaian tindakan untuk menemukan dan mencari peristiwa yang 

diduga adanya tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya 

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. 

2. Penyidikan  

Penyidikan di definisikan atas dasar Pasal 1 Angka 2 KUHAP sebagai 

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang telah diatur dalam 

                                                             
33

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Sinar Grafika : Jakarta), 2005, h.9. 

34
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta : Jakarta), 2002, h.6.  
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KUHAP guna mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan 

menemukan tersangka. Dari uraian di atas bahwa jelas dalam penyidikan 

dugaan akan adanya tindak pidana sangat jelas, juga penyidikan dilakukan 

untuk ditujukan mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. 

3. Penuntutan 

Penuntutan yaitu merupakan tindakan penuntut umum untuk 

melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang mempunyai 

weweng dalam hal atas cara yang telah diatur dalam KUHAP dengan 

permintaan diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 

4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 

Berdasarkan proses pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu terdiri dari 

pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan, pembacaan eksepsi, 

pembacaan putusan sela, pembuktian, tuntutan pidana/Requisitoir, 

Pembelaan/Pledoi, Pembacaan replik, pembacaan duplik, putusan akhir 

Dalam proses penyidikan untuk melaksanakan tugasnya penyidik 

diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan Penyidik 

tersebut telah diatur dalam Pasal 7 KUHAP yang terdiri dari: 

a. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang bahwa adanya terjadi tindak 

pidana. 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian 

c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. 

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan. 
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e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat 

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang 

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi 

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara 

i. Mengadakan Penghentian Penyidikan 

j. Mengadakan suatu tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. 

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan 

(equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan 

hak asasinya. Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk 

melepaskan dirinya dari ketertarikan serta tindakan sewenang-wenang penguasa, 

maka tindakan penguasa terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi oleh 

hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak 

dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam negara hukum kedudukan dan hubungan 

individu dengan negara harus seimbang keduanya memiliki hak dan kewajiban 

yang dilindungi hukum.  

Dalam hal ini tentang proses penyidikan tindak pidana pada dasarnya 

harus menjunjung tinggi baik penghormatan atau penghargaan terhadap hak asasi 

manusia yang dimiliki atas tersangka, selain itu penegakan hukum juga harus 

dilakukan secara adil, semua hak tersangka di lindungi, termasuk memberikan 

suatu keterangan yang bebas saat proses penyidikan, dan segera mendapatkan 

pemeriksaan, mendapatkan bantuan penasihat hukum, menerima kunjungan 

keluarga, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.  
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Berkaitan dengan perlindungan hukum tersangka, secara jelas dan tegas 

telah diatur dalam KUHAP yang berkaitan dengan hak-hak tersangka yang 

terdapat dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP, bahkan semua pihak wajib 

menghormati hak-hak tersangka tersebut. Berikut merupakan hak-hak tersangka 

yang telah diatur dalam KUHAP, yaitu: 

1. Hak segera mendapatkan pemeriksaan  

Berdasarkan Pasal 50 KUHAP dalam hal ini, menginginkan proses 

penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semua dapat dituntaskan 

dengan waktu yang efisien. Bahwa tersangka tidak bisa diperiksa melebihi batas 

waktu yakni 8 jam waktu maksimal pemeriksaan penyidikan.  

Proses penyelesaian perkara harus ditangani dengan cepat sehingga 

semua dapat dituntaskan dalam waktu yang singkat, dan status para tersangka atau 

terdakwa yang mendapatkan penahan menjadi jelas. Hal ini bertujan agar mereka 

mendapat kepastian hukum sehingga nasib tersangka tidak terkatung-katung bagi 

tersangka yang ditahan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurfatimah selaku penyidik 

mengatakan bahwa:  

“ yaaa mungkin kita hanya terkendala dengan pegawai saja, karena kami 

jaksa kurang disini sedangkan perkara yang masuk banyak. Namun hal itu bukan 

menjadi penghambat dalam proses penanganan perkara di Kejaksaan ini ”
35

 

