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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س 

 Syin sy es dan ye ش 

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط 

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع 

 Gain g Ge غ 

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق 

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل 

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah ء
, 

Apostrof 

 Ya y Ye ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau 

monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا  

 kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا ُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ى  

 fatḥah dan wau au a dan u ى و  

Contoh: 

 kaifa : ك ي ف  

ل     haula : ه و 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 …ا  | …ى  
fatḥah dan alif atau 

yā’ 
ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā’ i i dan garis di atas ى

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ىو
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Contoh: 

ات    mata :م 

ى  م  ر  : rama 

قِي ل    : qila 

تُ   ي مُو  : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

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

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

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

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ marbūṭah itu 

transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

ةُ ا لأ ط ف  لِ   ض  و  ر  : raudal al-at fal 

دِ ي ن ةُ ا لف ا ضِل ةُ   ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ة  م   al-hikmah :  ا ل حِك 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda tasydid (  ّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  

dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai 



xii 

 

 

dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةُ 

 al-biladu :ا ل بِلا دُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

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

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

تُ   umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

ن    ta’muruna : ت أ مُرُو 

c. Hamzah Akhir 

ءٌ  :ش ي   : Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  kata-

kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  dirangkaikan  

dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  maka  dalam  

transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per 

kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

 billah بِا الََّّ  Dinullah دِي نُ الََّّ 
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Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ةِ الََّّ    م  ح   Hum fi rahmatillah هُم    فيِ  ر 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

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

misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan 

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

 
Nama : Fathur Rachman 

Nim 30800118076 

Judul : Aransement Kebijakan Penghalauan Kejahatan 

Transnasional: Sekuritisasi dan Rezim Pencucian (Money 

Laundry) di Asia Tenggara. 
 

Penelitian ini mencoba mengangkat salah satu bentuk kejahatan 

transnasional yang cukup mengancam keamanan nasional atau negara yaitu 

kejahatan pencucian uang. Kejahatan pencucian uang saat ini sangat mengancam 

negara termasuk di negara-negara kawasan Asia Tenggara, hal ini dikarenakan 

wilayah kawasan lintas negaranya sangat dekat dan tersistematik yang menarik 

untuk di analisis dari prespektif organisasi regional ASEAN. 

Peneliti memberi fokus dalam sekuritisasi dari ancaman pencucian uang 

yang belum menjadi fokus utama bagi semua negara di dunia. Olehnya itu, 

penelitian ini hendak mengajukan dua hal baru, yakni; mempelajari kebutuhan 

organisasi kawasan di Asia Tenggara dalam membentuk aransemen kerjasama 

dalam mengatasi pencucian uang yang ada Indonesia Singapura secara domestik 

dan berwujud sebagai ancaman transnasional ASEAN sebagai lembaga kawasan 

regional. 

Hasil dan Pembahasan penelitian ini menemukan bahwa pencucian uang di 

berbagai belahan dunia memiliki corak dan karakter yang berbeda-beda, maka 

berbeda pula dalam penanganannya. Indonesia sebagai negara berkembang dengan 

segala kendala dalam penghalauan pencucian uang dari upaya dan mekanisme 

pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh Indonesia masih dinilai 

kurang efektif dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang. 

Sedangkan dari segi budaya, Singapura dengan kesadaran bernegara, kesadaran 

masayarakat dan sikap budaya profesionalisme sudah mendarah daging. 

Menurunnya pengawasan batas-batas negara mengakibatkan masyarakat terhimpit 

oleh ancaman kejahatan pencucian uang yang sedang berlangsung. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa setiap negara memiliki pandangan yang berbeda terhadap 

kejahatan transnasional dan cara pandang yang berbeda dalam penanganannya 

sebagai ancaman terhadap keamanan masyarakat global. 

Implikasi penelitian ini sebagai masukan dalam perkembangan ASEAN 

sebagai organisasi regional harus menciptakan rasa aman dan mensejahterakan 

negara anggotanya sebagaimana fungsi ASEAN, Fungsi utama ASEAN ialah 

memberikan keamanan kepada negara-negara anggotanya, memlihara perdamaian 

dan netralitas di Asia Tenggara juga ambisi inti dari ASEAN. 
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A. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

kejahatan transnasional (transnational crime) jika di tinjau di dalam 

beberapa tahun terakhir menjadi lebih kompleks dihadapi oleh beberapa negara 

yang berada di Asia Tenggara. Adapun negara di kawasan Asia Tenggara itu sendiri 

merupakan negara dengan tingkat praktik korupsi tertinggi untuk dunia, sehingga 

mereka berupaya membentuk langkah taktis perlawanan seperti membentuk 

lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai 

bentuk pencegahan dan menghilangkan pencucian uang atau (money laundry) yang 

sudah di nilai kriminal 1 Kelembagaan mengenai pencegahan kejahatan 

transnasional dalam bentuk rezim global eksis sebagai upaya menghalau pencucian 

uang di mana pihak negara anggota yang menghadapi ancaman tersebut bisa teratasi 

melalui spirit kolaborasi bersama. Harus diakui bahwa ancaman pencucuian uang 

transnasional tidak bisa sepenuhnya diatasi di tingkat domestik. Persoalannya, 

praktik pencucuian uang melibatkan banyak aktor dan melewati batas-batas 

teritorial negara. Rezim penanganan semacam itu bernama Financial Action Task 

Force (FAFT) yang tercipta untuk kawasan dalam keanggotaannya meliputi Eropa, 

Amerika Utara, dan Asia. 

