
 

 

PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN 

PERKARA LALU LINTAS PADA TAHUN 

2017-2019 DI KABUPATEN GOWA 

(STUDI PADA POLRES GOWA) 
 

 

 

 
 

Skripsi 

 
Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh 

Gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum 

Pada Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Alauddin Makassar 

 

 
Oleh: 

 

 
MUH. HIDHAYAT 

NIM: 10400116094 

 

 

 

 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

2021 

\ 

 

 

 

 



PENGESAHAN SKRIPSI 

 Skripsi ini yang berjudul “Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian perkara Lalu-

Lintas Pada Tahun 2017-2019 di Kab Gowa”, yang disusun oleh Muh. Hidhayat, NIM: 

10400116094, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang 

diselenggarakan pada hari Selasa, 08 Februari 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.  

 

Samata,  18 Maret 2022 M 

15 Syaban 1433 H 

DEWAN PENGUJI: 

Ketua   :Dr. H. Muammar Muh. Bakry, Lc., M.Ag    (                  ) 

Sekretaris  : Dr. Marilang, S.H., M.Hum (  ) 

Pembimbing I : Dr. Andi Safriani, S.H., M.H.         (  ) 

Pembimbing II : Istiqamah, S.H., M.H   ( ) 

Penguji I  : Dr. Hamzah Hasan, M.H.J.           ( ) 

Penguji II  : Dr. Syamsuddin Rajab, S.Ag., S.H.  (   ) 

 

 

Diketahui Oleh: 

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Alauddin Makassar 

 

Dr. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag 

NIP:19731122 20012 1 002 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

 
Assalamu „Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas berkat karunia 

iman, Islam dan ihsan terlebih lagi nikmat kesehatan sehingga saya dapat 

merampungkan penulisan skripsi sebagai salah satu bentuk pencapaian gelar 

Sarjana Hukum. Salawat beserta salam semoga tetap terhanturkan kepada Nabi 

besar kita Nabi Muhammad SAW ialah Nabi yang membawa perubahan dari zaman 

biadab ke zaman yang beradab juga satu-satunya kekasih Allah SWT yang memiliki 

tempat istimewa di persadaNya. 

Tanpa mengurangi rasa syukur dan terima kasih penulis menyadari bahwa 

penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara 

Lalu-Lintas pada Tahun 2017-2019 Di Kabupaten Gowa (Studi Pada Polres 

Gowa)”. 

Maka dari itu dengan segala rasa terima kasih yang dititipkan Allah SWT 

kepada saya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang 

telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi sampai rampung seperti ini. 

Tersadar untuk penulis jika tak ada sentuhan tangan kasih sayang kalian maka tak 

ada arti apapun yang dilakukan. Doa yang kalian hanturkan sungguh menjadi obat 

semangat bagi saya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk ayah dan 

ibu berkat bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga dapat dengan 

mudah saya menyelesaikan penulisan skrisi ini. 

 
 

ii 



 

 

Saya menyadari bahwa sepenuhnya penulisan skripsi ini menemukan banyak 

hambatan dan kesulitan dalam menyelesaikannya, tetapi berkat bantuan dari 

beberapa pihak membuat saya mudah dalam melakukan penulisan skripsi ini, maka 

dari itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof H. Hamdan Juhannis MA Ph.D selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar; 

2. Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag selaku Dekan 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar; 

3. Bapak Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Hukum yang senantiasa memgawal proses penyelesaian studi secara 

online ditengah pandemi ini tanpa mengenal lelah; 

4. Bapak Abd. Rais Asmar, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 

Hukum yang senantiasa mengawal dalam proses penyelesaian studi 

secara online ditengah pandemi ini tanpa mengenal lelah; 

5. Bapak Eman Sulaiman, s.h., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah membimbing anak bimbingannya; 

6. Ibu Dr. Andi Safriani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang 

senantiasa membimbing saya dengan sabar dan penuh perhatian. 

7. Ibu Istiqamah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu 

memberikan arahan dan selalu sabar menghadapi saya; 

8. Bapak Dr. Hamzah Hasan, M.Hi selaku Dosen Penguji 1 saya yang baik 

dan sabar dalam menguji saya; 

 
 

iii 



 

 

9. Bapak Dr. Syamsuddin Rajab, S.H., M.H. selaku dosen penguji 2 saya 

yang baik dan sabar dalam menguji saya; 

10. Seluruh Dosen, Pejabat dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya 

Jurusan Ilmu Hukum yang sudah mengajar dan membimbing dengan 

sabar; 

11. Ayah, Ibu dan Adik-adik yang selalu mensupport dan selalu 

mengingatkan saya untuk mengerjakan skripsi ini; 

12.  Keluarga Besar IH.C 2016 yang selalu memberikan dukungan dan 

support kepada saya; 

13. Keluarga Besar Diktum 2016 yang selalu kompak dalam hal apapun. 

 

14. Rezky Ayu Wulandari yang selalu setia menemani saya mengerjakan 

skripsi ini dengan penuh kesabaran dan selalu mensupport saya; 

15. Teman saya, supardi, Rama, Aldo, Hiro, Fatur yang selalu memberi 

dukungan dan bantuan dalam mengerjakan skripsi ini; 

16. Teman-Teman Pengurus HMJ Ilmu Hukum yang selalu memberikan 

ilmu yang tidak didapat dibangku perkuliahan, yang sudah mengajarkan 

saya menjadi lebih mandiri dan lebih dewasa; 

17. Serta seluruh pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

Demikian tugas akhir ini yang dibuat oleh saya, semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi pembaca, terkhusus mahasiswa hukum se-Indonesia dan 

dapat memperluas wawasan serta dapat menjadikan masyarakat yang taat akan 

hukum. 

 

iv 



 

 

Wassalamu „Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

 

Samata, 10 Desember 2020 

Penulis, 

 

 

 
 

Muh. Hidhayat 

Nim: 10400116094 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 



DAFTAR ISI 
 

 

 

JUDUL……………………………………………………….…... i 

KATA PENGANTAR…………………………………………… ii 

DAFTAR ISI………………………………………………...…… vi 

ABSTRAK……………………………………………………...… ix 

BAB I PENDAHULUAN……………………….……..………… 1 

A. Latar Belakang Masalah………………………………………. 1 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus……….......………….. 7 

C. Rumusan Masalah………………………………...…………… 8 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..…..;………………………… 8 

BAB II TINJAUAN TEORITIS...………………….……..………… 10 

A. Penyelesaian Perkara……....……………………………………. 10 

B. Konsepsi Mediasi………………………………………………... 12 

1. Sejarah Kelahiran Mediasi………………………………….. 12 

2. Pengertian Mediasi……………………………………...…... 12 

3. Kekurangan dan Kelebihan Mediasi………………………... 17 

4. Tujuan dan Manfaat Mediasi……………………………….. 19 

C. Lalu Lintas…….………….......………………………………. 21 

1. Pengertian Lalu Lintas……………………………………… 21 

2. Unsur-Unsur Lalu Lintas……………………………...……. 22 
 

 

 

 

vi 



 

 

3. Komponen Lalu Lintas ............................................................... 23 

4. Disiplin Berlalu Lintas ................................................................ 24 

D. Kondisi Laka Lantas Polres Gowa ..................................................... 26 

1. Pengertian Laka Lantas ............................................................... 26 

2. Jenis Laka Lantas ........................................................................ 27 

3. Dampak Laka Lantas ................................................................... 29 

4. Penyebab Terjadinya Laka Lantas .............................................. 30 

5. Penanganan Laka Lantas ............................................................. 33 

6. Data Laka Lantas Polres Gowa ...................................................... 36 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................. 39 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ................................................................... 39 

B. Pendekatan Penelitian ........................................................................... 39 

C. Sumber Data .......................................................................................... 40 

D. Metode Pengumpulan Data ................................................................... 40 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .................................................. 41 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................. 42 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..................................................... 42 

B. Proses Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Dengan Menggunakan Metode 

Mediasi Pada Tahun 2017-2019............................................................. 43 

C. Hambatan yang Dihadapi Pada Saat Melakukan Mediasi ..................... 54 

1. Faktor Internal ................................................................................ 57 

 

 

 

vii 



2. Faktor Eksternal ............................................................................ 57 

BAB V PENUTUP ............................................................................................ 59 

A. Kesimpulan ................................................................................. 59 

B. Implikasi Penelitian ............................................................................. 60 

Daftar Pustaka. ......................................................................................... 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 



 

 

ABSTRAK 
 

Nama : Muh Hidhayat 

Nim 10400116094 

Judul Skripsi : Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Lalu 

Lintas Pada Tahun 2017-2019 Di Kabupaten Gowa 

(Studi Pada Polres Gowa) 

Skripsi ini membahas tentang peran kepolisian dalam upaya penyelesaian 

perkara lalu lintas dengan memakai metode mediasi kususnya untuk perkara 

kecelakaan lalu lintas yang bersifat ringan di Kabupaten Gowa. Menyadari 

pentingnya peranan transportsi, kususnya transportasi darat, perlu diatur mengenai 

bagaimana dpat dijaminnya lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efesien guna 

menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju kesejahteraan masyarakat. dari data 

yang saya dapatkan pada laka Lantas Polres Gowa yang menunjukkan adanya 

peningkatan setiap tahunnya. Mediasi penal atau mediasi pidana juga merupakan 

salah satu bentuk alternatif peyelesaian sengketa diluar pengadilan, mediasi penal 

merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana diluar jalur litigasi. Dalam 

penyelesaian perkara tindak pidana jika menepuh jalur litigasi selalu ada penjatuhan 

penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini seringkali memunculkan rasa 

tidak puas terhadap pihak, baik korban mupun pelaku. Adapun yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses penyelesaian 

perkara lalu lintas dengan menggunakan metode mediasi pada tahun 2017-2019 di 

Kabupaten Gowa. (2) Apa hambatan yang dihadapi pada saat melakukan mediasi. 

Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penilitian empiris yang 

merupakan salah satu metode penelitia yang menggunakan data deskriptif berupa 

perkataan dari para pihak atau orang-orang yang dapat diamati kemudian dalam 

penyusunannya ini didukung dengan literatur dai buku-buku,jurnal,artikel,skripsi 

dan karya tulis lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian perkara lalu 

lintas dengan menggunakan metode mediasi (1) Menerapkan penyelesaian perkara 

kecelakaan lalu lintas yang mengalmi kerugian meterial dengan mengedepankan 

musyawarah untuk mufakat atau kesepakatan kedua pihak, selama korban tidak 

menuntut untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian maka 

penyidik dapat saja menerapkan mediasi penal. (2) Hambatan yang dihadapi pada 

saat melakukan mediasi dapat dibagi menjadi dua faktor yaitu, faktor Internal dan 

faktor Eksternal. 

Adapun implikasi penelitian dalam penulisan ini adalah, peyelesaian 

perkara dengan proses mediasi termasuk dalam penyelesaian perkara lalu lintas 

harus dipandang sebagai kebiasaan hukum masyarakat Indonesia dan harus diakui 

eksistensinya, dan memberikan lgalitas penyelesaian perkara mediasi dalam 

penyelesaian perkara lalu lintas dengan menuangkannya dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan dengan memberikan Standar Operating Prosedure(SOP). 

 
 

Kata Kunci : Peranan Kepolisian, Kecelakaan lalu lintas, Mediasi penal. 
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A. Latar Belakang Masalah 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan negara maju dan berkembang, Indonesia juga 

merupakan negara yang saat ini mempunyai banyak permasalahan sosial akibat dari 

pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dalam 

kehidupan masyarakat, sering terjadi perbuatan pidana yang berupa pelanggaran 

maupun kejahatan, baik itu berat maupun ringan. Pada hakikatnya semua tindak 

pidana tersebut merupakan sebuah pelanggaran norma-norma hukum.
1
 

Permasalahan ataupun konflik memiliki cukup dimensi dan ruang lingkup 

yang luas, hal tersebut dapat terjadi dalam wilayah publik maupun privat, sehingga 

hal tersebutberkaitan erat dengan kepentingan umum. Kepentingan umum sudah 

tentu menjadi kepentingan negara yang berkewajiban untuk menjaga kestabilan di 

masyarakat Indonesia.
2
 Memasuki era globalisasi saat ini, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang transportasi merupakan kebutuhan 

yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam melakukan segala aktifitasnya. 