Namun pada pelaksanaannya, mengacu pada jadwal pemeriksaan, tim 

penyidik melakukan ekspos untuk dimintai keterangan tersangka yang lain atau 
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Wawancara dengan Ibu Nurfatimah, S.H.,M.H, selaku Kejaksaan Negeri Takalar, diolah 

tanggal 20 Juli 2022  
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saksi yang akan diperiksa dalam melakukan jadwal pemeriksaan. Maka tim 

penyidik akan mengirimkan surat panggilan selama 3 hari sebelum dilakukan 

pemeriksaan untuk diminta keterangan baik itu sebagai saksi atau permintaan 

keterangan. Namun untuk tersangka dalam pemanggilan tersangka selama ini 

dilakukan pemanggilan melalui surat dan langsung ke intansi. Jika tersangka di 

tahan di lapas maka di panggil di lapas dan jika di polres maka di panggil di 

polres. 

Dalam perpanjangan penahanan selalu ada jika masih membutuhkan 

keterangan saksi namun jika sudah cukup saksi, alat bukti dalam perkara maka 

dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian kewenangan pengadilan yang melakukan 

penahanan. Mengenai penahanan setelah dilakukan penangkapan tersangka 

ditahan selama 20 hari akan tetapi jika masih ada keterangan yang harus diminta 

dan proses yang akan dilakukan maka akan di perpanjang 40 hari. Sedangkan 

untuk maksimal penahanan tidak dapat ditentukan selama tidak ada penangguhan 

penanganan, penahanannya tetap diproses sampai adanya putusan hakim jadi tidak 

ada batas maksimal tidak dapat ditentukan.  

2. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang mudah dimengerti 

Berdasarkan Pasal 51 KUHAP pada saat pemeriksaan penyidik dengan 

menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan dapat mudah dipahami oleh 

tersangka. Dalam pemeriksaan tersangka boleh juga menggunakan bahasa daerah 

yang sama dengan penyidik sehingga mereka dapat merasa nyaman saat proses 

pemeriksaan dan dapat memberikan keterangan lebih jelas dalam pemeriksaan 

penyidik. 

Hal tersebut dilakukan agar sangkaan yang diberikan itu lebih jelas 

secara rinci sampai tersangka paham atas dakwaan yang diberikan kepadanya. 



52 
 

 
 

Jadi, tersangka mengetahui berat ringannya sangkaan kemudian mempersiapkan 

pembelaan terhadap dirinya. Penggunaan bahasa yang dapat dimengerti tersangka 

ataupun penyidik hal ini menjadikan kedua belah pihak saling menguntungkan 

sebab pemeriksaan tidak dilakukan dalam waktu yang cukup lama dan tidak 

menguras banyak tenaga juga. 

3. Hak memberikan keterangan secara bebas 

Keterangan tersangka dalam Pasal 52 KUHAP diharapkan dapat 

memberikan titik terang atas perkara yang dihadapi tersangka. Dalam hal ini 

sangat diharapkan oleh penyidik saat proses pemeriksaan dan saat disang di 

pengadilan. 

Tersangka juga dalam memberikan keterangan hendaknya tidak berada di 

bawah tekanan dan tidak ada paksaan dari penyidik baik dalam bentuk apapun itu 

sebelum pemeriksaan maupun setelah pemeriksaan dilakukan, tersangka juga 

harus dihindari dari perasaan takut agar keterangan yang diberikan tidak 

menyimpang dari yang sebenarnya. Oleh karena itu, jika tersangka telah 

memberikan keterangannya dengan tidak ada rasa takut, maka tersangka telah 

mendapatkan haknya. 

Semua keterangan yang diberikan tersangkan dicatat oleh penyidik sesuai 

dengan kata-kata dan kalimat yang diucapkan tersangka atau penyidik boleh 

menyesuaikan dengan penggunaan kalimat yang mudah dibaca. Setelah 

keterangan diberikan, kemudian tersangka membaca berita acara pemeriksaan dan 

jika isinya disetujui maka tersangka dan penyidik mentandatangani berita acara 

yang telah dibuat.  

4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa 
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Berdasarkan Pasal 53 bahwa tidak semua yang melakukan perbuatan 

tindak pidana mereka dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti 

penggunaan bahasa dari penyidik ataupun penuntut umum. Maka dari itu, solusi 

hal tersebut untuk mengatasinya maka negara menyediakan juru bahasa yang 

mereka pahami, agar mereka mengerti dengan bahasa penyidik ataupun penuntut 

umum dalam pelaksanaan sidang. 