Pencucian uang yang terjadi di Asia Tenggara mengalami peningkatan di 

berbagai negara Asia Tenggara beberapa tahun terakhir, seperti data yang di 

 
 

1Edi Waluyo, Upaya Memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, Jurnal 

Dinamika Hukum, Vol. 9 No.3 ( September 2009), h.34. 
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kumpulkan lembaga internal bernama Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui 

publikasi media massa Transparency Internasional atau melalui situs resmi 

penegak hukum, sebagai berikut: 

Grafik 1. Indeks Prespektif Kejahatan Pencucian Uang di Asia 

Tenggara 
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Sumber: Transparency Internasional 

 

Corruption Perception Indeks (CPI) atau Indeks Perspektif Korupsi (IPK) 

ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya 

paling korup, sedangkan angka 100 berarti paling bersih dalam tindak kejahatan 

didalamnya. Rincian skor indeks persepsi korupsi negara-negara Asia Tenggara 

pada 2022, diurutkan dari yang skornya terendah (paling korup) sampai tertinggi 

(paling minim korupsi): Myanmar 23 poin, Kamboja 24 poin, Laos 31 poin, Filipina 

33 poin, Indonesia 34 poin, Thailand 36 poin, Timor Leste: poin, Vietnam 42 poin, 

Malaysia 47 poin, dan Singapura: 83 poin.2 

 

 
 

2 Transparency International. Corruption Perception Index. Berlin: Transparency 

International. (Online), (http://www.transparency.org/cpi2 014/results, diakses 27 Maret 2022. 

http://www.transparency.org/cpi2
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Penelitian ini lebih spesifik mengarah pada perilaku dari kejahatan 

transnasional yang tidak hanya diikuti oleh satu negara saja akan tetapi juga berasal 

dari berbagai negara. Penelitian ini mencoba mengangkat salah satu bentuk 

kejahatan transnasional yang cukup mengancam keamanan nasional dan negara 

yaitu kejahatan pencucian uang. Kejahatan pencucian uang saat ini sangat 

mengancam negara termasuk di negara-negara kawasan Asia Tenggara, hal ini 

dikarenakan selain menjadi wilayah kawasan lintas negaranya sangat dekat dan 

tersistematik menarik untuk di analisis dari prespektif organisasi regional ASEAN, 

Kemudian, Salah satu negara yang menjadi destinasi favorit para pelaku tindak 

kejahatan pencucian uang Indonesia untuk melarikan diri dari kejaran aparat 

keamanan adalah Singapura. Oleh sebab itu, polemik mengenai terjadinya dugaan 

tindak kejahatan kasus pencucian uang dari Indoensia ke Singapura menjadi fokus 

peneliti kepada kedua negara dalam merujuk aransement kebijakan ASEAN 

sebagai organisasi internasional dalam menjaga keamanan kepada negara 

anggotanya. 3 

Kejahatan internasional dan kebangkitan era globalisasi dalam bentuk 

ancaman terhadap satu negara telah membawa beberapa negara Asia Tenggara 

dalam kerangka lingkungan politik regional berubah.4 Dalam konteks ini kejahatan 

yang melibatkan ekstradisi tentu saja akan melibatkan peran antara suatu negara ke 

negara lain dalam penangannya. 5 Sejak awal, fungsi utama ASEAN adalah 

 

3Yeni Sri Lestari, Korupsi: Suatu Kajian Analisis Dinegara Berkembang dan Negara Maju, 

Vol.3.No 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Oktober 2017. h.120 
4Erni Panca Kurniasih, Perkembangan Investasi Asing di Negara ASEAN, Universitas 

Tanjungpura, Indonesia, h.87 
5Iwan Hermawan, Kebijakan Perberasan Indonesia dan Solidaritas ASEAN, Vol 7. No.1 

Mei 2016, h.103. 
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memberikan keamanan kepada negara-negara anggotanya, memlihara perdamaian 

dan netralitas di Asia Tenggara juga ambisi inti dari ASEAN. Oleh karena itu, 

ASEAN setidaknya mengambil berbagai tindakan terhadap kejahatan transnasional 

dalam kerangka kerjasama ASEAN. 

Dalam perkembangannya didalam kerukunan akhlak yang baik. Rasulullah 

SAW telah mengingatkan bahwasanya didalam sebuah hadist yang sering ditemui 

melalui para muballiqh dalam sehari-hari mengenai hal yang bertentangan antara 

syariat dengan pencucian uang, dimana hadist ini singkat tetapi mempunyai makna 

serta juga mempunyai motivasi yang kuat sebagaimana dijelaskan dalam surah An- 

Nisa. Q.S 4:29: 

ٰٓ انَْ تكَُوْنَ تجَِارَةً عَنْ  ا امَْوَالكَُمْ بَيْنكَُمْ باِلْباَطِلِ اِلََّ  يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لََ تأَكُْلوُْٰٓ

َ كَانَ بكُِمْ  ا انَْفسَُكُمْْۗ انَِّ اللّٰه نْكُمْْۗ وَلََ تقَْتلُوُْٰٓ   رَحِيْمًاترََاضٍ م ِ

Terjemahan-nya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan 

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.6. 

 

Pada tafsir Ath-Thabari di atas menjelaskan bahwa dalam tafsir An-Nisa 

 

Q.S 4:29, Allah Berfirman, “Janganlah kamu memakan harta sesamu dengan cara 

yang batil (tidak Benar), Kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di 

antara kamu”. Kemudian takwil kami jadikan kalian serasi yang berarti suatu 

bangsa, suku tanpa adanya perbedaan atau saling mengenal. Dengan demikian, 

dapat di katakana bahwa apabila kita melakukan ketakwaan, maka kita dianggap 

 

 