Menyadari pentingnya peranan transportasi, khususnya transportasi darat, 

perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijaminnya lalu lintas yang aman, tertib, 

lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju 

kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia telah 

mengeluarkan  aturan  yang  mengatur  tentang  lalu  lintas  di  jalan  raya  yang 

 

1 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2003), h. 1. 

2 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 21 

 
 

1 
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dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu 

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan.
3
 

Dalam penjelasan umum tentang UU LLAJ menyebutkan bahwa dalam 

Undang-Undang tersebut pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih 

tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikarenakan sanksi pidana kurungan 

atau denda yang relatif lebih ringan. Namun lain halnya dengan pelanggaran yang 

sifatnya berat dan terdapat unsur kesengajaan, ini akan dikenakan sanksi pidana 

kurungan yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek 

jera bagi para pelaku pelanggaran. Dalam hal ini, Kepolisian Republik Indonesia 

(Polri) yang berperan penting sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan 

pelayanan dala menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang bertanggung 

jawab menangani permasalahan ini harus berupaya untuk mendamaikan para pihak 

yang mengalami kecelakaan dengan melalui cara mediasi penal atau biasa juga 

disebut dengan istilah mediasi pidana. 

Mediasi penal atau mediasi pidana juga merupakan salah satu bentuk 

alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pada umumnya, penyelesaian 

diluar pengadilan digunakan dilingkungan kasus-kasus perdata tidak untuk 

kasuskasus pidana yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia saat ini yaitu hukum positif. Pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat 

diselesaikan diluar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan 

 

3 Diakses dari https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undangnomor-22- 

tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/ (6 Februari 2020). 

http://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undangnomor-22-
http://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undangnomor-22-


3 
 

 

 

 

adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan.
4
 Mediasi penal merupakan 

alternatif penyelesaian perkara pidana diluar jalur litigasi. Dalam penyelesaian 

perkara tindak pidana jika menempuh jalur litigasi selalu ada penjatuhan pidana oleh 

hakim terhadap pelaku,hal ini sering kali memunculkan rasa tidak puas terhadap 

pihak,baik korban maupun pelaku.
5
 Melihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 

tingkat kriminalitas di Indonesia pada tahun 2017-2018 yaitu ada 140 orang. Dari 

semua kasus diseluruh wilayah Indonesia baik itu pada tindak pidana berat, tindak 

pidana biasa, hingga tindak pidana ringan.
6
 

Selain itu, faktor fasilitas yang berupa Rumah Tahanan dan Lembaga 

Pemasyarakatan juga harus difikirkan untuk menampung orang sebnayak itu jika 

semua melalui jalur litigasi. Oleh karena itu dibutuhkan solusi lain bagi mereka yang 

mempunyai perkara yang masih memiliki kemungkinan untuk berdamai walaupun 

dengan beberapa syarat da kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu 

perlu adanya opsi lain untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu melalui jalur ADR 

(Alternative Dispute Resolution), berdasarkan surat Kapolri No. 

pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 desember Tentang Penanganan Kasus 

Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), dalam surat kapolri ini menekankan 

bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR meskipun sifatnya 

hanya sebagian saja artinya perkara pidana kususnya perkara lalulintas yang bisa di 

 
 

4 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal (Semarang: Pustaka Magister, 2012), h. 2 

5 Barda Nawawi Arief, Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan 

Fungsi Mahkamah Agung: Kajian dari Aspek Sistem Perailan Pidana, Makalah Pada Seminar Nasional 

Pemberdayaan Court Manajemen di Mahkamah Agung R.I dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung 

(Salatiga: F,H., UKSW 2001), h. 7-8. 

6 Diakses dari http:www.bps.go.id/publication/statistik-kriminal-2018 pada tanggal 8 Oktober 

2020, pukul 19:34. 

http://www.bps.go.id/publication/statistik-kriminal-2018
http://www.bps.go.id/publication/statistik-kriminal-2018
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selesaikan di luar pengadilan atau mediasi itu hanya untuk perkara lalulintas yang 

sifatnya ringan, ringan dalam arti hanya menimbulkan kerugian materil seperti 

kerusakan pada kendaraan tidak merugikan pihak korban atau tidak sampai 

menghilangkan nyawa.
7
 

Mediasi penal sebagai alternatif dalam sistem pidana pada kasus kecelakaan 

lalu lintas sangat dibutuhkan dan bahkan sangat diperlukan,dikarenakan: 

1. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara 

2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih 

cepat, murah dan sederhana 

3. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang 

bersengketa untuk memperoleh keadilan 

4. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan 

penyelesaian sengketa disamping proses menjatuhkan pemidanaan.
8
 

Oleh karena itu , kepolisian dalam menjalankan tugasnya masih selalu 

mengedepankan aspek peraturan rule dengan berpegang teguh pada asas legalitas 

formal dalam setiap penanganan perkara pidana. Pengunan asas ini membuat 

kepolisian bingung dalam menegakkan undang-undang karena penanganan perkara 

tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang, maka kepolisian 

dianggap telah melakukan penyimpangan walaupun dilakukan dengan tujuan 

keadilan dan kemanfaatan. Anggapan-anggapan yang demikian mengakibatkan 

 

7 Herry Kandati, Penerapan Mediasi Oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia Dalam 

Penanganan Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restorasi Justitia, Jurnal, di akses pada tanggal 10 

Oktober 2020, Pukul 18:42. 

8 DS Dewi dan fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di 

Pengadilan Anak Indonesia, (Jakarta: Publishing 2011). h. 80. 
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kepolisian cenderung melanjutkan proses sistem peradilan pidana dibandingkan 

melakukan pemyelesaian perkara yang efektif dengan cara mediasi antara dua belah 

pihak untuk medapat keadilan. Padahal masyarakat dalam melaporkan 

permasalahannya untuk mendapat keadilan karena kepolisian memiliki peran yang 

cukup besar dalam penyelesaian sebuah permasalahan. 

Penyidik polri sebenarnya memiliki kewenangan untuk menghentikan atau 

tetap mlanjutkan suatu perkara dalam proses peradilan pidana dengan alasanalasan 

tertentu. Payung hukum yang digunakan adalah pasal 18 ayat (1) Undangundang 

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi 

untuk kepentingan umumdan masyarakat. 

Pada awal tahun 2017 sampai akhir tahun 2019 masalah lalulintas 

merupakan masalah yang cukup besar yang dialami oleh negara Indonesia 

khususnya di Kota Makassar, Kabupaten Gowa. Di tahun 2017 terrdapat 148 

kasuskecelakaan, di tahun 2018 terdapat 438 kasus kecelakaan, dan ditahun 2019 

terdapat 516 kasus kecelakaan. Bisa dilihat dari permasalahan diatas bahwa 

kecelakaan lalu lintas Di Kabupaten Gowa meningkat setiap tahunnya.
9
 

Tidak sedikit dari korban kecelakaan lalu lintas ini mengalami luka yang 

cukup parah dan ada juga korban yang meninggal akibat dari kecelakaan lalu lintas. 

Hal ini sangat menimbulkan kerugian yang cukup besar baik secara material 

maupun immaterial.
10

 

 

 
 

9 Budiarto Arif, dkk, Rekayasa Lalu Lintas, (Solo : UNS Press, 2007), h. 3. 

10 Nurhasan, Kebijakan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas 

Di Wilayah Hukum Polres Wonosobo, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.12, 2017. h. 1. 
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Meskipun berbagai peraturan sudah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas 

kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti 

yang kita ketahui, pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana 

yang lebih ringan daripada kejahatan. Oleh karena itu, apabila seseorang telah 

melanggar suatu peraturan yang telh dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal 

pelanggaran lalu lintas,maka kepadanya akan dikenai hukuman yang sesuai dengan 

apa yang diperbuatnya. Jadi pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang 

bertentangan dengan lalu lintas atau pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun yang 

tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda.
11

 

Untuk itu, berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian hukum dan mengkaji lebih dalam terkait dengan peranan mediasi perkara 

lalu lintas, serta menuangkannya kedalam judul skripsi: “Penerapan Mediasi 

Dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Tahun 2017- 2019 di Kabupaten 

Gowa.” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 
Dalam fokus penelitian, yang menjadi pokok masalah terkait judul ini 

adalah: 

a. Peranan Mediasi 

b. Penyelesaian 

c. Perkara 

d. Lalu Lintas 

 
 

11 Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Fungsi Teknis 

Lalu Lintas, (Semarang: Kompetensi Utama, 2009), h. 6. 
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2. Deskripsi Fokus 

 
Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami penulisan ini, maka 

penulis memberikan deskriktif terhadap beberapa kata, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Penerapan Mediasi 

Penerapan mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan 

melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki 

kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak 

yang bermasalah mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh 

kedua pihak. 

b. Penyelesaian 

Penyelesaian adalah bagian dari proses berfikir atau sering juga 

dianggap proses paling kompleks di antara fungsi kecerdasan. 

c. Perkara 

Perkara adalah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang 

merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk 

memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum 

menurut dengan cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang 

yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan 

ancaman hukuman pada penyelenggaranya. 

d. Lalu Lintas 
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Lalu lintas merupakan gerak pindah kendaraan atau sebagai 

prasarana yang diperuntukkan bagi orang, atau barang yang berupa 

jalan dan fasilitas pendukung. 

 
C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas adapun pokok masalan 

“Bagaimanakan Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Tahun 

2017- 2019 di Kabupaten Gowa?”. Supaya pembahasan tidak terlalu luas maka di 

batasi dalam sub pokok masalah di bawah ini, yaitu: 

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara lalu lintas dengan 

menggunakan metode mediasi pada tahun 2017-2019 di Kabupaten 

Gowa ? 

2. Apa hambatan yang dihadapi pada saat melakukan mediasi ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan uraian pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang akan 

dicapai dalam penulisan skripsi ini ialah: 

a. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara lalu lintas dengan 

menggunakan metode mediasi pada tahun 2017-2019 di Kabupaten 

Gowa. 

b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi pada saat 

proses mediasi 
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2. Kegunaan Penelitian 

 
Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka kegunaan dari penelitian 

ini ialah: 

a. Memberikan sumbangsi terhadap pengembangan ilmu hukum 

pidana, hal-hal yang berkaitan dengan penerapan mediasi terhadap 

proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas 

b. Sebagai referensi untuk mahasiswa hukum khususnya hukum 

pidana dalam rangka penelitian dan penulisan selanjutnya. 

c. Manfaat bagi penulis ialah menambah pengetahuan dan 

pemahaman. 



 

 

 

 

 

 

 

A. Penyelesaian Perkara 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya 

atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dan 

petunjuk perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum 

itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya 

penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti 

luas, proses penegakan hukum itu melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap 

hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan 

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan 

hukum yang berlaku, berarti dia yang menjalankan atau menegakkan aturan 

hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu bahwa penegakan hukum itu 

hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk 

menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana 

seharusnya.
1
 

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur 

penegak hukum itu diperbolehkan untuk menggunakan daya paksa.
2
 Namun 

dalam penyelesaian perkara dibutuhkan bukan hanya dalam hal peraturan 

subtantif dan peraturan procedural, melainkan dibutukan penyelesaian perkara 

yang mengedepankan nilai-nilai keadilan. 

Penyelesaian perkara adalah proses pemecahan masalah terhadap sebuah 

pelanggaran atau kejahatan dengan tata cara yang telah disepakati. Dalam hukum 

 

1 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, “http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/ 

Penegakan_Hukum.pdf”, h. 1 (03 November 2020). 
2 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, h. 1. 

 

 
 

10 

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/
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pidana peyelesaian perkara ialah sutatu proses yang berjalan secara bertahap dan 

berkesinambungan, yakni dimulai saat adanya dugaan telah terjadi suatu tindak 

pidana sampai dengan dijadikan putusan pengadilan serta proses pengawasan dan 

pengamatan oleh hakim pengawas. Dalam hukum Penyelesaian perkara dapat 

ditempuh melalui dua jalur, yakni melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) 

dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan). 