Tidak semua tersangka mendapatkan hak tersebut. Karena, ada kriteria 

tertentu apakah orang tersebut berhak mendapatkan juru bahasa atau tidak. 

Kriterianya seperti mereka termasuk orang asing, orang Indonesia yang tidak 

paham dengan bahasa Indonesia, orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis. 

5. Hak untuk mendapat bantuan penasihat hukum 

Telah dijelaskan dalam Pasal 54 bahwa Pada saat proses penyidikan 

tersangka diberitahukan ancaman pidananya. Apabila, ancaman pidananya selama 

lima (5) tahun atau lebih dan tersangka termasuk orang yang kurang mampu maka 

penyidik menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma. Akan tetapi, jika 

ancaman pidananya dibawah 5 tahun maka penyidik tidak wajib menyediakan 

bantuan hukum untuk tersangka. Jika tersangka tidak menggunakan bantuan 

penasihat hukum saat penyidikan makan penyidik akan membuat surat pernyataan 

bahwa menolak di dampingi penasihat hukum.  

Tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum sejak dalam tahap 

penyidikan bagi mereka yang kurang mampu. Dengan adanya bantuan penasihat 

hukum dapat memberikan perlindungan hak tersangkan yang bagian dari hak asasi 

manusia, agar tersangka tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penyidik.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurfatimah, selaku penyidik 

mengatakan bahwa:  

“Setelah proses penyedikan lalu menetapkan siapa tersangka, kemudian setelah 

menetapkan tersangka dan dalam melakukan pemeriksaan tersangka wajib 

didampingi penasihat hukum. Karena untuk tindak pidana yang diancam yang 

ancamannya di atas 5 tahun maka wajib di dampingi penasihat hukum. Selama 

proses tindak pidana korupsi yang ditangani kami selalu memberikan penasihat 

hukum untuk mendampingi tersangka. Akan tetapi sebelumnya kami menanyakan 

terlebih dahulu apakah ingin memakai penasihat hukum yang kami siapkan atau 

menunjuk sendiri penasihat hukumnya. Karena tidak akan dimulai berita acara 

pemeriksaan tersangka jika tidak ada penasihat hukumnya. Setiap permintaan 

keterangan yang dilakukan oleh penyidik kami meminta untuk di dampingi 

penasihat hukum. Namun jika tersangka tidak memiliki penasihat hukum kami 

wajib menunjuk penasihat hukum. Sedangkan untuk tahapan permintaan 

keterangan pada saat itu kami langsung menyampaikan hak-hak tersangka setelah 

tersangka mengetahui hak-haknya kami menanyakan apakah bersedia diperiksa 

atau diminta keterangannya hari ini. Jika bersedia maka kami melanjutkan 

pemeriksaannya. Mengenai  pelanggaran hukum yang dilakukan tersangka pada 

saat proses penyidikan tidak ada karena saat proses pemeriksaan tersangka ia 

menjelaskan alur proses tindak pidana tersebut dapat terjadi, keterkaitan 

tersangaka pada tindak pidana tersebut. Kemudian untuk pelanggaran hukum 

terhadap penyidik itu sendiri terhadap tersangka tidak ada karena penyidik sesuai 

dengan SOP”.
36

 

6. Hak menghubungi penasihat hukum 
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Tidak ada larangan untuk menghubungi penasihat hukum bagi meraka 

yang dikenanakan penahanan, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP bahwa 

penasihat hukum berhak menghubungi atau berbicara dengan tersangka atas 

persetujuan dari penyidik dan penasihat hukum dapat hadir mengikuti 

pemeriksaan penyidikan. Namun, jika penyidik tidak menyetujui maka penasihat 

hukum tidak dapat mengikuti pemeriksaan penyidikan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurfatimah selaku penyidik 

mengatakan bahwa:  