6Kementrian Agama RI, “AL-Quran dan Terjamahan”, (Bandung: PT Sygma Examedia 

Arkanleema,2007). 
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sebagai manusia yang paling mulia selain itu juga selalu melakukan kewajiban – 

kewajiban yang telah di wajibkan, serta menjaga diri dari berbagai bentuk 

kemaksiatan yang telah di batasi atau dilarang oleh Allah SWT.7 

Dalam konteks ini, tingginya tingkat kejahatan yang terjadi membawa 

dampak serius terhadap ancaman lintas negara, sehingga ASEAN menitikberatkan 

pada penyebaran berbagai jenis kejahatan yang melintasi batas negara. Saat ini, 

potensi kejahatan dalam hal pencucian uang transnasional sedang berkembang 

dengan ancaman yang melibatkan banyak negara. Beberapa negara di Asia 

Tenggara menghadapi situasi serupa di kolong langit biru ini. Perlu segera 

menanganinya, masalah stabilitas yang timbul dari kejahatan pencucian uang yang 

melintasi batas negara. Satu-satunya cara untuk melaksanakan kebijakan 

penyelesaian dan pengurangan kerugian negara-negara adalah melalui kerja sama 

lembaga yang ada. Kehadiran ASEAN, seperti yang menjadi salah satu tujuan 

utamanya, bertujuan untuk mempertahankan, menjaga perdamaian, 

mengembangkan keamanan, serta stabilisasi dan peningkatan nilai-nilai yang telah 

difokuskan pada keamanan di berbagai wilayah.8 

Olehnya itu, maka relevansi ASEAN membentuk mekanisme penyelesaian 

atau perlawanan terhadap sumber ancaman kawasan dengan memposisikan 

kejahatan pencucian uang dipandang sebagai ancaman stabilitas. Jelasnya, menjaga 

katahanan kawasan Asia Tenggara melalui kelembagaan ASEAN harus 

 

7Abu Ja’far Muhammad Bin Jafir. Ath-Thabari, “Tafsir Ath-Thabari, diterjemahkan dari 

jami” Al Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an. Terj.Abdul Somad dan Abdurrahim Supandi”. 

(jakarta:Pustaka Azzam,2009) h,858-861. 
8 Azhari Setiawan, ASEAN Political-Security Community: Mekanisme Kerjasama 

Multilateral dan Mutual Legal Assistance dalam Menangani Kasus Money Laundering di Asia 

Tenggara, Vol 2 No.1, 29 Agustus 2016, h 72. 
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memikirkan Langkah yang harus diambil untuk melakukan pemberantasan yang 

dilakukan guna untuk mengurangi beberapa kejahatan yang terjadi di beberapa 

negara yang ada di ASEAN. 9 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan untuk itu penelitian akan 

berupaya memberi justifikasi terhadap pertanyaan esensial yang menarik 

melanjutkan setiap pembahasannya. Dengan demikian, tulisan ini mengkhususkan 

pada pengamatan orientasi kerjasama kawasan melalui kerangka sekuritisasi 

terhadap isu pencucian uang menjadi penting dimunculkan. Maka, timbul 

pertanyaan yang berdasar pada pembahasan di atas maka untuk itu keluar 

pertanyaan yaitu: 

1. Bagaimana Indonesia dan Singapura melihat kejahatan pencucian uang 

sebagai sebuah kejahatan transnasional yang nyata sehingga kejahatan 

pencucian ini terus mengalami peningkatan? 

2. Bagaimana Indonesia dan Singapura melihat ancaman kejahatan pencucian 

uang dalam melakukan penghalauannya? 

3. Bagaimana jalan tempuh sekuritisasi yang dilakukan oleh Indonesia dan 

Singapura dalam melihat relevansi ASEAN membuat mekanisme bersama 

berupa rezim pencegahan pencucian uang sebagai kejahatan transnasional 

melalui kerangka lembaga kawasan? 

 

 

9 M. Irvan Olii, 2005, Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas 

Tentang Transnational Crime, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 4 No. 1 september 2005, h. 20 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 

1. Fokus Penelitian 

 

Berlandaskan dari pembahasan dan permasalahan di atas, ditemukan 

batasan dalam bahasan yang manjadi penelitian ini akan berfokus pada 

“pencucian uang” sebagai wujud ancaman bagi negara kawasan di Asia 

Tenggara. 

2. Deskripsi Fokus 

 

Peneliti memberi fokus dalam sekuritisasi dari ancaman pencucian 

uang yang belum menjadi fokus dalam isu tertentu. Money Laundry atau 

pencucian uang adalah salah satu bentuk kejahatan yang cukup serius 

dimana dapat mengakibatkan rusaknya sendi dalam hidup bermasyarakat 

pada suatu negara, dan hal tersebut dapat mempengaruhi suatu sistem yaitu 

dalam bidang perekonomian di seluruh penjuru dunia. Sejalan dengan 

perkembangan globalisasi yang telah di percayai masuk ke dalam suatu 

bentuk gejala yang telah terjadi secara internasional atau mendunia yang 

dapat memberikan pengaruh terhadap ikatan antara beberapa negara yang 

mengalami perubahan yang signifikan yang berjalan mengiringi arus dari 

tekhnologi serta menimbulkan beberapa aturan kehidupan yang baru 

melalui beberapa bentuk yang dimana memiliki ketergantungan satu sama 

lain dan saling menyatu. 
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Awal mula munculnya permasalahan baru yang terjadi pada lintas 

negara atau kejahatan internasional itu di mulai dengan terjadinya 

pergerakan lintas batas oleh negara yang semakin lama semakin tinggi. 

Karena hal tersebut, akhirnya gejala kejahatan yang terjadi dalam lingkup 

internasional semakin lama semakin mengemuka dan menyeluruh hingga 

menyebar ke beberapa negara di seluruh dunia merupakan salah satu bentuk 

tindak kejahatan yang dianggap masuk dalam lintas negara yang amat 

sangat mengganggu berbagai negara ialah masalah pencucian uang (money 

laundering). 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah : 

 

1. Agar mengetahui efektiitas fungsi ASEAN terhadap negara kawasan di 

Asia Tenggara dalam menghalau tindak kejahatan transnasional. 