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan salah satu upaya 

penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Frans Hendra 

bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia 

bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, 

minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi 

meghadapkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, 

penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan jalan akhir (ultimum remidium) 

setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.
3
 

Penyelesaian perkara non litigasi (Alternative Dispute Resolution) 

merupakan penyelesaian perkara tanpa melalui mekanisme pengadilan. Menurut 

Rachmadi Usman bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian 

sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), 

yang biasanya disebut dengan Alternative Dispute Resolution di Amerika, di 

Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4
 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat detempuh dengan cara cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Dalam penelitian ini, 

fokus pembahasan penulis terdapat pada proses penyelesaian perkara melalui non 

 
 

3 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan 

Internasional (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h. 1-2. 
4 Rachmadi Usmani, Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Sinar 

Grafika 2012), h. 8. 
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litigasi dengan cara mediasi, yang akan penulis elaborasi lebih lanjut dalam sub 

bab berikut. 

B. Konsepsi Mediasi 

1. Sejarah Kelahiran Mediasi 
 

Istilah mediasi (mediation) pertama kali muncul di Amerika Serikat pada 

tahun 1970. Robert D. Benjamin, Director of Mediation and Conflict Management 

Service in St. Louis Missouri, menyatakan, istilah mediasi baru dikenal pada tahun 

1970 dan secara formal digunakan dalam proses alfternatif dispute resolution/ADR 

di California, dan baru dipraktikkan sebagai mediator pada tahun 1979. Pada tahun 

1976 Chief Justice Warren Burger pernah menyelenggarakan konferensi yang 

mempertanyakan efektifitas administrasi pengadilan di Saint Paul. Pada tahun itu 

istilah ADR secara resmi digunakan oleh American Bar Association (ABA) dengan 

cara membentuk sebuah . komisi khusus untuk menyelesaikan sengketa. 
5
 

Sedangkan di Inggris mediasi penal ini dipraktekkan The Exeter Youth Support 

Team pada tahun 1979. Pada awalnya mediasi penal dipakai untuk menyelesaikan 

kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, namun metode ini kemudian juga dipakai 

untuk menangani kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Bahkan menurut 

Barda Nawawi Arief, metode mediasi penal juga diterapkan untuk semua tipe 

pelaku tindak pidana.
6
 

2. Pengertian Mediasi 

 
Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, mediare artinya 

berada di tengah. Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris mediation yang artinya 

penyelesaian sengketa uang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau 

 

5 Sebagaimana dikutip oleh Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, 

Hukum Adat, dan Hukum Nasioanal, h. 334 
6 Hani Barizatul Baroroh, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2012), h. 196 
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penyelesaian sengketa dengan cara menengahi, yang menengahi dinamakan 

mediator atau orang yang menjadi penengah.
7
 Sedangkan secara terminologi, 

mediasi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pihak dengan 

dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator. 

 

Mediator harus menjaga kepentingan para pihak yang berperkara secara adil 

dan sama, sehingga membutuhkan kepercayaan dari para pihak yang berperkara.
8
 

Menurut kamus hukum, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa secara 

damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat 

diterima pihak-pihak yang bersengketa.
9
Adapun menurut pakar sebagai berikut: 

a. Menurut John W. Head, mediasi ialah suatu prosedur penengah seorang 

bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara para pihak 

sehingga pandangan mereka yang berbeda atas suatu perkara dapat 

dipahami dan sedapat mungkin didamaikan.
10

 

b. Menurut Gery H. Barnes, mediasi merupakan proses untuk menyelesaikan 

perkara dengan bantuan pihak netral. Peranan pihak netral disini ialah 

melibatkan diri untuk membantu para pihak baik secara pribadi atau kolektif 

untuk mengidektifikasi masalah-masalah yang diperkarakan dan untuk 

menyelesaikan perkara tersebut.
11

 

Adapun mediasi dalam prespektif hukum Islam sering digunakan kata  

 

7 Ismail Rumadan, Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri (Jakarta: 

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017), h. 29. 
8 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Pprespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum 

Nasional (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta 2017), h. 49. 
9 Abdurrahman Koronas, Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di 

Pengadilan (Depok: Rajawali Pers 2017), h. 49. 
10 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama 2006), h. 240. 
11 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Bandung: Citra 

Aditya Bakti 2003), h. 240. 
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artinya “mendamaikan” mengandung pengertian umum, mencakup perdamaian 

dalam ranah pidana (termasuk salah satunya terkait kecelakaan) maupun ranah 

perdata (dalam lapangan harta benda dan perdamaian dalam urusan rumah 

tangga
1
.  

 Secara bahasa, kata islah berarti “meredam pertikaian”. Secara istilah, 

kata islah “suatu akad (perjanjian) untuk mengahiri pertikaian di antara dua 

orang yang berperkara agar terjadi perdamaian di antara keduanya, “masing-

masing pihak yang melakukan akad perdamaian itu, disebut mushalih (orang-

orang yang berdamai). Menyelesaikan perkara secara damai adalah berdasarkan 

kerelaan dari dua belah pihak untuk mengakhiri perkara.
12

 

Mediasi dalam perkara lalu lintas dijelaskan sebagaimana yang tercantum 

dalam Q.S Al-hujarat/49: 9 antara lain sebagai berikut: 

                                                     
1Lihat Istiqamah. "Hukum Perdata (Hukum Orang dan Keluarga)." (2014). h. 120 &121 
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َ  لٱ  َ 

  يتَ  
 َ

 َ  ق

 َ  اوَ  لتَ  

 رىَ   خَ   َ  َ لَ   ٱ

 ىَ  لع
 

  َ

 ه ما

 ىَ  

 دَ  

 حَ  

  نَ   َ  إَ  ف

  مَ   ه تَ  غبَ  
 اَ 

 َ  نيَ  

 بَ    َ  اوح

 ص
  َ
 ل

 َ  اوَ  لَ  تَ  تقَ  

 ٱ ن َ  أَ  ف

 مَ   ؤَ   مَ  

  ٱ نم ينَ  
 لَ 

تَ  فئَ  

 َ  اط ناَ  
 إنَ   و

 سقَ   مَ   نيط

 لَ   ٱ ب

 َ  للَ  ٱ ن

 حَ   َ  ي
وَ  
 َ  اَ   

 ط

دَ   سقَ   َ  أو

 ل

  لَ   ٱ

  َ
 ه ما

 َ  نيَ  

 بَ    َ  اوح

 ص
  َ
 ل

 ت

َ  ف

 َ  أ

 َ  ا
  َ
 ء

إَ  ف

 نَ  

  َ  َ 
  َ  للَ 

  ءي ٱ رَ   م  أ  

 ىَ    َ  ل

 َ  ت ىَ  

 فَ  

 َ  َ  تح

 يغَ   بَ  

 َ  ت

 

Terjemahannya : 

 

“Bahwa jika ada dua golongan orang yang bertengkar maka 

damaikanlah mereka, perdamaian itu harus dilakukan dengan adil dan benar 

sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala sangat mencintai orang yang berlaku 

adil”.
13

 

 
Adapun asbabun Nuzul dari surah Al-hujrat Ayat 9 yaitu, dalam suatu 

riwayat yang dikemukakan bahwa Nabi Muhammad SAW pada saat itu naik 

keledai pergi kerumah Abdullah bin Ubay dan berkatalah Abdullah bin Ubay, demi 

Allah aku telah terganggu karena bau busuk himar mu ini. Berkatalah seorang 

 

 
h. 60 

12 Said Agil Husain Al-Munawar, Islam dan Prulalitas Sosial (Jakarta: Penamadani  2004) 

 
13 Kementrian Agama, Al-Qur’an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata 

(Bekasi: Cipta Bagus Segara 2013), h. 516 
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Anshar “demi Allah keledainya lebih harum baunya daripada engkau”. Marahlah 

anak buah Abdullah bin Ubay kepadanya sehingga timbullah kemarahan kedua 

belah pihak dan terjadilah perkelahian dengan menggunakan tangan dan sendal. 

Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut yang memerintahkan 

menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian.
14

 

Sedangkan hubungan surah Al-hujrat dengan mediasi sudah sangat jelas 

bahwa perintah Tuhan kepada orang-orang beriman yang ada perasaan tanggung 

jawab, kalau mereka mendapati ada dua golongan yang sama-sama beriman dan 

keduanya itu berkelahi hendaklah orang beriman yang lain itu segera mendamaikan 

kedua golongan yang berkelahi itu. Kalau kiranya keduanya sama-sama mau 

didamaikan, sama-sama mau kembali kepada yang benar niscaya mudahlah urusan. 

Tetapi kalau Yang satu pihak mau berdamai dan satu pihak lagi masi mau 

melanjutkan peperangan hendaklah diketahui mengapa ada satu pihak yang tidak 

mau berdamai. Dalam ayat ini di sebut orang yang menganiyaya, maka orang yang 

ingin mendamaikan hendaklah memerangi pula orang yang tidak mau berdamai itu 

sampai dia kalah dan mau tunduk kepada kebenaran. Dan setelah itu barulah di 

periksa dengan teliti dan dicari jalan perdamaian dan diputuskan dengan adil, 

disalahkan mana yang salah dan dibenarkan mana yang benar. 

 

Mediasi penal sering dipertanyakan hubungannya dengan teori keadilan 

restoratif karena secara sepintas nampak adanya kesamaan antara teori keadilan 

restoratif dngan mediasi penal. Terkait hal ini, Muladi memberikan gambaran 

bahwa model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru hendaknya 

diganti dengan model asensus, karena dialog yang dibangun antara para pihak yang 

bermasalah merupakan langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul 

 
14 http://radayuw.blogspot.com/2014/01/tafsir-surah-al-hujrat9 (12 Oktober 2020). 

http://radayuw.blogspot.com/2014/01/tafsir-surah-al-hujrat9
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istilah alternative dispute resolution (ADR) yang dalam hal-hal tertentu lebih 

memenuhi tuntutan keadilan dan relatif lebih efesien. ADR merupakan bagian dari 

konsep restoratif justice yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.
15 

Mediator berbeda fungsinya dengan hakim, mediator hanya membantu para 

pihak menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, sementara hakim berwenang 

menyelesaikan perkara dalam proses persidangan. Adanya asumsi yang 

menganggap mediator adalah pihak ke-3 tanpa kepentingan, dapat mempengaruhi 

pikiran para pihak untuk lebih mudah menerima masukan dan informasi serta 

alternatif penyelesaian yang seimbang, sehingga konflik dapat lebih cepat 

terselesaikan.
2
 Hal tersebut menunjukkan perkara kecelakaan lalu lintas juga dapat 

lebih mudah diselesaikan. 

Dalam Surat Kapolri ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan 

kasus melalui ADR yaitu:
16

 

a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian 

materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR; 

b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus 

disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak 

terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum 

yang berlaku. 

c. Penyelesaian kasus pidana melalui ADR harus berprinsip pada 

musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar 

dengan menyertakan RT/RW setempat; 

d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus 

menghormati norma sosial/adat serta memenuhi azaz keadilan; 

e. Memberdayakan naggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada 

diwilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasu-kasus 

pidana yang mempunyai kerugian kecil dan memungkinkan untuk 

                                                     
2 Ahmad Sabran. Analisis Hukum terhadap Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian Non 

Muslim di Pengadilan Negeri. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020. h.39.  
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diselesaikan melalui konsep ADR; 

f. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar 

tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif 

denga tujuan Polmas. 