“Tidak jauh berbeda dari Pasal 54 bahwa ditanyakan terlebih dahalu ada 

tidak penasihat hukumnya jika tidak ada maka tolong di siapkan penasihat hukum 

dan jika sudah memiliki penasihat hukum maka tersangka berhak di dampingi 

atau menghubungi penasihat hukum yang tersangka tunjuk. Dari tim penyidik 

tidak pernah melarang atau mengahalangi tersangka untuk menghubungi 

penasihat hukumnya namun kami selalu memberikan penasihat hukum dalam 

setiap proses penyidikan”.
37

 

7. Hak menerima kunjungan dokter pribadi 

Tersangka dapat menerima kunjungan dari siapa saja hal ini ditegaskan 

dalam Pasal 58 KUHAP selama kunjungan tersebut tidak membahayakan 

ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dokter pribadinya 

guna mendapatkan perawatan kesehatan baik yang berhubungan dengan kasus 

perakara atau tidak.  
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8. Hak menerima kunjungan keluarga  

Berdasarkan Pasal 60 dan 61 bahwa tersangka yang ditangkap dan 

sedang dalam penahanan perlu diberitahukan keluarganya. Karena biasanya pada 

saat penangkapan tersangka berada ditempat yang lain. Tersangka berhak 

mendapat kunjungan dari keluarga atau yang lainnya baik tentang mendapatkan 

urusan bantuan hukum, tentang kepentingan pekerjaan ataupun kepentingan 

keluarga.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurfatimah selaku penyidik 

mengatakan bahwa:  

9. Hak menerima dan mengirim surat  

Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 62 bahwa tingkat pemeriksaan 

tersangka diperbolehkan mengirim surat kepada penasihat hukum, sanak 

saudaranya, termasuk menerima surat dari mereka tanpa diperiksa terlebih dahulu 

dengan pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga surat itu disalahgunakan. 

Namun, dengan surat yang diduga disalahgunakan akan dibaca tetapi telebih 

dahulu akan diberitahukan kepada tersangka, kemudia surat itu akan dikirim 

kembali ke pengirim lalu di beri tanda cap telah terbaca. 

10. Hak menerima kunjungan rohaniawan 

Dengan ditahannya tersangka, dengan ini telah merampas kemerdekaan 

dan kebebasan pihak tersangka akibat dari ini membatasi berinteraksi diluar. 

Tertutupnya tersangka dari dunia luar membuat tidak dapat menerima 

pengetahuan agama dan kerohaniawan maka dari itu, tersangka dapat menerima 

kunjungan kerohaniawan agar jiwanya kuat secara spritual dan hal ini telah 

ditegaskan dalam Pasal 63. 
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11. Hak diadili pada sidang terbuka untuk umum 

Berdasarkan isi dari Pasal 64 bahwa tersangka yang statusnya telah 

berubah menjadi terdakwa harus diadili terbuku untuk umum. Kecuali, perkara 

yang memang harus tertutup di muka umum yang telah ditentukan oleh Undang-

Undang. Agar semua pihak dapat mengetahui apakah yang disangkakan atau 

didakwakan tersebut terbukti atau tidak.  

Tujuannya juga, untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan 

tersangka dan peradilan tetap berjalan sesuai dengan peraturang Undang-Undang. 

Sidang yang dibuka untuk umum hal ini membuat masyarakat dapat melihat 

langung proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, masyarkat pun 

mengetahui cara kerja penegak hukum dalam menegakkan hukum sesuai dengan 

Undang-Undang.  

12. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan  

Dalam Pasal 65 telah dijelaskan bahwa tersangka atauppun terdakwa 

berhak melakukan upaya pembelaan diri dengan mengajukan saksi a de charge 

dan saksi ahli yang dapat membantu tersangka dalam perkaranya. Kesaksian dari 

saksi a de charge dan saksi ahli harus mempunyai bukti kebenaran yang diterima 

oleh hakim dan dapat membebaskan atau meringankan dakwaan beban yang 

dikenankan terhadap tersangka.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurfatimah selaku penyidik 

mengatakan bahwa:  

13. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian 
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Berdasarkan isi dari Pasal 66 menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa 

tidak harus dibebani kewajiban pembuktian. Karena tidak adil jika perampasan 

hak akibat ditahan lalu ditambah dengan kewajiban pembuktian. Maka dari ini, 

berlaku asas siapa yang menuduhkan maka wajib memperlihatkan bukti yang apa 

yang dituduhkan. Oleh karena itu, penuntut umumlah yang dibebabani atas 

kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa, atau penyidik yang bertugas dalam 

mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan tersangka.  