2. Agar mengeksplorasi keterlibatan bahwa ASEAN sangat relevan 

memayungi ancaman pencucian uang sebagai ancaman keamanan kawasan 

regional. 

Adapun manfaat dari penelitian yakni: 

 

1. Manfaat akademis 

 
Dapat dijadikan sebagai bahan informasi Pada Mahasiswa Jurusan 

Hubungan Internasional serta sebagai landasan terhadap peneliti lainnya. 

2. Segi Praktis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap 

pembaca serta dapat memberikan input yang positif terhadap Negara 

anggota Asia Tenggara mengenai isu “Pencucian Uang” dalam 

penyampaiannya memberikan informasi untuk bersama-sama menghalau 

kejahatan pencucian mulai dari diri sendiri sehingga bisa mampu menghalau 

kejahatan tersebut bersama-sama. 

E. Tinjauan Pustaka 

 

TOPIK BESAR: Keterlibatan Aktor IGO dalam Isu Pencucian Uang 

 
Penulis dalam bagian ini memaparkan penulisan-penulisan terdahulu tentang 

proses, tindakan, dan dampak dalam keterlibatan Internasonal Government 

Organization (IGO) didalam menangani kasus Money Laundry. Negara yang 

termasuk didalam kawasan Asia Tenggara telah terjadi peningkatan kasus 

pencucian uang beberapa tahun terakhir yang di alami oleh beberapa negara 

berkembang maupun negara maju. Kemudian, Studi-studi terdahulu sepakat bahwa 

masalah dalam praktik-praktik isu pencucian uang bukanlah hal yang baru saja 

terjadi didalam suatu negara, pencucian uang sudah merajalela hampir kesemua 

negara yang dimana dalam usaha melenyapkan praktik-praktik pencucian uang 

sudah menjadi masalah global dan bukan lagi masalah internal negara atau nasional 

melainkan sudah mencapai tingkatan internasional. 

Topik Pertama : Pencucian Uang sebagai ancaman Non-Tradisional. 

 

Ketika praktik korupsi sudah berlangsung secara sistemis, maka akan 

mengakibatkan ketidakstabilan bernegara, atau juga menciptakan kemananan 
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multi-sektor. Pada Jurnal Aldy Sabar yang berjudul “Penanganan Korupsi di 

Indonesia Pasca Ratifikasi UNCAC” Mengatakan didalam negara demokrasi tentu 

dalam praktik korupsi yang terjadi menimbulkan ancaman sebuah negara dalam 

aspek kehidupan berbangsa dan benegara yang disebabkan oleh lemahnya integritas 

seorang pejabat negara ataupun pimpinan-pimpinan negara yang memiliki tingkah 

laku menyimpang sehingga terjadi ketidakjujuran dan melukai rasa keadilan 

masyarakat sehingga dapat menimbulkan dampak korupsi yang berupa runtuhnya 

moral, akhlak serta keyakinan suatu negara. Efek bruruk dalam bidang lainnya juga 

timbul pada bidang perekonomian suatu negara sehingga terjadi eksploitas 

sumberdaya alam oleh pribadi seorang dan berdampak pada sosial dengan 

merosotnya human capital atau merosotnya lmu pengetahuan, keterampilan, 

keahlidan dan fikiran yang kreatif untuk mewujudkan tenaga kerja yang bisa di 

pakai untuk memberikan hasil berupa layanan dalam professional serta memberikan 

hasil terhadap nilai ekonomi yang baik pada proses berbangsa dan bernegara.10 

Akademisi Ingurah Suryawan dalam jurnal berjudul "Dari Memoria 

Passionis Ke FORERI (Forum Rekonsialisasi Rakyat Irian Jaya) Sejarah politik 

Papua 1999-2000". Vol.22 no.2-juli 2012 mengatakan Rakyat Papua secara 

langsung dan disadari telah menjadi korban ketidakstabilan negara dalam 

menjalankan pemerintahan dari tahun 1940-an sampai 1960-an hingga saat ini 

dimana pada tahun 1940 tersebut telah terjadi suatu peristiwa besar yaitu perang 

dunia yang ke-II yang berimplikasi kepada kedaulatan negara termasuk didalamnya 

 
 

10 Aldy Sabar, Penanganan Korupsi Di Indonesia Pasca Ratifikasi United Nation 

Convention Againts Corruption, eJurnal Hubungan Internasional 2019, ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id 
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Indonesia. Dalam istilah Papua memoria passionis dalam artian selain daripada 

ketidakstabilan permerintah hadir di tanah papua ada masa lalu yang tidak bisa 

dilupa dari ranah kehidupannya mereka karena pengalaman suatu peristiwa yang 

menyakitkan fikis maupun psikis yang diakibatkan salah satu penyebabnya ialah 

kesepakatan-kesepakatan rahasia yang sangat korup disana sehingga bisa berujung 

pada insurgensi atau terorisme pada suatu negara.11 

Di dalam bukunya yang berjudul “A Framework For Analysis”, Penelitian 

Buzan, Waever dan Wilde telah menjelaskan tentang studi keamanan mengenai 

penanganan terhadap hal ini studi keamanan bukan hanya persoalan negara tetapi 

meliputi juga persoalan di bidang politik, social, ekonimi dan juga daerah tertentu. 

Nah, didalam studi yang sama ketiga orang ini menguraikan juga tiga proses 

sekuritisasi sebuah isu yaitu, tahap non-politik, politik, dan tersekuritisasi. Ini 

dipisahkan rincih karena ketika isu non-politik tersebut menjadi bagian dari 

masyarakat berarti isu itu berasal dari perbincangan pemerintah ke masyarakat. 