 
15 Ketut Sudira, Mediasi Penal: Perkara Penelantaran Rumah Tangga (Yogyakarta: UII 

Press Yogyakarta 2016), h. 39. 
16 Lilik Mulyadi, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradian di Indonesia, h. 6-8. 
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3. Kekurangan dan Kelebihan Mediasi 

 
Menurut Cristopher W. Moore, beberapa kelebihan yang sering 

didapatkan dari mediasi: 

 

a. Keputusan yang Hemat Mediasi 

biasanya memakan biaya yang cukup murah dibandingkan 

dengan biaya yang harus dikeluarkan melalui proses 

persidangan. 

b. Penyelesaian Secara Cepat Jika melalui proses persidangan 

bisa memakan waktu satu tahun untuk di sidangkan di 

pengadilan, apa lagi jika kasus tersebut sering naik banding, 

jika dibandingkan dengan mediasi proses penyelesaiannya 

lebih cepat, apa lagi jika pihak yang bersengketatetap ingin 

meneruskan usahanya atau hidup mereka dengan normal 

sementara sedang konflik, mereka harus memilih proses yang 

lebih cepat. 

c. Hasil yang Memuaskan bagi Semua Pihak 

Pihak yang bersengketa pada umunya akan merasa lebih puas 

jika jalan keluar persoalan disetujui bersama. 

d. Praktik dan Belajar Prosedur Penyelesaian Masalah Sengketa 

Dengan Cara Kreatif 

Mediasi mengajarkan mengeni teknik penyelesaian masalah 

dengan cara praktis dan bisa digunakan untuk menyelesaikan 

perkara sengketa dimasa yang akan datang. 

e. Tingkat Pengadilan Lebih Besar dan Hasil yang Bisa Diduga 

Pihak yang mempunyai masalah bisa memilih pilihan 
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penyelesaian sengketa dan kontrol lebih besar terhadap hasil 

sengketa. 

f. Pemberdayaan Individu (Personal Empoverment) 

Orang yang memilih sendiri cara pemecahan masalah lebih 

memiliki power dibandingkan dengana melalui wali. 

g. Melestarikan Hubungan Yang Sudah Berjalan atau Mengakhiri 

Hubungan Dengan Cara Yang Lebih Ramah Selain proses 

mediasi membutuhkan waktu yang singkat, mediasi juga bisa 

membuat suatu hubungan keluarga itu lebih menjadi erat 

karena proses mediasi mementingkan semua kepentingan 

pihak yang terlibat. 

h. Keputusan Yang Bisa Dilaksanakan 

Pihak yang melalui proses mediasi perbedaan mereka bisa 

terlihat sampai pada pelaksanaan kesepakatan yang dimediasi, 

dengan cara melihat perbedaan satu sama lain kemungkinan 

bagi pihak bersengketa bisa menyesuaikan dengan syarat 

penyelesaian masalah. 

i. Kesepakatan Yang Lebih Baik Daripada Hanya Menerima 

Hasil Kompromi Atau Prosedur Menang-Kalah. 

Penyelesaian perkara melalui proses mediasi bisa 

menghasilkan pernyataan yang lebih memuaskan bagi semua 

pihak tanpa ada yang menanggung kerugian 

j. Keputusan Yang Berlaku Tanpa Mengenal Waktu 

Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi akan bertahan 

lama dan jika akhir sengketa muncul, pihak yang bersengketa 

cenderung memanfaatkan kerja sama dalam menyelesaikan 
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masalah untuk mencari jalan tengah dari permasalahan 

dibanding menyelesaikan masalah melalui proses persidangan. 

 

Adapun kekurangan mediasi, menurut Munir Fuady adalah antara lain 

sebagai berikut:
17

 

a) Bisa memakan waktu yang lama 

b) Proses eksekusi yang sulit, karena proses putusan hanya seperti 

kekuatan suatu kontrak 

c) Sangat bergantung pada iktidad baik para pihak untuk 

menyelesaikan sengketanya sampai selesai. 

d) Proses mediasi tidak akan membawa hasil yang baik jika 

kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya. 

e) Jika lawyer tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan 

adanya fakta hukum penting yang tidak disampaikan ke mediator 

sehingga putusan menjadi biasa. 

4. Tujuan dan Manfaat Mediasi 

 
Tujuan dilakukan mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa 

antara para pihak dngan melibatkan pihak ketiga yang netral dan impartial. 

Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan yang 

permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi 

menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang 

dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi, 

para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam 

dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam 

 
17 Abdurrahman Koronas, Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di 

Pengadilan, h. 53-56 
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pengambilan keputusan, tetapi ia hanyan membantu para pihak dalam 

menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.
18

 

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain: 

 
a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah 

dibandingkan dengan membawa kepengadilan atau lembaga arbitrase. 

b. Mediasi akan mengfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara 

nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan 

hanya tertuju pada hak-hak hukumnya. 

c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan 

secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka. 

d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap 

proses dan hasilnya. 

e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, 

dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus. 

 

Mediasi penal memiliki sejumlah prinsip mulai dari proses hingga hasil yang terdiri 

atas: 

 

1) Penanganan Konflik Esensinya, 

tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan 

mendorong mereka terlibat dalam proses mediasi. 

18 Syahrizal Abbas, Mediasi dalm prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional, h. 24. 
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Oleh karena itu, mediasi dilakukan dalam menangani suatu sengketa yang oleh 

mediator didorong untuk perdamaian:
19

 

2) Berorientasi Pada Proses 

Yaitu, mediasi penal lebih berorentasi pada kualitas proses daripada hasil. Tujuannya 

adalah menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-

kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya. 

Disini, upaya damain dilakukan dengan menyadarkan pelaku sehingga pelaku 

bersedia meminta maaf kepada korban. 

3) Proses Informal 

Bahwa mediasi penal merupakan suatu proses yang informal. Penanganan perkara 

secara kekeluargaan bersifat informal dan menghindari prosedur hukum yang 

ketat. Hal ini karena pendekatan secara kekeluargaan lebih mendorong untuk 

tercapainya perdamaian. 

4) Ada Partisipasi Aktif dan Otonom Para Pihak. 

Ini berarti bahwa para pihak dipadang sebagai subyek yang mempunyai tanggung 

jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka di harapkan berbuat atas 

kehendaknya sendiri. Konsep ini tentu saja merupakan pergeseran orientasi dalam 

hukum acara pidana konvensional para pihak merupakan obyek perkara pidana. 

Berdasarkan berbagai hal tersebut di atas, Teknik mediasi adalah metode atau 

cara mediator guna mengondisikan suasana pada saat mediasi berlangsung. Mulai dari 

mempertemukan pihak-pihak yang berperkara, menanyakan permasalahan atau konflik 

yang terjadi sampai dengan menemukan kesepakatan yang berkenaan dengan 

permasalahan. Hal ini merupakan teknis yang harus mampu dilakukan oleh mediator 

sebagai pihak ketiga dalam mendamaikan perkara.
3
Tentunya termasuk perkara 

kecelakaan lalu lintas. 

 

C. Lalu Lintas 

1. Pengertian Lalu Lintas 
 

                                                     
3Ahmad, Sabran,  and Muh Amiruddin. "Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian 

Non Muslim Di Pengadilan Negeri." Alauddin Law Development Journal 2.2 (2020): 142-149.  
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19 Sudira, I Ketut., Dr., SH., M.H, Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga 

(Yogyakarta: UII Press, 2016) h. 40 
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Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa lalu lintas adalah sebagai 

gerak kendaraan dan orang. Sedangkan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana 

yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang 

berupa jalan dan fasilitas pendukung.
20

 

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan 

angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman 

dan efesien melalui menejemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara 

berlalu lintas dijalan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang 

menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas dan 

pengendalian arus persimpangan. 

2. Unsur-Unsur Lalu Lintas 

 
Di dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan tentang unsur-unsur 

sebagai berikut : 

a. Setiap orang; 

b. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya; 

c. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 

 
Ketentuan Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tersebut, dapat ditafsirkan sebagai berikut : 

a) Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” ialah perorangan atau 

korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu perkara 

 
20 Diakses dari http://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomo 

r-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/ Pada tanggal 8 Februari 2020, Pukul 

16:08 

http://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomo
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tindak pidana lalu lintas, terdakwanya dalam keadaan sehat jasmani 

dan rohani, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan 

perbuatannya dihadapan Majelis Hakim bahwa unsur “Setiap 

Orang” terbukti secara sah meyakinkan. 

b) Menurut UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang dimaksud 

dengan pengemudi ialah seseorang yang mengemudikan kendaraan 

bermotor di jalan raya. Hakim dalam memutuskan kasus tindak 

pidana lalu lintas harus juga memperhatikan kondisi terdakwa, 

misalnya apakah kendaraan terdakwa berfungsi dengan baik atau 

tidak. 

c) Akibat dari kecelakaan dapat diuraikan pada suatu fakta hukum, 

dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga 

ini secara sah dan meyakinkan. 

Semua unsur-unsur dari pasal 310 ayat4 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan haruslah dibuktikan secara 

sah dan meyakinkan untuk menjerat pelaku tindak pidana lalu lintas.
21

 

3. Komponen Lalu Lintas 

 
Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas: Manusia sebagai pengguna, 

Kendaraan dan jalan saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang 

memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti 

aturan lalu lintas yang diterapkan berdasarkan peraturan perundang undangan 

yang menyangkut tentang LLAJ melalui jalanan yang memenuhi persyaratan 

geometrik.
22

 

 

21 Muh Amiruddin, Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang 

Lain, Jurnal Jurispudentie, Vol. 5 No. 1, 2018, h. 189-190 
22 Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/lalu_lintas pada tanggal 8 Februari 2020, pukul 

http://id.wikipedia.org/wiki/lalu_lintas


27 
 

 

 

 

4. Disiplin Berlalu Lintas 

 
Disiplin bertujuan untuk memberitahukan hal yang baik yang 

seharusnya dilakukan dan buruk yang seharusnya tidak dilakukan yang 

keduanya sesuai dengan standar-standar norma yang ada. 

Pengertian disiplin sendiri, yaitu apabila seseorang mematuhi apa yang 

tidak boleh pada saat berlalu lintas dijalan, dalam pematuhan rambuatau 

larangan-larangan lain yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang LLAJ.
23

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kedisiplinan berlalu lintas, yaitu antara lain: 

a. Faktor Internal 

Faktor Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri 

individu itu sendiri, berupa sikap dan kepribadian yang dimiliki 

oleh individu yang mencerminkan perilaku tanggung jawab 

terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar, dan bermanfaat 

bagi dirinya sendiri dan orang lain untuk patuh dengan hukum 

dan norma serta kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan 

sosial. Adapun unsur –unsur yang meliputi faktor internal, yaitu 

: 

1) Unsur Sikap Hidup 

Sikap yang dipandang sebagai sesuatu predisposisi perilaku 

yang akan tampak aktual bila kesempatan untuk 

menyatakan terbuka luas, dan jika dilihat dari strukturnya, 

sikap tersebut terdiri atas beberapa komponen yang saling 

17.06. 
23 Mukhadhan, Kajian Teori : Disiplin Berlalu Lintas, Diakses dari http://digilib.ump.ac. 

id/files/diks1/20/jhptump-ump-gdl-mukhandhan-957-2-babii.pdf,  pada  tanggal  8  februari  2020, 

pukul 19:27. 

http://digilib.ump.ac/
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menunjang 

2) Unsur Tanggung Jawab 

Orang yang disiplin ialah orang yang bertanggung jawab 

dengan janjinya, konsekuen dengan prinsipnya, dan 

konsisten denga keputusannya. 

3) Unsur Keinsafan 

Unsur ini terjadi ketika seseorang menerima pengaruh dan 

bersedia mengikuti pengaruh tersebut dikarenakan sikap 

tersebut sesuai dengan apa yang seseorang itu percayai dan 

sesuai dengan nilai yang dianutnya. 

4) Unsur Keyakinan 

Unsur ini menjelaskan bahwa tanpa adanya keyakinan dan 

kepercayaan, disiplin itu baik dan bermanfaat, maka secara 

internal disiplin tidak mungkin dapat terwujud. 