14. Hak menuntut kerugian dan rehabilitasi 

Tersangka, terdakwa atau terpidana yang ditahan, dituntut atau diadili 

tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan tentang 

orangnya atau hukum yang ditetapkan berhak menuntut ganti kerugian dan 

rehabilitasi. Selain itu, tersangka juga berhak atas pembersihan nama baiknya 

sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak 

mempunyai hak bertanggung jawab atas tindak pidana yang tidak tejadi. Namun, 

mengenai ganti rugi dan rehabilitasi belum diatur siapa yang akan melaksanakan 

ganti kerugian. Hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan 

konsekuensi bagi dirampasnya hak tersangka tanpa adanya dasar hukum yang sah.  

Proses Penyidikan 

 Dalam proses penyidikan, setelah penyidik menerima laporan atau 

pengaduan bahwa telah terjadi tindak pidana maka ia melakukan pemeriksaan di 

tempat terjadi perkara tersebut. Berdasarkan Pasal 75 KUHAP bahwa hasil 

pemeriksaan dari TKP dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, yang di dalam berita 

acara dimuat segala sesuatu yang dilihat, dialami maupun didengar. Berita Acara 

Pemeriksaan di TKP merupakan salah satu alat bukti yang sah yaitu “surat”. 
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Setelah dari proses Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat selanjutnya dibuatkan 

“rencana penyidikan” yang mencakup jadwal dan kegiatan.
38

  

 Pada saat proses penyidikan terhadap saksi-saksi yang di periksa, secara 

prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi dan termasuk suatu kewajiban jika 

dipanggil oleh penyidik yang mendapatkan kewenangan atas dasar Pasal 112 

KUHAP. Oleh karena itu, penyidik menerbitkan surat panggilan dengan 

mencantumkan alasan panggilan yang jelas dan juga memperhatikan tenggang 

waktu yang wajar. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP dinyatakan bahwa 

Keterangan Saksi adalah salah alat bukti pada perkara pidana yang termasuk 

keterangan saksi tentang suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan 

alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya.
39

 

 Keterangan saksi tidak harus selamanya mengenai kejadian. Karena 

sebagaian kejadian tersebut asal dilihat sendiri, didengar sendiri ataupun dialami 

sendiri termasuk keterangan saksi. Dalam hal ini mengenai keterangan saksi 

diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun.
40

 Pada 

saat saksi diperiksa, penyidik perlu memperhatikan beberapa asas diantaranya 

yaitu, asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Penyidik juga perlu menyadari pada 

saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi bahwa ketarangan yang diberikan 

oleh saksi dapat membantu penyidik. Dengan kesadaran demikian, penyidik perlu 

dicegah perilakunya yang menyudutkan saksi.   
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 Keterangan ahli merupakan urutan kedua dari alat bukti yang sah yang 

tercantum dalam Pasal 184 KUHP. Pendapat ahli adalah pendapat orang yang 

memiliki keahlian khusus dapat memberikan keterangan serta mengangkat 

sumpah kecuali jabatannya perlu dirahasiakan. Akan tetapi, dalam hal ini bukan 

berarti ahli lain tidak dibutuhkan dalam pembuktian. Seorang ahli juga dapat 

memberikan keterangan berbentuk tertulis yang dapat digunakan sebagai alat 

bukti surat. Dengan demikian, ahli tersebut dapat dipergunakan sebagai saksi 

dalam memberikan keterangan di pengadilan. 

C. Pelaksaan penyidikan terhadap tersangka dalam memberikan keterangan 

oleh penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi PDAM kota Takalar 

 Dalam proses penyidikan perkara terdapat beberapa permasalahan-

permasalahan yang menjadi kendala penyidik untuk meningkatkan 

profesionalisme dalam melakukan penyidikan. Dalam mewujudkan penegakan 

hukum akan keadilan diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan   

sistematis. Agar terwujudnya penegakan hukum dengan ini diperlukan adanya 

hubungan kordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan mengikuti 

ketentuan Undang-Undang yang berlaku.  