Selanjutnya ketika isu masuk kedalam isu politik berarti ia menjadi perbincangan, 

pembahasan, hingga perdebatan pada tingkatan pemerintah negara. Ketiga, dalam 

penataan isu yang tersekuritisasi dikatakan ketika aktor negara maupun non- 

tradisional sudah melakukan kesepatakan tentang sebuah resiko serta juga 

diperlukan untuk melakukan tindakan darurat dalam hal menyelesaikan resiko 

tersebut.12 

 

 

 
11Ingurah Suryawan, Dari Memoria Passionis Ke FORERI:Sejarah politik Papua 1999- 

2000. Fakultas Sastra, Universitas Negeri Papua, h.12 
12Buzan, Waever, Wilde, A Framework For Analysis, United State Of America, 1998. 
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Penelitian berikutnya adalah dilanjut oleh Agus Trihartono, Suryani 

Indriastuti, Chairan Nisya yang dalam bukunya berjudul “Keamanan dan 

Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional”. Yang mengidentifikasi kepastian 

sekuritisasi didalam non-tradisional di penelitian yang merasa belum terpenuhi dari 

peneliti sebelumnya dimana ia menegaskan bahwa untuk mencapai keamanan dari 

ancaman non-tradisional harus diketahui melalui prosedur tingkatan aspek tertentu 

yaitu, mengenai pembahasan aktor, konsep keamanan, proses, tingkatan 

sekuritisasi, dampak dalam sekuritisasi terhadap ancaman dan kondisi-kondisi yang 

mempengaruhi keberhasialan dalam isu tertentu.13 

Lalu berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Heru Susetyo dengan judul 

“Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia 

Dalam kebijakan Keamanan Nasional Indonesia”. Mengatakan bahwa untuk 

menanggapi pengaruh perkembangan konsepsi keamanan dalam Sekuritisasi lintas 

negera ternyata sudah tidak hanya berbentuk ancaman militer semata tetapi 

termasuk didalamnya yakni juga dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang 

sosial, dan ekologis. Kemudian perdebatan yang digolongkan itu sudah termasuk 

dalam bagian dari isu kemanan non-tradisional. Jika melihat prespektif keamanan 

non-tradisional lebih ditekankan kepada kepentingan-kepentingan keamanan aktor 

atau pelaku bukan negara. Konsepsi ini dinilai bahwa keamanan tidak bisa hanya di 

lihat hanya melalui prespektif kedaulatan tradisinasional dan kekuatan militer 

 

 

 

 
13Agus Trihartono, Suryani Indriastuti, Chairun Nisya, Keamanan dan Sekuritisasi dalam 

Hubungan Internasional, Melvani Desain,Jember, 20 Januari 2020. h.12. 
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tetapi konsep dari pandangan ini juga menunjukkan kalau keamanan ditujukan 

kepada upaya menjamin warga negara serta keamanan nasional negara. 14 

Meskipun dalam sekuritisasi ini sudah banyak dikembangkan oleh beberapa 

peneliti tenyata banyak yang beranggapan bahwasanya keamanan tidak akan 

dicapai melalui akumulasi Super Power yang dimiliki saja tetapi sebagian yang 

beranggapan sebaliknya bahwa yang memperkuat keamanan non-tradisional 

mustinya ialah tentang peningkatan keadaan keadilan sosial dan kesejahteraan 

ekonomi suatu negara. 

Topik kedua: Respon dan Kebijakan global dalam Mengatasi Pencucian uang 

 

Jurnal Felix Ferdin Bakker yang berjudul “Peran ASEAN Dalam 

Menanggulangi Isu-Isu Utama Kejahatan Lintas Negara di Kawasan Asia 

Tenggara”. Mendeskripsikan Kejahatan Lintas Negara harus diwujudkan bersama 

negara-negera ASEAN dalam kerjasama dalam pemberantasan kejahatan Lintas 

negara pencucian uang, agar supaya menghasilkan ASEAN Declaration on 

Transnation Crimes yang merupakan salah satu cita-cita ASEAN dalam 

menciptakan kesejahteraan di negara regional ASEAN.15 

Terdapat dalam buku Beni Sukadis yang berjudul Alamak Reformasi Sektor 

Keamanan Indonesia tahun 2007. Mengatakan hambatan dan tantangan Reformasi 

 

 
 

14Heru Susetyo, Menuju paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan 

Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia, (Jakarta: Lex Jurnalica) Vol.6 No.1, 

Desember 2008. h.3 
15Felix Ferdin Bakker, Andhika Parama Putra, Respati Triana Putri, “Peran ASEAN Dalam 

Menanggulangi Isu-Isu Utama Kejahatan Lintas Negara di Kawasan Asia Tenggara”. Jurnal Of Law 

and Border Protection, Politeknik Imigrasi. h.131 
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Sektor Keamanan (RSK) di Indonesia ternyata untuk meningkatkan kapasitas 

pengawasan demokratis di indonesia dalam reformasi pertahanan di butuhkan 

organisasi internal lembaga pemerintah seperti anggota parlement DPR yang 

terdapat didalam komisi I dan III maupun organisasi masyarakat sipil antara lain 

Lembaga Studi pertahanan dan Studi Strategi Indonesia (LESPERSSI) yang 

kehadiran organisasi-organisasi ini sebagai kontributor untuk menunjukkan 

kemampuan-kemampuan mereka secara profesional yang baik dan tentukanya 

saling kerjasama di antara mereka tentang pengawasan parlemen terhadap sektor 

keamanan salah satunya isu Money Laundry yang terjadi di Indonesia.16 

peneliti dari tulisan Vincent Tjeng Tjendra yang berjudul "Berimplementasi 

Algoritma Extreme Gradient Boosting Dalam Klarifikasi Judul berita Clickbait di 

media Online", Mengatakan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat 

memengaruhi berbagai macam aspek kehidupan masyarakat, salah satunya adalah 

cara masyarakat mengonsumsi media. Saat ini, media on line telah menggantikan 

media cetak sebagai sumber utama untuk mendapatkan informasi karena media on 

line dapat memberikan informasi secara cepat dan actual time. Salah satu penyebab 

dari hal ini dikarenakan sebagian besar pembaca media cetak merupakan 

masyarakat lansia, sedangkan generasi milenial cenderung kepada media yang 

memiliki aspek audio visible dalam pengaplikasiannya.17 

Topik ketiga: Rezim Global dan Regioal (Penanganan Pencucian Uang). 
 