5) Unsur Pengendalian Diri 

Unsur pengendalian diri ialah pengaruh seseorang terhadap 

peraturan tentang fisiknya, perilaku dan proses-proses 

psikologisnya penting bagi individu untuk dapat bergaul 

dengan orang lain dan untuk mencapai tujuan pribadinya 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yaitu kedisiplinan dilihat sebagai alat untuk 

menciptakan perilaku atau masyarakat sehingga dapat 

terimplementasikan dalam wujud hubungan serta sanksi yang 

dapat mengatur dan mengendalikan perilaku manusia sehingga 

sanksi tersebut hanya dikenakan kepada mereka yang 

melanggar hukum dan norma yang berlaku. Adapun Unsur- 
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Unsur Faktor eksternal, yaitu: 

1) Unsur pemaksaan oleh hukum dan norma yang diwakili 

oleh penegak hukum terhadap setiap orang untuk taat 

kepada hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

2) Unsur pengatur, pengendali dan pembentuk perilaku, 

faktor ini merupakan aturan hukum dan norma yang 

dijadikan standar bagi seseorang dalan masyarakat atau 

kelompoknya. Hukum dan norma selalu bersifat 

mengatur, mengendalikan, serta membentuk perilaku 

manusia agar menjadi teratur, terkendali dan membentuk 

perilaku manusia agar menjadi teratur dengan adanya 

kepastian hukum 

Dari uraian diatas, penelitian dapat menyimpulkan bahwa 

faktorfaktor yang mempengaruhi disiplin berlalu lintas berasal dari faktor 

internal dan faktor eksternal.
24

 

D. Kondisi Laka Lantas Polres Gowa 

1. Pengertian Laka Lantas 

 
Kecelakaan Lalu Lintas atau dikenal dengan istilah Laka Lantas 

adalah suatu peristiwa yang dialami secara tidak sengaja yang terjadi di lalu 

lintas jalan. Menurut WHO (1984), kecelakaan lalu lintas merupakan 

kejadian pada dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan Hukum dan norma selalu bersifat mengatur, mengendalikan, 

serta lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang 

 

24 Kansil, Disiplin Berlalu Lintas Dijalan Raya (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2014), h. 13 
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menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau 

korban.
25

 5 Berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 butir (24) menjelaskan bahwa 

“kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan 

tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain 

yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.
26

 

edangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang 

Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 1 poin (3) menjelaskan 

hal yang sama mengenai definisi kecelakaan lalu lintas yang menjelaskan 

bahwa “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak 

diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa 

pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian 

harta benda.
27

 

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sangat sulit untuk 

diprediksi kapan dan di mana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya 

mengakibatkan trauma, cidera, ataupun kecacatan, tetapi juga dapat 

mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan 

cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya 

pergerakan dari kendaraan. 

2. Jenis Laka Lantas 

 
Berdasarkan ketentuan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

 

 
 

25 Muchlisin Riadi, “Kecelakaan Lalu Lintas (Definisi, Jenis, Dampak, Penyebab dan 

Perhitungan)”, https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html (08 November 

2020). 
26 Republik Indonesia, Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, Bab I Pasal 1 butir (24). 
27 Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, Bab I Pasal 1 poin (3). 

http://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html
http://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html
http://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html
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2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa ada 3 

jenis kecelakaan lalu lintas yaitu:
28

 

a. Kecelakaan Lalu Lintas Digolongkan Atas 

1) Kecelakaan Lalu Lintas Ringan; 

2) Kecelakaan Lalu Lintas Sedang 

3) Kecelakaan Lalu Lintas Berat 

b. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan 

Kendaraan dan/atau barang 

c. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan 

kerusakan Kendaraan dan/atau barang 

Menurut Ditjen Hubdat, bahwa berdasarkan jumlah kendaraan yang 

terlibat, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 
29

 

a. Kecelakaan tunggal, adalah kecelakaan yang hanya melibatkan 

satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan 

lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, 

dan terguling akibat ban pecah 

b. Kecelakaan ganda, adalah kecelakaan yang melibatkan lebih dari 

satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang 

mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan. 

Berdasarkan jenis tabrakan yang terjadi, kecelakaan lalu lintas 
 

 

 
28 Republik Indonesia, Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, Bab I Pasal 229 Pasal 1, 2 dan 3. 
29 Muchlisin Riadi, “Kecelakaan Lalu Lintas (Definisi, Jenis, Dampak, Penyebab dan 

Perhitungan). 



32 
 

 

 

 

dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 
30

 

 
1) Angle (Ra), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada 

arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan. 

2) . Rear-End (Re), kendaraan menabrak dari belakang 

kendaraan lain yang bergerak searah. 

3) Sideswipe (Ss), kendaraan yang bergerak menabrak 

kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang 

sama, atau pada arah yang berlawanan. 

4) Head-On (Ho), tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada 

arah yang berlawanan (tidak sideswipe). 

5) Backing, tabrakan secara mundur. 

3. Dampak Laka Lantas 

 
Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Tentang 

Prasarana Jalan Raya Dan Lalu Lintas, menjelaskan mengenai dampak 

kecelakaan lalu lintas, yang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
31

 

a. Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), dapat berupa: 

1) korban mati; 

2) korban luka berat; 

3) korban luka ringan. 

b. Korban mati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, 

adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan 

lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 

 

30 Muchlisin Riadi, “Kecelakaan Lalu Lintas (Definisi, Jenis, Dampak, Penyebab dan 

Perhitungan). 
31 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 

Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan, Bab XI Pasal 93 ayat (2), (3), (4) dan (5). 
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setelah kecelakaan tersebut. 

c. Korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), huruf 

b, adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacad 

tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga 

puluh) hari sejak terjadi kecelakaan. 

d. Korban luka ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf 

c, adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian ayat (3) 

dan ayat (4). 

4. Penyebab Terjadinya Laka Lantas 

 
Kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi karena beberapa faktor 

secara bersama-sama, seperti pelanggaran atau tindakan tidak hati-hati para 

pengguna jalan atau dipengaruhi oleh kondisi jalan, kondisi kendaraan, 

cuaca dan jarak pandang. Menurut Austroads, terdapat beberapa faktor yang 

menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu sebagai berikut:
32

 

a. Faktor manusia (human factors) 

Faktor manusia merupakan faktor yang paling yang sering 

menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Hal tersebut terjadi 

karena manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan 

pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban 

kecelakaan dan pun menjadi penyebab kecelakaan. Pengemudi 

kendaraan merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga 

paling sering diperhatikan. 

Hampir semua kejadian kecelakaan yang terjadi diawali 

dengan oleh pelanggaran aturan lalu lintas. Akibatnya tidak sedikit 

 
32 Muchlisin Riadi, “Kecelakaan Lalu Lintas (Definisi, Jenis, Dampak, Penyebab dan 

Perhitungan). 
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jumlah kecelakaan yang terjadi di Jalan raya diakibatkan karena 

ulah pengemudi, mulai dari mengendarai dalam keadaan kelelahan, 

mengantuk, tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman saat 

berkendara, bermain hand-phone saat berkendara sampai denga 

mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan lain 

sebagainya. 

Terdapat perbedaan demografis di tingkat kecelakaan. 

Sebagai contoh, meskipun kaum muda cenderung memiliki waktu 

reaksi yanglebih baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perilaku dan sikap mereka labih beresiko dan dapat menempatkan 

mereka dalam situasi yang lebih berbahaya terhadap pengguna 

jalan lainnya. Pengemudi yang lebih tua dengan reaksi lambat 

dimungkinkan terlibat dalam kecelakaan lebih banyak, tapi ini 

belum terjadi karena mereka cenderung untuk melambatkan 

kendaraan dan lebih berhati-hati. 

b. Faktor kendaraan (vehicle factors) 

Kendaraan rmotor maupun mobil merupakan hasil produksi 

suatu pabrik yang telah dirancang dengan suatu nilai faktor 

keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. 

Kendaraan harus siap pakai sehingga harus dipelihara dengan baik 

agar semua bagian mobil/motor berfungsi dengan baik, seperti 

mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion hingga sabuk 

pengaman. 

Kecelakaan Lalu Lintas tidak lepas dari faktor kendaraan. 

Karena kendaraan sering mengalami kondisi-kondisi yang kurang 

baik, sehingga dapat memicu kecelakaan contohnya saja: rem tidak 
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berfungsi sebagaimana mestinya, pecah ban, kondisi mesin yang 

tidak baik, kondisi kendaraan yang sudah tidak layak pakai, dan 

berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan yang 

berimplikasi pada kecelakaan lalu lintas sangat erat hubungannya 

dengan teknologi yang digunakan oleh kendaraan dan perawatan 

yang dilakukan terhadap kendaraan. 

c. Faktor kondisi jalan dan alam 

 
Faktor kondisi jalan dan kondisi alam juga sering kali 

menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak 

dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak 

berfungsinya marka, rambu, dan alat pemberi isyarat lalu lintas 

(APILL) dengan optimal, juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu 

lintas. Para ahli jalan raya dan ahli lalu lintas dalam merencanakan 

jalan dan aturanaturannya melakukannya dengan spesifikasi 

standar yang dilaksanakan secara benar dan perawatan secukupnya 

supaya keselamatan transportasi jalan dapat terwujud. Hubungan 

antara lebar jalan, kelengkungan , dan jarak pandang memberikan 

efek besar terjadinya kecelakaan. 

Kondisi jalan dan lingkungan pun sangat mempengaruhi 

tingkat kecelakaan yang terjadi di Jalan raya. Faktor jalan sebagai 

sarana lalu lintas terkait dengan kondisi permukaan jalan, pagar 

pembatas, kondisi jalan berlubang, licin, rusak, dan tidak merata. 

Kondisi tersebut tidak lepas dari bahan material yang digunakan 

untuk membangun jalan tersebut, dan diperparah dengan 

banyaknya angkutan besar seperti truk yang sering mengangkut 

muatan yang melebihi batas. 
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Faktor lingkungan atau cuaca juga dapat mempengaruhi 

kinerja kendaraan, semisal keadaan jalan menjadi semakin licin, 

asap dan kabut juga mengganggu jarak pandang, terlebih apabila 

berada di jalan-jalan daerah pegunungan. Hal ini sangat memicu 

terjadinya kecelakaan. 

5. Penanganan Laka Lantas 

 
Penanganan kecelakaan lalu lintas sebagaimana di sebut dalam 

Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan 

Kecelakaan Lalu Lintas merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Petugas Polri di bidang lalu lintas setelah terjadi kecelakaan lalu lintas 

di jalan yang meliputi kegiatan mendatangi TKP dengan segera, menolong 

korban, melakukan tindakan pertama di TKP, mengolah TKP, mengatur 

kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan 

penyidikan kecelakaan lalu lintas.
33

 

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara 

Penanganan Kecelakaan Lalu Pasal 1 poin (9) yang berbunyi: “Olah TKP 

Kecelakaan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Olah TKP adalah 

serangkaian tindakan di TKP untuk mencari dan mengumpulkan 

keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban, 

mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti serta 

untuk memperoleh gambaran penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu 

Lintas”.
34

 

Ada 3 kegiatan penting dilakukan petugas Polisi dalam olah TKP, 

 
33 olisi Tactica, “SOP Penanganan Olah TKP Laka Lantas”, https://www.makalah-nkp. 

com/2018/03/sop-penanganan-olah-tkp-laka-lantas.html, (08 November 2020). 
34 Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, Bab I Pasal 1 poin (9). 
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sehingga bisa menyajikan gambaran kejadian Laka Lantas secara 

komprehensif dan mampu menjadi bukti di pengadilan, antara lain sebagai 

berikut:
35

 

a. Melakukan Pengamatan TKP Laka Lantas 

Dalam melakukan pengamatan TKP laka lantas, terdapat dua 

macam pengamatan yaitu: 1) Pengamatan Umum, adalah 

pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui situasi 

kecelakaan lalu lintas. Dalam pengamatan umum tersebut, 

sasarannya adalah keadaan jalan berkaitan dengan sempit atau 

lebarnya jalan, kondisi tanjakan atau turunan jalan, kondisi 

tikungan atau simpangan jalan, atau berkait dengan lurus atau 

tidaknya jalan. Keadaan lingkungan berkaitan dengan keadaan 

ramai atau sepinnya arus lalu lintas atau keadaan bebas atau 

terhalangnya pandangan pengemudi. Keadaan cuaca pada waktu 

terjadi Kecelakaan Lalu Lintas. Kendaraan yang terlibat 

Kecelakaan Lalu Lintas. Arah datangnya kendaraan yang terlibat 

Kecelakaan Lalu Lintas. 2) Pengamatan Khusus, adalah 

pengamatan yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang 

terlibat kecelakaan lalu lintas. Pengamatan khusus dilakukan 

untuk mengetahui data identitas dan kondisi pelaku/korban 

Kendaraan bermotor Kondisi jalan beserta sarana prasarananya 

b. Pengumpulan Bukti Laka Lantas 

Barang bukti yang dikumpulkan merupakan barang yang 

berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat 

bukti yang berfungsi untuk diperlihatkan kepada terdakwa 

 

35 Polisi Tactica, “SOP Penanganan Olah TKP Laka Lantas”. 
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ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan 

Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Bukti tersebut 

berupa:
36

 

1) Identitas, keterangan dan kondisi saksi, pelaku/korban; 

2) Identitas dan kondisi kendaraan bermotor 

3) Kondisi jalan beserta sarana prasarananya; 

4) Kondisi lingkungan; 

5) Bekas-bekas kejadian yang ditemukan. 

c. Mengumpulkan Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan yang dapat dibuktikan dan 

dijadikan bukti secara hukum. Dokumentasi diperlukan untuk 

melengkapi hasil pengamatan dan pengumpulan barang bukti 

sehingga kelak dapat menjadi bukti di Pengadilan. Adapun 

dokumentasi yang dibutuhkan adalah antara lain:
37

 

1) Berikan penomoran terhadap barang bukti yang ada di TKP; 

2) Pemotretan TKP secara keseluruhan dari 4 (empat) penjuru; 

3) Pemotretan posisi kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu 

Lintas dari 4 (empat) penjuru; 

4) Pemotretan keadaan dan posisi korban sebelum dipindahkan 

dari TKP; 

5) Pemotretan kerusakan kendaraan yang terlibat Kecelakaan 

Lalu Lintas; 

6) Pemotretan bekas-bekas yang tertinggal di TKP berupa 

bekas rem, pecahan kaca, tetesan darah, bekas cat atau 

dempul mobil, bekas oli, suku cadang yang terlepas atau 

36 Polisi Tactica, “SOP Penanganan Olah TKP Laka Lantas”. 
37 Polisi Tactica, “SOP Penanganan Olah TKP Laka Lantas”. 
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jatuh; 

7) Pembuatan gambar atau sketsa TKP 

6. Data Laka Lantas Polres Gowa 

 
Kondisi Laka Lantas yang tercatat di Polres Gowa dapat kita lihat 

dalam table berikut ini.
38

 

DATA SELRA 

POLRES GOWA DARI JANUARI S/D DESEMBER 2019 

 

 
NO. 

 

 
Bulan 

Jumlah Laka 

(JTP) 

 
Korban 

 

 
Keterangan  

MD 

 

LB 

 

LR 

 

1 

 

Januari 

 

23 

  

4 

 

20 
 

Rp 48,000,000 

 

2 

 

Februari 

 

27 

  

6 

 

25 

 

Rp 11,150,000 

 

3 

 

Maret 

 

41 

  

3 

 

44 

 

Rp 29,600,000 

 

4 

 

April 

 

47 

  

7 

 

49 

 

Rp 37,000,000 

 

5 

 

Mei 

 

54 

  

10 

 

52 

 

Rp 167,200,000 

 

6 

 

Juni 

 

49 

  

6 

 

60 

 

Rp 36,050,000 

 

7 

 

Juli 

 

47 

  

6 

 

47 

 

Rp 46,150,000 

 

8 

 

Agustus 

 

56 

 

9 

 

12 

 

53 

 

Rp 46,150,000 

 

9 

 

September 

 

50 

 

12 

 

2 

 

44 

 

Rp 60,200,000 

 

10 

 

Oktober 

 

42 

 

11 

 

0 

 

44 

 

Rp 23,900,000 

 

11 

 

November 

 

46 

  

0 

 

60 

 

Rp 69,100,000 

 

 
 

38 Kepolisian Republik Indonesia, Daerah Sulawesi S11elatan Resor Gowa, Data Selra 

Polres Gowa 2019-2020. (24 Oktober 2020) 



40 
 

 

 
 

 

12 

 

Desember 

 

34 

 

6 

 

0 

 

33 

 

Rp 20,800,000 

 

Jumlah 

 

516 

 

82 

 

56 
 
531 

 

Rp 398,000,000 

DATA SELRA 

POLRES GOWA DARI JANUARI S/D DESEMBER 2020 
 
 

 

 
NO. 

 

 
Bulan 

Jumlah Laka 

(JTP) 

 
Korban 

 

 
Keterangan 

 

MD 

 

LB 

 

LR 

 

1 

 

Januari 

 

46 

 

10 

 

5 

 

62 
 

Rp 26,250,000 

 

2 

 

Februari 

 

33 

 

5 

 

6 

 

36 

 

Rp 17,000,000 

 

3 

 

Maret 

 

33 

 

5 

 

1 

 

44 

 

Rp 67,600,000 

 

4 

 

April 

 

17 

 

2 

 

3 

 

26 

 

Rp 68,800,000 

 

5 

 

Mei 

 

25 

 

4 

 

5 

 

33 

 

Rp 15,800,000 

 

6 

 

Juni 

 

33 

 

8 

 

2 

 

37 

 

Rp 31,450,000 

 

7 

 

Juli 

 

28 

 

5 

 

2 

 

32 

 

Rp 25,500,000 

 

8 

 

Agustus 

 

49 

 

12 

 

2 

 

59 

 

Rp 33,600,000 

 

9 

 

September 

     

 

10 

 

Oktober 

     

 

11 

 

November 

     

 

12 

 

Desember 

     

 

Jumlah 

 

264 

 

51 

 

26 
 
329 

 

Rp 286,000,000 

 

Keterangan: 
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1. Jumlah Laka : Jumlah kecelakaan yang terjadi 

2. MD : Meninggal dunia 

3. LB : Luka berat 

4. LR : Luka Ringan 

5. Keterangan : Jumlah kerugian kecelakaan 

 

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan tahun 

2019 mengalami fluktuasi. Dari januari sampai dengan September, kasus 

kecelakaan lalu lintas meningkat dari 23 kecelakaan menjadi 50 kecelakaan 

lalu intas. Namun pada bulan Oktober menurun hingga 42 kasus 

kecelakaan lalu lintas hingga Desember dengan 34 kasus kecelakaan. Pada 

tahun 2020, kasus terendah terjadi pada bulan April dengan 17 kasus 

kecelakaan namun meningkat pada bulan Agustus dengan 49 kasus 

kecelakaan lalu lintas. 



 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu dengan cara memperoleh 

dan mengumpulkan data yang mempunyai hubungan dengan materi yang akan 

diselesaikan dalam skripsi ini. 

Adapun lokasi yang akan dilakukan penelitian adalah di Polres Gowa. Lokasi 

tersebut menjadi pilihan peneliti sebab terdapat beberapa data yang bisa dijadikan 

bahan kajian terhadap peranan mediasi perkara lalu lintas pada tahun 2017-2019. 

B. Pendekatan Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian antara 

lain: 

 

1. Pendekatan yuridis empiris, yaitu merupakan pendekatan penelitian yang 

dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap peraturan perundang- 

undangan, teori-teori yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang 

merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap 

pantas yang berhubungan dengan skripsi ini. 

2. Pendekatan empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan sebuah metode 

penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau 

dapat dikatakan melihat, tentang bagaimana hal tersebut bekerja di tengah- 

tengah masyarakat maupun melihat kenyataan dan fakta-fakta yang konkrit 
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yang akan penulis teliti.
1
 

C. Sumber Data Penelitian 

 
Data dalam penelitian ini berasal dari data asli penelitian dan data tambahan 

penelitian : 

1. Data primer, Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

wawancara yang dilakukan langsung kepada narasumber. 

2. Data sekunder berupa semua data yang berhubungan dengan kajian yang 

dibahas selain dari sumber data primer yang disebutkan sebelumnya, baik 

berupa buku, jurnal, artikel-artikel, situs internet dan data lain yang terjadi 

dilapangan yang relevan guna membantu menyelesaikan persoalan dalam 

kajian penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

 
Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan 

data penelitian, dan data penelitian diamati oleh penulis. Dalam penelitian ini peran 

penulis adalah berperan sebagai pangamat, ia bukan aktor yang utuh, melainkan hanya 

melakukan fungsi observasi. Melalui pertisipasi ini diharapkan mampu mendapatkan 

data sebagai pelengkap. Observasi ini juga dapat menambah ilmu bagi peneliti. 

2. Wawancara 

 
Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang 

yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk 

memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. 

 

1 Soerjono Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 

Press, 1986), h. 51. 
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Adapun yang akan penulis wawancarai yaitu : 

a. Penyidik laka lantas polres gowa; 

b. Korban kecelakaan lalu lintas 

3. Studi Dokumentasi 

 
Penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan 

melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain untuk 

subjek tersebut. Penelitian kepustakaan merupakan salah satu cara bagi peneliti 

kualitatif untuk memperoleh gambar dari perspektif subjek melalui media tertulis dan 

dokumen lain yang langsung ditulis atau diproduksi oleh topik terkait.
2
 

E. Teknik Pengelolaan Data 

1. Olah Data 

 
Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data Kualitatif artinya 

mendeskripsikan data dalam bentuk aturan, urutan, logika, kalimat yang tidak tumpang 

tindih dan efektif untuk mendorong pemahaman dan interpretasi data. 

2. Analisis Data 

 
Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengelompokan data ke 

dalam pola, kategori, dan unit uraian dasar, sehingga tema dapat ditemukan dan 

dirumuskan hipotesis kerja.Oleh karena itu, tujuan dari analisis data adalah untuk 

mengatur data yang telah diperoleh. Setelah mengumpulkan data dari lapangan dengan 

menggunakan metode pengumpulan data di atas, penulis akan menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif untuk mengelola dan menganalisis data.
3
 

 
 

2 Sudarto, 2002, Metodologi Penelitian Filsafat,Jakarta,Raja Grafindo Persada. h. 71. 
3 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, ( Ed. Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 

2010 ), h. 248 



 

 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Saya melakukan penelitian pada Polres Gowa. Polres Gowa sendiri berada 

di daerah Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa yang berada pada 119.3773’ bujur 

barat dan 120.0317’ bujur timur, 5.0829’ lintang utara dan 5.5773’ lintang selatan. 

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 KM yang berbatasan dengan 7 

Kabupaten/Kota, yaitu: Sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan 

Kabupaten maros. Disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten sinjai, 

Bulukumba dan Bantaeng. Disebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar 

dan Jeneponto. Dan disebelah Barat berbatas dengan Kota Makassar. 

Adapun sebanyak 39 daerah yang cukup bagus untuk dikembangkan dan 

direkomendasikan sebagai kawasan budidaya umum utamanya pertanian tanaman 

pangan semusim dan pengembangan kawasan non pertanian seperti pemukiman, 

perkantoran dan perdagangan. Sedangkan sebagian besar daerah yang agak leluasa 

lainnya dan daerah yang kurang leluasa untuk dikembangkan merupakan daerah 

yang direkomendasikan sebagai kawasan budi daya terbatas umumnya pertanian. 

Ada pun wilayah yang tidak layak dikembangkan maka direkomendasikan sebagai 

kawasan lindung. Adapun daerah yang cukup leluasa untuk dikembangkan sebagian 

besar berada di dataran Sungguminasa-Takalar, sedangkan yang tidak layak 

menempati daerah di sekitar puncak perbukitan dan pegunungan terjal, sempa dan 

sungai, waduk/danau dan mata air. Dari total luaswilayah Kabupaten Gowa 

sebanyak 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada 

wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, bungaya Bontolempangan dan 
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Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebagian besar pada dataran 

tinggi, wilayah Kabupaten Gowa yang dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang 

sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. 

Kepolisian Resort Gowa atau disingkat dengan Polres Gowa merupakan 

pelaksana tugas polri di wilayah Kabupaten Gowa. Polres Gowa merupakan satuan 

Kewilayahan polri yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas utamanya 

dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah 

hukumnya yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Gowa. Dalam 

kesehariannya, Polres Gowa dipimpin oleh seorang kepala Kepolisian Resort yang 

berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan diwakili oleh wakil kepala Kepolisian 

Resort Gowa yang berpangkat Komisaris Polisi. Polres Gowa membawahi beberapa 

satker yang bertugas untuk menjalankan fungsi-fingsi kepolisian tertentu. Beberapa 

jenis satker yang berada dibawah jajaran Polres Gowa antara lain, Satuan Reserse 

Kriminal, Satuan Reserse Narkoba, Satuan Intelkam, Satuan Lalu Lintas, Satuan 

Sabhara, Bagian Humas, dan Propam. 