 Secara umum hambatan yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana 

korupsi PDAM di Kejaksaan Negeri Takalar terdiri dari tiga hambatan, yaitu : 

a. Hambatan keterbatasan jumlah terhadap sumber daya manusia pada Jaksa 

Penyelidik, Jaksa Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.  

b. Hambatan dalam keterbatasan terhadap dana atau anggaran suatu  penanganan 

perkara kegiatan penyidikan. 
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c. Hambatan terhadap keterbatasan fasilitas atau sarana dan prasarana yang 

menunjang kegiatan penyelidikan ataupun penyidikan. 

 Dengan ini, bahwa jumlah SDM atau sumber daya manusia untuk tenaga 

penyidik tindak pidana korupsi PDAM dirasakan masih kurang sebanding dengan 

banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang ditangani/diselesaikan. Dalam 

mengatasi hal ini, diambil langkah kebijakan mengoptimalkan fungsi tenaga yang 

ada di bidang lain untuk membantu tenaga penyidik. Sehingga upaya percepatan 

penanganan proses perkara tindak pidana korupsi PDAM berjalan sesuai menurut 

sistem atau prosedur yang berlaku.
41

  

 Pada penanganan perkara tindak pidana korupsi merupakan suatu perkara 

yang sulit untuk pembuktiannya sehingga seringkali Penyidik dituntut melakukan 

kegiatan pro yustisi atau pengumpulan alat bukti lebih dibandingkan terhadap 

penanganan tindak pidana biasa, dalam hal ini yaitu diantaranya : 

1. Saksi tidak dapat kooperatif dalam kesediaan hadir walaupun telah dipanggil 

secara resmi, dan juga memberikan keterangan yang berbelit-belit/tidak 

jelas. 

2. Mencari saksi ahli dimana seringkali ahli yang dibutuhkan dalam satu 

kegiatan  penyidikan  lebih  dari  satu  orang  ahli  dan  perlu  untuk 

diketahui terkadang untuk ahli yang berkualitas seringkali membutuhkan 

biaya lebih sedangkan hal ini penting sekali mengingat kebanyakan 

tersangka/terdakwa perkara korupsi adalah orang-orang berduit yang jelas-

jelas mampu untuk membayar ahli-ahli berkualitas guna mementahkan 

sangkaan/dakwaan. 
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3. Kebutuhan Jaksa Penyidik untuk mendapatkan alat bukti tidak jarang 

menuntut  Jaksa  Penyidik  untuk  melakukan  perjalanan  ke luar kota 

bahkan luar propinsi yang dengan sendirinya menuntut pembiayaan lebih 

dari biaya yang sudah ada saat ini. 

 Terdapat kendala dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana 

korupsi, secara teknis kendalanya yaitu :  

1.  Terbatasnya jumlah personil Penyidik 

2. Minimnya Anggaran Penanganan kasus di Bidang Pidana Khusus Kejari  

Takalar  

3. Belum memadainya Sarana dan Prasarana dalam menunjang kinerja 

Penyidik 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, kendala yang 

paling berpengaruh adalah kurangnya pegawai atau kurangnya Jaksa sementara 

perkara banyak, belum lagi ada yang turun ke lapangan dan memeriksa perkara. 

Akan tetapi, walaupun Kejari Takalar tidak mempunyai banyak jaksa tetapi telah 

mendapatkan juara 2 (dua) tingkat nasional dalam penanganan perkara tindak 

pidana korupsi Jaksa 2 kasupi 1 dan tidak ada Jaksa fungsional tetapi bisa 

mendapatkan prestasi juara dua. Selain itu minimnya juga anggaran enanganan 

kasus di Bidang Pidana khusus serta belum memadainya Sarana dan Prasarana 

dalam menunjang kinerja Penyidik.
42

 

1. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Penyidikan 
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 Pada prinsipnya penyidik dalam melakukan penyidikan pada semua 

perkara tindak pidana yaitu harus atas dasar ketentuan pelaksanaan yang berlaku 

pada peraturan yang mengaturnya. Secara hukum tata cara pemeriksaan oleh 

penyidik, yakni sebagai berikut : 

a. keterangan atau jawaban yang diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun 

atau dalam bentuk apapun.  