 
 

16Beni Sukadis, Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia. Agustus 2007.h.109 
17Vincent Tjeng Tjendra, Berimplementasi Algoritma Extreme Gradient Boosting Dalam 

Klarifikasi Judul berita Clickbait di media Online, Fakutas teknik dan Informatika, Universitas 

Multimedia Nusantara Tanggerang, 2021. h.7 
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Jurnal karya Hanafi Amrani yang berjudul “Rezim Anti-Money 

Laundering: Perkembangan ke arah Internasionalisasi dan Implikasinya Terhadap 

Prinsip Dasar Kedaulatan Negara” menjustifikasi operasi kejahata pencucian uang 

menjadi trend terjadi karena memanfaatkan lembaga keuangan yang bisa merambah 

ke sektor lain sehingga menjadi kejahatan. Kemudian, pelaku kejahatan yang terjadi 

mengakibatkan lembaga-lembaga lain baik lembaga tradisional maupun non- 

tradisional bahwa peningkatan dan pengembangan metode praktik pencucian uang 

menjadi kejahatan Transnasional.18 

Siapa yang mengatur dan mengapa? Pembuatan rezim anti-pencucian uang 

global ini bagaimana di bidang tata kelola keuangan lebih berpusat pada negara 

daripada yang lain sehingga dalam mengenal aktor dalam rezim pencucian uang ini 

bukan dalam aktor negara saja melainkan bisa saja aktor utamanya oleh sektor 

swasta atau individu. Kemudian, dengan menganalisis keefekfitas rezim pencicuan 

uang bermasalah sehingga sulit untuk dideteksi kejahatannya yang tidak mengenal 

wilayah kawasan hingga global.19 

Regulatory and Anti-Money-Laundering Governance in Asia dari penulis 

Lee Jones, mengemukakan dua argumen tentang mode FATF. Pertama, 

berpendapat bahwa tata kelola anti pencucian uang di Asia adalah bagian dari 

pergeseran yang lebih luas menuju regionalisme yang diatur, khususnya dalam 

masalah ekonomi. Implementasi dan operasinya tidak tergantung pada organisasi 

 

18 Hanafi Amrani, Rezim Anti-Money Laundering: Perkembangan ke Arah 

Internasionalisasi dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Fakultas Hukum , 

Universitas Islam, Yogyakarta, Vol. 5,No. 1, Juni 2014. h.98. 
19 Eleni Tsingou, Siapa Yang Mengatur dan Mengapa ? Pembuatan Rezim Anti-Pencucian 

Uang Global. h.69. 
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regional yang menggunakan kedaulatan atau kapasitas nasional, atau bahkan pada 

koordinasi antar pemerintah. Sebaliknya, diperlukan perubahan ukuran lembaga 

nasional yang seolah-olah tertanam dalam rezim pemerintahan regional dan 

menerapkan disiplin internasional ke bagian lain dari negara dan masyarakat 

masing-masing. Dengan demikian, FATF dan APG bukanlah organisasi 

supranasional yang mengingkari kedaulatan nasional, seperti yang sering dipahami 

oleh organisasi internasional dan regional, tetapi merupakan pusat jaringan 

manajemen dan badan koordinasi negara untuk mengelola urusan transnasional 

seperti kejahatan pencucian uang lintas Negara.20 

Penelitian jurnal Miftahul Fauzi yang berjudul “Kepentingan Pemerintah 

Indonesia Bekerjasama dengan Transparency Internsional dalam Upaya 

Meminimalisir Tingkat Korupsi di Indonesisa”.21 Dalam pemberantasan korupsi, TI 

(Transparency Internasional) termasuk kedalam golongan organisasi Non- 

Governmental Organisation yang bertujuan menekankan tingkat korupsi yang 

terjadi di beberapa negara anggotanya. Internal NGO Transparency Internasional 

memiliki peran penting dalam mereduksi praktik korupsi transnasional, simbol 

tentu sangat menarik perhatian negara lain untuk ikut masuk andil dalam NGO ini 

yang selalu mempromosikan mengenai persoalan Transparasi, Integritas, 

Akuntabilitas, dan pemerintahan yang bagus kepada lembaga-lembaga negara, 

Pembisnis dan masyarakat di negara tertentu. 

 

 
20Shahar Hameiri & Lee Jones, Regulatory and Anti-Money-Laundering Governance in 

Asia,Ausralian Joutnal of Internasional Affairs,Vol.68,no. 2015, h.144-163. 
21Miftahul Fauzi, Kepentingan Pemerintah Indonesia Bekerjasama dengan Transparency 

Internasional dalam Upaya Meminimalisir Tingkat Korupsi di Indonesia. Universitas Riau, JOM 

Fisip Vol.IV No.1, 1 februari 2017. h.77 
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Lalu pada jurnal Arwiyanto Jodi Amalino yang berjudul “Kepentingan 

Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi Melalui APSC (Asean Political-Security 

Community). Mengumukakan bahwasanya negara-negara anggota ASEAN 

termasuk Indonesia sedang melakukan proses tahapan peningkatkan integrasi 

diantara komponen penting ke arah keamanan, pilitik, ekonomi, sosial dan budaya 

melalui pembentukan ASEAN dalam keseriusan negara menangani kasus korupsi 

dengan ASEAN Political-Security Community.22 

Selanjutnya pada jurnal Jawahir Thontowi yang berjudul “Kejahatan Lintas 

Negara dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Nasional Presfektif Hukum 