B. Proses Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Dengan Menggunakan Metode 

Mediasi Pada Tahun 2017-2019 

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan 

tidak disengaja melihat kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang 

mengakibatkan korban manusia atau harta benda. Tingkat kematian akibat 



44 
 

 

 

 

kecelakaan lalu lintas di Indonesia jauh lebih tinggi jika dibandinggkan dengan 

negara-negara maju di Eropa atau Amerika Utara.
1
 

Lalu Lintas didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di 

ruang Lalu Lintas jalan. Sedang ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang 

diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan 

dan fasilitas pendukung.
2
 

Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas ada tiga faktor. Faktor penyebab 

kecelakaan tertinggi ialah faktor manusia (human error), yang disebabkan 

kecerobohan pengendara,kurangnya pemahaman pengendara sepeda motor 

terhadap teknik berkendara, etika berlalu lintas, dan komunikasi dijalan. Uraian 

dari msing-masing faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Faktor Manusia 

Penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia paling banyak 

disebabkan oleh faktor manusia (91%). Fakor kedua kecelakaan 

sebanyak (5%) adalah faktor kendaraan dan faktor jalan sebanyak (3%). 

Faktor manusia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kondisi 

pengemudi dan usia pengemudi. 

a. Kondisi Pengemudi 
 

 
 

1 G. Sugianto dan M.Y Santi, “Karakteristik Kcelakaan Lalu Lintas dan Pendidikan 

Keselamatan Berlalulintas Sejak Usia Dini: Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga” 

2 Republik Indonesia, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. 
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Lima faktor yang menyebabkan kecelakaan yaitu: fisik 

pengemudi, tingkat kedisiplinan dan pemahaman berlalu lintas 

masih rendah,kecakapan pengemudi, jarak pandang yang 

kurang dan pelanggaran nilai batas kecepatan maksimum 

kendaraan. 

b. Usia Pengemudi 

Berdasarkan usia pelaku kecelakaan lalu lintas, sebagian besar 

berusia antara 22 s.d 30 tahun kemudian diusul usia antara 32 

s.d 40 tahun, dimana pada rentan usia tersebut tergolong sebagai 

usia tingkat emosinya paling stabil, tingkat kecekatan dan reflek 

yang lebih baik dibanding dengan golongan usia lainnya. 

2. Faktor Kendaraan 

Jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas 

sebagian besar adalah sepeda motor dikarenakan banyak pengguna 

sepeda motor yang memodif kendaraannya tidak sesuai dengan standar 

yang sudah di tetapkan oleh pengguna sepeda motor. 

3. Faktor Lingkungan 

Faktor ketiga penyebab kecelakaan lalu lintas yaitu linkungan. 

Sebagai contoh yaitu adanya hujan yang sangat lebat, angin kencang, 

kondisi jalan yang licin karena hujan gerimis, dll.
3
 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka di sini perlunya peranan 

kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kasus kecelakaan lalu lintas. 

 
 

3 G. Sugianto dan M.Y Santi, Karakteristik Kcelakaan Lalu Lintas dan Pendidikan Keselamatan 

Berlalulintas Sejak Usia Dini. 
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Peranan kepolisisan di masyarakat adalah mitra yang saling membutuhkan, kita 

sepakat bahwa polisi atau petugas kepolisian mempunyai fungsi dalam struktur 

kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu 

mempunyai tanggung jawab khusus untuk menjaga ketertiban masyarakat dan 

mengeni perkara lalu lintas, mengenai pencegahan perkara lalu lintas agar para 

anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. 

Berdasarkan surat Kapolri No Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 

14 Desember 2009 dalam surat kapolri ini yaitu mengupayakan penyelesaian 

kasus pidana yang mempunyai kerugian materil kecil, penyelesaiannya dapat 

diarahkan melalui mediasi atau ADR 

Dalam hasil wawancara saya kepada Penyidik Pembantu Laka Lantas 

Polres Gowa mengenai penyelesaian perkara lalulintas yaitu. 

Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian konflik pada lembaga 

peradilan merupakan salah satu cara dalam menekan jumlah penumpukan 

perkara di pengadilan kususnya di GOWA. Mediasi tumbuh dan berkembang 

sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia dalam menyelesaikan sengketa 

secara cepat, dan memuaskan bagi kedua belah pihak dan juga berkeadilan. 

Makna yang terkandung dari mediasi adalah bahwa pada dasarnya menusia 

secara lahiria tidak menghendaki dirinya berhadapan denga konflik dan 

persengketaan dalam jangka waktu lama. Dikarenakan pada dasarnya manusia 

berusaha untuk menghindar dan keluar dari konflik, meskipun konflik atau 

persengketaan tidak mungkin di hilangkan dari kehidupan manusia. Untuk 

menyelesaikan konflik tersebut diperlukan suatu instrumen hukum yang 



47 
 

 

 

 

 

mengaturnya. Hukum itu meruoakan suatu kebutuhan yang melekat pada 

kehidupan sosial itu sendiri, yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan 

diantara semua anggota masyarakat sehingga terdapat kepastian dalam lalu- 

lintas hubungan itu terkandung dari mediasi adalah bahwa pada dasarnya 

menusia secara lahiria tidak menghendaki dirinya berhadapan denga konflik 

dan persengketaan dalam jangka waktu lama. Dikarenakan pada dasarnya 

manusia berusaha untuk menghindar dan keluar dari konflik, meskipun konflik 

atau persengketaan tidak mungkin di hilangkan dari kehidupan manusia. Untuk 

menyelesaikan konflik tersebut diperlukan suatu instrumen hukum yang 

mengaturnya. Hukum itu meruoakan suatu kebutuhan yang melekat pada 

kehidupan sosial itu sendiri, yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan 

diantara semua anggota masyarakat sehingga terdapat kepastian dalam lalu- 

lintas hubungan itu kerugian material dengan mengedepankan musyawarah 

untuk mufakat atau kesepakatan kedua pihak, selama korban tidak menuntut 

untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian maka penyidik 

dapat sajamenerapkan mediasi penal. 

Kecelakaan lalu lintas dimana korban mengalami kerugian material dan 

hanya mengalami luka ringan,maka mekanisme mediasi penal dikedepankan 

dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak. Pelaksanaan mediasi 

penal setelah adanya kesepakatan dai kedua belah pihak antara korban dan 

tersangka sangat efektif dilaksanakan karena masing-masing pihak telah 

mendapatkan keadilan dan kemanfaatan dari penyelesaian perkaranya 

tersebut,penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan kerugian materil 

akan lebih efektif bila di selesaikan pada tingkat penyidikan, selain memberi 
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manfaat bagi korban dan tersangka, penyelesaian ini juga meringankan tugas 

penyidik karena kasus tidk dilanjut ke tahap selanjutnya. Perdamaian kedua 

belah pihak yang berperkara merupakan syarat utama dalam penyelesaian 

perkara melalui mediasi penal ini selama korban tidak melakukan tuntutan 

pidana kepada tersangka dan dituangkan dalam surat pernyataan diatas meterai 

serta diketahui oleh warga setempat atau RT/RW maka perkara tersebut 

diupayakan untuk diselesaikan melalui mediasi penal. 

Menurut jenis, kecelakaan lalu lintas digolongkan atas beberapa 

penggolongan sebagai mana dalam Pasal 229 UU LLAJ yaitu: 

a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yakni merupakan kecelakaan yang 

mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang. 

b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yakni kecelakaan yang 

mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang. 

Luka ringan yang dimaksud adalah luka yang mengakibatkan 

korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap 

dirumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat. 

c. Kecelkaan lalu lintas berat, yakni kecelakaan yang megakibatkan 

korban meninggal atau luka berat. Luka berat yang dimaksud adalah 

yang mengakibtkan korban: 

1) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau 

menimbulkan bahaya maut; 

2) Tdaik mamp terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan 

atau pekerjaan; 

3) Kehilangan salah satu panca indra 
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4) Mederita cacat berat atau lumpuh; 

5) Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih; 

6) Gugur atau matinya kandungan seseorang; 

7) Luka yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih dari tiga 

puluh hari. 

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dilihat terlebih dahulu pada 

kondisi korban, apakah mengalami luka ringan atau luka berat dan meninggal 

dunia. Untuk yang luka ringan dan mengalami kerugian material kemudian 

diupayakan untuk dilakukan mediasi penal dengan permintaan korban. Alasan 

lain digunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkata kecelakaan lalu lintas 

yang mengalami kerugian material adalah dengan penyelesaian dengan 

menggunakan mediasi penal, banyak masyarakat karena cepat selesai tanpa 

mengikuti persidangan dikarenakan memang tidak ingin saling menuntut secara 

hukum sehingga foku tenaga dan waktu penyidik bisa digunakan pada kasu- 

kasus yang memerlukan penanganan lebih. Selain itu untuk perkara kecelakaan 

lalu lintas yang tersangkanya masih anak-anak, maka penyidik mengupayakan 

untuk diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi penal sehingga akan 

tercapai kemanfaatan bagi anak serta mempertimbangkan masa depan anak 

tersebut. 

Berikut data perkara yang ditangani oleh penyidik Satlantas Polres 

Gowa yang telah diselesaikan dalam kurun waktu tahun 2017-2019, sebagai 

berikut : 
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Data Jumlah Perkara Satlantas Polres Gowa 

 
DATA POLRES GOWA 

 

DARI TAHUN 2017-2019 
 

 
No 

 
Tahun 

 
Jumlah Perkara 

Keterangan 

Mediasi Pengadilan 

1 2017 148 133 35 

2 2018 438 326 112 

3 2019 516 378 138 

 

 

Berdasarkan dalam tabel diatas, terdapat sejumlah besar kasus kecelakaan lalu 

lintas yang diselesaikan pleh Polres Gowa dengan menggunakan mediasi penal sejak 

tahun 2017-2019. Dari data kasus diatas, terdapat sejumlah kasus kecelakaan lalu lintas 

yang mengalami kerugian materil, telah diselesaikan dengan mediasi penal. 

Contoh kasus kecelakaan lalu lintas kecelakaan yang mengalami kerugian 

materil dan telah di mediasi oleh Satlantas Polres Gowa adalah kasus yang menimpa 

Suardi, warga pallangga. Dia pernah menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan 

mengalami luka ringan. Suardi mengatakan bahwa penyelesaian perkara yang 

dialaminya itu melalui mediasi penal sangat tepat karena bila ia harus mengikuti 

persidangan maka akan menyita waktunya yang sibuk untuk urusan pekerjaan, selain 

itu luka yang dialaminya juga ringan dan dapat segera sembuh sehingga tidak 

menginginkan kasusnya untuk dilanjutkan. Selain itu yang bersangkutan juga 
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mengatakan bahwa ia merasa kasihan kepada tersangka yang juga harus menafkahi 

keluarganya apabila kasus tetap dilanjut ke tahapersidangan.
4
 

Eksistensi penyelesaian perkara diluat pengadilan melalui restoratif justice atau 

mediasi penal, merupakan dimensi barudikaji dari aspek teoritis dan praktik. Dikaji 

dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkolerasi dengan pencapaian dunia 

peradilan. Seiring berjalan waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah 

volume perkara dengan segala bentuk yang masuk ke pengadilan, sehingga 

konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus 

perkara seusai asas “peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan” tanpa harus 

mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan 

keadilan. Selain itu mediasi penal dipilih karen dapat mengurangi penumpukan perkara 

dan salah satu proses penyelesaian sengketa yang diangap lebih cepat,dan sederhana 

dan kemudian dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang 

bersengketa untuk memperoleh keadilan Mediasi penal dilakukan dengan langkh- 

langkah, antara lain: kesepakatan kedua belah pihak dengan pemberian ganti kerugian 

akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian pembuatan surat kesepakatan kedua 

belah pihak, penyidik tetap melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi untuk keperluan 

kelengkapan Berkas Perkara dan kemudian pencabutan Lapoan Polisi. Mediasi penal 

dilakukan oleh penyidik Satlantas Polres Gowa dilakukan dengan memperhatikan 

berbagai aspek, baik aspek korban maupun tersangka yang telah bersepakat untuk 

menyelesaikan kasus tersebut hanya pada tingkat penyidikan dan tidak melanjutkan 

pada tahapan selanjutnya. 