b. Penyidik mencatat dengan teliti keterangan dari tersangka sesuai dengan 

rangkaian kalimatnya dan yang tercatat dalam Berita Acara Perkara (BAP). 

c. Jika tersangka yang akan di periksa bertempat tinggal di luar daerah hukum 

penyidik dengan ini penyidik dapat membebankan pemeriksaan kepada 

penyidik di wilayah hukum tempat tinggal tersangka tersebut.  

d. Jika tersangka tidak dapat bertemu dengan penyidik, maka penyidikan dapat 

dilakukan ditempat tersangka dengan cara penyidik dapat mendatangi tempat 

tersangka.  

 Dalam hal ini masing-masing petugas penyidik, mempunyai pendapat 

yang beragam dalam memaknai tentang asas praduga tak bersalah, yaitu : 

 Menurut Ibu Nurfatimah Selaku Penyidik, dalam perkara korupsi PDAM 

kota Takalar tentang penerapan asas praduga tak bersalah tersebut kami terapkan 

kepada semua orang yang patut diduga melakukan tindak pidana korupsi sampai 

adanya putusan pengadilan. Namun, teruntuk kasus korupsi PDAM ini saat ini 

sudah inkracht akan tetapi karena masih ada beberapa yang melakukan upaya 

hukum jadi penyidik masih menuggu proses dari Mahkamah Agung dan asas 
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praduga tak bersalah tetap dijalankan/diterapkan kepada semua saksi yang 

diperiksa maupun kepada tersangka sebelum keluarnya putusan pengadilan.
43

 

 Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar terhadap penerapan 

asas praduga tak bersalah adalah :  

a. Pada penjelasan umum butir 3c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 

mengenai KUHAP yang berisi bahwa : Setiap orang yang disangka, ditangkap, 

ditahan maupun dituntut atau dihadapkan di depan sidang pengadilan yang 

menyatakan kesalahannya dan memiliki kekuatan hukum tetap. 

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 8. 

 Berdasarkan dari beberapa keterangan penyidik di atas, bahwa dapat 

disimpulkan maka asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan khususnya 

pada perkara tindak pidana korupsi PDAM kota Takalar masih sangat bervariasi. 

karena, hal ini disebabkan juga tergantung dari pemahaman masing-masing 

penyidik mengenai makna asas praduga tak bersalah.  

 Penerapan asas praduga tak bersalah telah ada dan tercantum dalam 

KUHAP. Prinsip ini bermaksud untuk menjamin perlindungan hak-hak tersangka 

pada saat menjalani proses penyidikan. Oleh karena itu, tersangka tidak dapat 

dinyatakan bersalah sampai keluar keputusan hukum yang tetap dari pengadilan 

yang menyatakan bahwa tersangka telah melakukan kesalahan sebagaimana yang 

disangkakan kepadanya.  

 Berikut beberapa faktor yang mendukung efektivitas penerapan asas 

praduga tak bersalah dalam penyidikan Kejaksaan Negeri Takalar yaitu : 
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a. Faktor Internal 

1. Subtansi Hukum 

 Terdapat adanya Undang-Undang yang mengatur tentang tugas serta 

wewenang penyidik yang merupakan salah satu faktor pendukung dari penerapan 

asas praduga tak bersalah yang di dalamnya berisi tentang hal-hal yang dapat 

dilakukan oleh penyidik ataupun yang tidak dapat dilakukannya.  

2. Faktor Instruksi dari atasan 

 Dalam hal ini tentunya pimpinan dianggap lebih mengetahui dan 

mempunyai pengalaman, dan wewenang dibandingkan dengan dibawahnya. 

`Adanya intruksi dari atasan untuk memproses atau melanjutkan penyidikan atau 

jalan tengah terkadang berupa memaafkan, menasehati, atau menghentikan 

penyidikan akan dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyidik yang bersangkutan. 

Dengan adanya dukungan dari atasan baik itu perintah maupun petunjuk bahwa 

telah menjadi pendorong penerapan asas praduga tak bersalah. Karena bagaimana 

pun perintah dari atasan merupakan suatu kewajiban yang dilaksanakan oleh 

bawahannya. 