Internasional”. Mengemukakan Proxy War tidak sepenuhnya berada dalam kaidah- 

kaidah hukum perang, rezim membuat kejahatan lintas negara tidak semuanya 

dihalangi karena seiring canggihnya di era modern dan teknologi digital. faktor 

internal membuat keterbatasan negara dalam melakukan pengawasan terpadu, 

kelemahan sarana prasarana terkait dengan luasnya para pelaku kajahatan membuat 

kejahatan pencucian uang, peneyeludpan narkoba sulit di bendungi23 

ASEAN sebagai pencipta stabilitas negara mestinya jelih melihat persoalan 

polemik seperti isu pencucian uang yang marak terjadi di Asia Tenggara, persoalan 

pelemik seperti ini sudah banyak ditulis oleh peneliti-peneliti untuk bagaimana 

menciptakan penanganan isu money laundry ini agar bisa menurun, tetapi faktanya 

 
 

22 Arwiyanto Jodi Amalino, Kepentingan Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi 

Melalui APSC (ASEAN Political-Security Community),Universitas Riau, JOM Fisip Volume.III 

No.2, Oktober 2016. H.10. 
23 Jawahir Thontowi, “Proxy War. Kejahatan Lintas Negara dan Pengaruhnya Terhadap 

Ketahanan Nasional Prespektif Hukum Internasional”, Fakultas Hukum, Prodi Hubungan 

Internasional, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, h.24. 
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isu pencucian uang ini semakin hari semakin meningkat karena keterbatan ASEAN 

menjaga kestabilan bernegara. Maka daripada itu penulis tertarik untuk membahas 

apa sebenarnya keterbatasan ASEAN dalam merawat stabilistas negara kawasan di 

Asia Tenggara dalam isu Money Laundry yang bisa merugikan bagi kehidupan baik 

dari segi kawasan Global, Regional hingga Domestic dalam ruang lingkup ASEAN 

itu sendiri. 

Penelitian memberi fokus dalam sekuritisasi dari ancaman pencucian uang 

belum menjadi fokus terkini. Olehnya itu, penelitian ini hendak mengajukan dua 

hal baru, yakni; mempelajari kebutuhan organisasi kawasan di Asia Tenggara 

dalam membentuk aransemen kerja sama dalam mengatasi pencucian uang yang 

berwujud sebagai ancaman transnasional dan regional; dan sekuritisasi isu non- 

tradisional menjadi ciri distingtif dalam permukaan Asia Tenggara mengingat isu 

pencucian uang merupakan isu krusial yang terjadi di beberapa negara anggota. 

Oleh sebab itu, penlitian ini hendak menawarkan sebuah pandangan baru 

bahwa mekanisme pembentukan rezim anti pencucian uang hanya bisa tercipta 

melalui upaya-upaya sekuritisasi di tingkat negara anggota yang pada gilirannya 

harus dineksuskan oleh keterlibatan institusi regional. Hal ini mengindikansikan 

bahwa kehadiran ASEAN sangat relevan memayungi ancaman pencucian uang 

sebagai ancaman keamanan regional karena multi dimensional dan transnasional. 

Berdasarkan hal itu, penelitian yang membicarakan aspek ini masih tergolong 

kurang. Dengan demikian tulisan ini hendak membuktikan aspek tersebut. 
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F. Metode Peneltian 

 

1. Jenis Penelitian 
 

Kandungan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dalam hubungan internasional, penelitian ini bersifat eksplorasi penelitian yang 

dimana ditujukan untuk memperoleh wawasan dalam suatu masalah serta 

membantu untuk mengembangkan ide-ide atau hipotesis dalam penelitian 

kuantitatif. Akan tetapi penelitian ini juga mampu memberikan jawaban dari 

pertanyaan penelitian tentang kejahatan lintas negara terhadap isu pencucian uang 

lintas negara melalui beberapa data kuantitatif seperti data statistik tabel, grafik dan 

diagram kuantitatif mengenai perkembangan skala angka sebuah fenomena 

empirik. Lebih lanjut, pedekatan yang digunakan merupakan pendekatan case study 

research (studi kasus), dalam hubungan internasional pendekatan ini secara spesifik 

menjelaskan dan menemukan kecenderungan arah langkah dari perkembangan 

suatu kasus. 24 

Penelitian kualitatif mencakup pendekatan interpretif dan naturalistik 

terhadap dunia. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif ini mempelajari sesuatu 

dalam setting alamian sesuatu tersebut, berusaha untuk memahami, atau 

menginterpretasikan fenomena dalam konteks makna yang membatasi studi kasus 

lebih intensif dan rinci dalam fenomena tertentu. Berdasarkan batasan tersebut 

dapat di pahami bahwa batasan studi kasus meliputi sasaran penelitiannya dapat 

 

 
 

24 Umar Suryadi Bakri, “Metodologi Ilmu Hubungan Internasional: Tradisional dan 

Saintifik” dalam Metodologi Ilmu Hubungan Internasional: Perdebatan paradigmatik dan 

Pendekatan Alternatif, h.17. 
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berupa manusia, peristiwa, latar dan dokumen. Sasaran-sasaran tersebut ditelaah 

secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya 

masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di 

anatar variabel-variabelnya. 25 Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat tema 

besar tentang fenomena kejahatan transnasional yang dipandang dalam prespektf 

keilmuan hubungan internasional. Dengan perkembangan kejahatan transnasional 

di dunia terutama di kawasan Asia Tenggra sangat signifikan beriringan dengan 

perkembangan arus globalisasi. Meningkatnya ketergantungan antara negara 

mengakibatkan terjadinya perkembangan kejahatan transnasional. 26 

 

 
 