 

 
 

4 Suardi, Korban Kecelakaan. 
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Dalam penegakan hukum itu, sebenarnya penegakan hukum dapat melakukan 

tindakan berupa pengesampingan perkara atau penyelesaian tanpa melanjutkan ketahap 

selajutnya (penyelesaian diluar pengadilan). UndangUndang nomor 2 Tahun 2002 

tentang Polri telah memberikan kewenangan kepada polri untuk melakukan diskresi 

kepolisian. Dikresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang 

intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar 

dengan undang-undang, dengan tiga syarat yakni, demi kepentingan umum, masih 

dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-asas Umum 

Pemerintahan yang Baik (AUPB). 

Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang polri 

menyebutkan bahwa” untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya dapat bertindak menurut 

penilaiannya sendiri”. Pengertian “bertindak menurut penilaiannya sendiri” dalam 

penjelasan Pasal 18 Undang-undang ini disebutkan sebagai suatu tindakan yang dapat 

dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkn manfaat 

dan risiko serta biaya dan keuntungan dari tindakannya yang benar-benar untuk 

kepentingan umum. 

Selain itu penyidik didalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 dan pasal 7 ayat 1 

huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

diberi kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab, yaitu merupakan tindakan dari kepolisian (penyelidik/penyidik) untuk 

kepentingan penyelidikan/penyidikan dengan syarat: 

a idak bertentangan dengan suatu aturan hukum 
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b Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya 

tindakan jabatan 

c Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam 

lingkungan jabatannya 

d Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa 

e Menghormati hak asasi manusia 

Di samping itu, dalam rangka menjalankan tugas Kepolisian Negara 

Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan penghentian penyelidikan. 

Penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang untuk menghentikan 

penyidikan. Dalam pasal 109 ayat 2 Udang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

(KUHAP) disebutkan bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan karena 

(1)tidak dapat cukup bukti (2)peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan 

tindak pidana (3)penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam hal penyidik 

menghentikan penyidikn karena ketiga alasan yang dimaksud , maka penyidik 

memberitahukan kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya.
5
 

Sebagaimana uraian disebutkan diatas, dapat disimpulkan oleh penulis 

bahwa tidak ada kejelasan dan ketegasan mengenai batasan diskresi kepolisian 

dalam kewenangan kepolisian (pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002) sehingga apabila polisi atau penyidik menggunakan kewenangan 

dikresinya dalam menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme mediasi 

penal, maka setidaknya polisi atau penyidik itu telah melanggar ketentuan 

 

 

 
 

5 Abdul Rahman Kadir, Penyidik laka lantas 
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kususnya. Hal ini dikarenakan kewenangan diskresi yang belum jelas 

batasannya serta penerapan mediasi yang belum ada payung hukumnya. 

C. Hambatan yang Dihadapi Pada Saat Melakukan Mediasi 

 
Pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh penyidikSatlantas 

Polres Gowa khususnya terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang korban 

mengalami luka ringan atau kerugian material, dilakukan dengan pertimbangan 

asas kemanfaatan dan keadilan dari para pihak yang telah tercapai pada tahap 

penyidikan sehungga tidak perlu dilanjutkan ke tahap selanjutnya dalam Sistem 

Peradilan Pidana di Indonesia. 

Penegakan hukum yang pada awalnya bertujuan untuk memberikan 

efek jera kepada pelaku tindak pidana atau yang dikenal dengan retributive 

justice kemudian bergerak kepada konsep keadilan restorative ( restorative 

justice). Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang 

paling berpengaruh, yakni meliputi korban, pelaku, dan kepentingan 

masyarakat serta memberikan keutamaan kepada kepentingan-kepentingan 

para pihak. Restoraive justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan 

kebutuhan untuk mengenali dampak ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara 

yang sederhana untuk mengembalikan para pihak yang berperkara daripada 

secara sederhana memberikan pelaku kepada proses keadilan formal atau 

hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Dari uraian diatas juga 

tampak bahwa didalamnya ada upaya untuk me-restore keamanan korban, 

memberikan penghormatan pribadi, martabat. Konsep keadilan restoratif ini 

kemudian diimplimentasikan dengan penerapan mediasi penal yang dilakukan 
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dalam sistem peradilan pidana guna mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi 

para pihak. 

Suyur Margono, mengatakan bahwa mediasi mengandung unsur-unsur 

sebagai berikut: 

1. Mediasi adalah sebuah prosespenyelesaian sengketa berdasarkan 

perundingan. 

2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa 

dalam perundingan. 

3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk 

mencari penyelesaian. 

4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan 

selama perundingan berlangsung 

5. Tugas mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan 

kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bsengketa 

guna mengakhiri sengketa. 

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara yang dilakukan 

oleh Satlantas Polres Gowa terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang 

mengalami luka ringan sebagai mana telah diuraikan diatas, didalam 

pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan, mediasi penal terkendala pada 

beberapa hal antara lain: kurang koperatifnya para pihak yang berperkara untuk 

dilakukan pemeriksaan terkait kelengkapan Berkas Perkara. Mereka 

beranggapan bahwa apabila telah diselesaikan secara kekeluargaan maka kasus 

dianggap selesai, padahal sebenarnya penyidik tetap memerlukan keterangan 
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mereka sebagai kelengkapan Berkas Perkara yang akan digelarkan. Hambatan 

lain yang dihadapi oleh penyidik Satlantas Polres Gowa yaitu dalam 

penggunaan mediasi penal yakni untuk kepastian hukumnya. Disatu sisi 

mediasi penal ini dilakukan oelh penyidik dan masyarakat melalui lembaha adat 

atau lainnya, sedangkan disisi lainnya mediasi penal ini belum diatur secara 

konkret dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tetapi hanya dikenal dalam 

tataran diskresi pada penegak hukum saja. Selain itu pelaksanaan mediasi penal 

pada kasus kecelakaan lalu lintas terkadang terhambat dengan kemauan korban 

yang tetap ingin agar kasusnya dilanjutkan ke tahap selanjutnya serta tidak ingin 

menyelesaikannya secara musyawarah. Untuk hal seperti ini maka penyidik tiak 

dapat menyelesaikannya melalui mediasi penal karena syarat adanya 

kesepakatan kedua pihak belum terpenuhi. Selainterhambat karena korban yang 

tetap ingin agar kasusnya dilanjutkan, tidak kooperatifnya tersangka misalnya 

tidak mengakui perbuatannya akan juga menghambat terjadinya kesepakatan 

kedua pihak melalui mediasi penal. Selain itu, belum adanya aturan yang tegas 

mengatur mengenai mediasi penal ini juga menjadi hambatan lain dalam 

penerapannya dikarenakan mediasi penal hanya berdasa pada kewenangan 

diskresi yang dimiliki polisi, maka terkadang dalam pelaksanaan gelar perkara 

yang dilakukan banyak perbedaan presepsi dari peserta gelar perkara yang 

disebabkan belum adanya peraturan yang mengaturnya secara jelas.
6
 

Berdasarkan uraian diatas, berbagai hambatan dan pelaksanaannya 

mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pada kasus kecelakaan 

 

 
 

6 Abdul Rahman Kadir, Penyidik Laka Lantas. 
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lalu lintas yang mengalami kerugian material ini, secara umum dapat di 

bedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu: 

1. Faktor Internal, yakni faktor-faktor dari internal penegak hukum 

(penyidik) yang menghambat dalam penerapan mediasi penal, 

misalnya: penyidik ragu dalam menerapkan mediasi penal pada 

perkara tidak pidana dikarenakan belum adanya aturan yang jelas 

mengatur mengenai mediasi penal tetapi hanya didasarkan pada 

kewenangan diskresi yang dimiliki oleh polisi saja, belum adanya 

pemahaman yang sama dari penyidik terkait penerapan mediasi 

penal ini, serta belum adanya SOP ( Standar Operating Procedur) 

mengenai mekanisme mediasi penal pada perkara pidana termasuk 

perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian materil. 

2. Faktor Eksternal, yakni faktor-fakto dari luar penegak hukum yang 

mempengaruhi penerapan mediasi penal. Faktor eksternal ini dapat 

berasal dari korban dan tersangka maupun keluarganya serta pihak- 

pihak lain yang terlibat dan mempengaruhi. Misalnya korban yang 

tidak bersedia diselesaikan secara mediasi penal dan tetap menuntut 

agar kasusnya tetap dilanjutkan ketahap selanjutnya, tersangka tidak 

kooperatif dalam pelaksanaan penyidikan sehingga menghambat 

mediasi penal, tidak tercapainya kesepakatan antara korban dan 

tersangk maupun keluarganya. 

Kedua faktor diatas, baik internal maupun eksternal turut 

mempengaruhi atau menghambat dalam penerapan mediasi penal sebagai 

alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian 
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material yang dilakukan oleh Satlantas Polres Gowa. Penulis berkesimpulan 

bahwa kedua faktor diatas secara langsung berpengaruh pada terlaksananya 

mediasi penal sehingga terkadang mediasi penal tersebut tidak dapat 

dilaksanakan. 



 

 

 
 

 

 

 

A. Kesimpulan 

BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan pengkajian yang telah penulis uraikan pada bab 

sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain sebagai 

berikut. 

1. Pelaksanaan Mediasi Penal sebagai alternatif penyeperkara 

kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian materil oleh Polres 

Gowa dilakukan dengan langkah-langka sebagai berikut:. 

a. Mediasi penal dapat dilakukan pada perkara kecelakaan lalu 

lintas dengan adanya kerugian materil dan luka fisik ringan yang 

dialami oleh korban 

b. Adanya kesepakatan bersama kedua pihak yang berperkara 

yakni korban dan tersangka maupun keluarganya terkait kasus 

kecelakaan lalu lintas yang dialami serta ganti kerugiannya. 

c. Adanya pernyataan tidak menuntut dari korban terhadap kasus 

yang dialaminya serta tidak menginginkan agar kasusnya 

dilanjutkan ke tahap berikutnya. 

d. Penyidik melakukan gelar perkara terhadap kasus kecelakaan 

lalu lintas yang telah diselesaikan melalui mediasi penal 

tersebut. 

2. Hambatan dalam pelaksanaan Mediasi Penal sebagai alternatif 

penyelesian perkara pada kasus kecelakaan lalu lintas oleh Polres 

Gowa dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut: 
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a. Faktor Internal, misalnya: penyidik ragu dalam menerapkan 

mediasi penal pada perkara tindak pidana dikarenakan belum 

adanya aturan yang jelas mengatur mngenai mediasi penal tetapi 

hanya didasarkan pada kewenangan diskresi yang dimiliki oleh 

polisi saja,belum adanya pemahaman yang sama dari penyidik 

terkait penerapan mediasi penal ini, serta belum adanya SOP 

(Standar Operating Procedure) mengeni mekanisme mediasi 

penal pada perkara pidana termasuk pada perkara kecelakaan 

lalu lintas yang mengalami kerugian materil. 

b. Faktor Ekstrenal, misalnya: korban tidak bersedia diselesaikan 

secara mdiasi penal dan tetap menuntut agar kasusnya tetap 

dilanjutkan ke tahap selanjutnya, tersangka tidak kooperatif 

dalam pelaksanaan penyidikan sehingga menghambat mediasi 

penal, tidak tercapainya kesepakatan antara korban dan 

tersangka maupun keluarganya. 

B. Implikasi Penelitian 

 
Akhir dari sebuah penelitian ini setelah melakukan secara komprehensif 

terhadap masalah penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara lalu lintas tahun 

2017-2019 di kabupaten gowa. Selanjutnya penulis memberikan beberapa poin penting 

yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara lalu lintas. 

1. Oleh karena penyelesaian perkara dengan proses mediasi telah ada sebelum 

adanya proses penyelesaian perkara melalui proses litigasi yang merupakan 

kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menyelesaiakan suatu permasalah, 

dan hal tersebut secara filosofi konstitusional diakui eksistensinya yaitu 
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dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan (2). 

Oleh sebab itu, penyelesaian perkara dengan proses mediasi termasuk 

dalam penyelesaian perkara lalu lintas harus dipandang sebagai kebiasaan 

hukum masyarakat Indonesia dan harus diakui eksistensinya. 

2. Memberikan legalitas penyelesaian perkara mediasi dalam penyelesaian 

perkara lalu lintas dengan menuangkannya dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan dengan memuat ketentuan mengenai Standar 

Operating Procedure (SOP). 

3. 7302021806120018 
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