3. Faktor Petugas Penyidik  

 Penyidik masing-masing mempunyai peran, kedudukan dan status yang 

berbeda-beda, tentu saja kedudukannya menempatkan mereka pada lingkupnya 

masing-masing. 

b. Faktor Eksternal 

1. Dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat 
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 Adanya dukungan pemantau terhadap pelaksanaan penyidikan, agar dalam 

melakukan penyidikan tetap berada di jalur yang benar sesuai dengan ketentuan 

yang ada dalam Undang-Undang.   

2. Faktor Budaya 

 Nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat, termasuk dalam hal penerapan 

asas praduga tak bersalah.   

3. Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Tersangka dalam Penyidikan 

 Bentuk pelanggaran hukum pada tingkat penyidikan terhadap hak-hak 

tersangka yang sering terjadi biasanya berbentuk pemaksaan dari penyidik agar 

tersangka mengakui perbuatan pidang yang dilakukannya. Selain itu, tindakan 

kekerasan yang sering terjadi seperti tamparan pukulan, tendangan yang 

memudahkan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yaitu, keterangan 

tersangka, akan tetapi tindakan tersebut tidak disertai prosedur dan mekanisme 

yang dibenarkan bahkan menyimpang dari ketentuan KUHAP.    

 

 

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan Kewenangan Penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP (Kitab 

Undang – Undang Hukum Acara Pidana),  Berdasarkan kewenangan 

penyidik hukum harus menjamin persamaan (equality) setiap 

individu,termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. 

Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan 

dirinya dari ketertarikan serta tindakan sewenang wenang penguasa,maka 

tindakan penguasa terhadap individu dan kekeuasaannya harus dibatasi oleh 

hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak 

dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam negara hukum keddudukan dan 

hubungan individu dengan negara harus seimbang keduanya memiliki hak dan 

kewajiban yang dilindungi hukum. 

2. Yang menjadi dasar atas penerapan asas praduga tak bersalah pada proses 

penyidikan tercantum pada peraturan perundang undangan yaitu, pada 

penjelasan umum butir 3C undang undang No.8 1981 mengenai KUHAP yang 

berisi bahwa : “Setiap yang disangka, ditangkap, ditahan maupun dituntut atau 

dihadapakan didepan sidang yang menyatakan kesalahannya dan memiliki 

kekuatan hukum tetap. Dan penjelasan terhadap undang-undang No.4 tahun 

2004 pasal 8 yaitu, berdasarkan dari beberapa keterangan penyidik diatas, 

bahwa dapat disimpulkan penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses 

penyidikan khususnya pada kasus tindak pidana korupsi PDAM kota takalar 



 

 

masih sangat bervariasi. Karena, hal ini disebabkan juga tergangtung dari 

pemehaman masing masing penyidik mengenai makna asa praduga tak 

bersalah  

 Penerapan asas praduga tak bersalah telah ada dan tercantum dalam 

KUHAP. Prinsip ini bermaksud untuk menjamin perlindungan hak-hak 

tersangka pada saat menjalani proses penyidikan. Oleh karena itu, tersangka 

tidak dapat dinyatakan bersalah sampai keluar keputusan hukum yang tetap 

dari pengadilan yang menyatakan bahwa tersangka telah melakukan kesalahan 

sebagaimana yang disangkakan kepadanya.  

 

B. Saran  

1. Peningkatan SDM terhadap penyidik agar memudahkan penyidik untuk 

melakukan penyidikan  

2. Salah satu alat yang dapat memenuhi kebutuhan perencanaan dan pengendalian 

adalah anggaran,akan lebuh memudahkan proses penyidikan jika dilakukan 

persiapan anggaran yang cukup untuk melakukan penanganan pada kasus 

dibidang pidana khusus kajari takalar  

3. Akan lebih baik jika sarana dan prasarana lebih memadai lagi dalam meninjau 

kinerja peyidik karena salah satu penghambat dalam melakukan peyidikan 

ialah belum memadainya sarana atau prasarana dalam menungjang kinerja 

penyidik. 
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