2. Teknik Pengumpulan 
 

Dalam konteks ini, tingginya tingkat kejahatan yang terjadi membawa 

dampak serius terhadap ancaman lintas negara, sehingga ASEAN menitikberatkan 

pada penyebaran berbagai jenis kejahatan yang melintasi batas negara. Saat ini, 

potensi kejahatan dalam hal pencucian uang transnasional sedang berkembang 

dengan ancaman yang melibatkan banyak negara. Beberapa negara di Asia 

Tenggara menghadapi situasi serupa di kolong langit biru ini. Perlu segera 

menanganinya, masalah stabilitas yang timbul dari kejahatan pencucian uang yang 

melintasi batas negara. Satu-satunya cara untuk melaksanakan kebijakan 

penyelesaian dan pengurangan kerugian negara-negara adalah melalui kerja sama 

 
 

25 Hameiri, Shahar, and Lee Jones. “The Politics and Governance of Non-Traditional 

Security.” 2013, International Studies Quarterly, h.173. 
26Umar Suryadi Bakri, Metode Penelitian Hubungan Internasional, Celeban Timur UH, 

Yogyakarta, hlm. 11. 
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lembaga yang ada. Kehadiran ASEAN, seperti yang menjadi salah satu tujuan 

utamanya, bertujuan untuk mempertahankan, menjaga perdamaian, 

mengembangkan keamanan, serta stabilisasi dan peningkatan nilai-nilai yang telah 

difokuskan pada keamanan di berbagai wilayah.yakni; 27 

a. Narrative data 

 

Narasi data dalam sumber data penelitian melibatkan penciptaan 

cerita yang padu dan teratur berdasarkan temuan dan hasil penelitian yang 

diperoleh dari analisis data. Melaporkan informasi dari sumber data 

penelitian membantu untuk menggambarkan hasil-hasil penelitian dengan 

rapi dan memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai topik yang 

sedang diteliti. 

b. Document data 

 

Dokumen data dalam sumber data riset merujuk pada dokumen atau 

rekaman yang menjadi sumber informasi utama dalam riset. Ada banyak 

jenis dokumen yang dapat dibuat, misalnya teks, laporan, surat, catatan, 

transkripsi, keputusan hukum, dan lain-lain. Kemudian, dokumen ini 

dianalisis dan diinterpretasikan dengan tujuan memperoleh pemahaman 

yang detail mengenai topik penelitian. Saat menjalankan pengelolaan data 

dokumen, menjaga keutuhan dan keamanan menjadi hal yang sangat 

penting. Pengamanan dokumen dan kerahasiaan pihak terkait harus dijaga 

secara efektif  agar  tetap terjaga. Para peneliti juga harus  dokumentasi 

 
 

27Umar Suryadi Bakri, “Metodologi Ilmu Hubungan Internasional: Tradisional dan 

Saintifik” dalam Metodologi Ilmu Hubungan Internasional: Perdebatan paradigmatik dan 

Pendekatan Alternatif, hlm. 18. 
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sumber dan referensi dokumen yang digunakan dengan tepat guna 

mencegah pembajakan atau kesalahan penelitian yang tidak disengaja 

c. Secondary sources data 

 

Sumber data sekunder dalam penelitian mengacu pada data yang telah 

dikumpulkan oleh pihak lain atau sudah ada sebelumnya untuk keperluan 

lain, namun dapat dimanfaatkan kembali dalam penelitian yang baru. 

Sekunder data dapat menjadi sumber yang berharga dalam studi karena 

mereka menyediakan akses ke informasi yang mungkin sulit atau mahal 

untuk dikumpulkan secara langsung. Meskipun begitu, sangatlah penting 

untuk mengolah data dengan penuh kehati-hatian, menjaga kebenaran dan 

keabsahannya, serta menghormati hak cipta dan privasi mereka yang terlibat 

dalam mengumpulkan data tersebut. 28 

Studi dokumen yang dilakukan adalah membaca dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan aktivitas kejahatan transnasional pencucian uang. Berbagai 

dokumen yang mendukung penelitian ini termasuk juga dalam kaitannya dengan 

upaya ASEAN dalam menangani kasus pencucian uang di wilayah Asia Tenggara. 

Dokumen tersebut berupa buku, artikel, jurnal, makalah dan penelitian terdahulu 

yang erta hubungannya dengan kajian dalam studi ini. 

3. Analisis Data 
 

 

 

 

 

 

 

28Natalina Nilamsari, Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif”, Jakarta 

Selatan, Vol.12, No. 2 (2014): h.45 
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Penelitian ini mengaplikasikan metode analisis data model Mark B. 

Menurut Salter, dalam proses interpretasi suatu hal, kita perlu mengenali batasan 

dalam kerangka teoritis yang digunakan dalam metode yang diterapkan. Proses 

analisis data melibatkan rangkaian tindakan untuk memperoleh pemahaman, 

menafsirkan, dan menggali wawasan dari data yang telah ada. Ada beberapa tahapan 

umum yang dapat diikuti dalam proses analisis data, yaitu 1) Tentukan tujuan 

analisis data, 2) Kumpulkan dan persiapkan data, 3) Eksplorasi data, 4) Terapkan 

metode analisis yang tepat, 5) Interpretasikan hasil, dan 6) Ambil tindakan. Secara 

singkat Mark B. Salter menjelaskan bahwa terdapat tiga tantangan praktis untuk 

metode interpretatif.29 

1. Sufficiency atau kecukupan 

 
Dalam pandangan Daly dan Georgescu-Roegen, mereka mengungkapkan 

bahwa kecukupan awalnya adalah gagasan yang sederhana dan, dalam situasi 

tertentu, terutama batasan-batasan yang berkaitan dengan lingkungan, dapat 

menghasilkan prinsip utama dalam mengorganisasikan masyarakat. Prinsip 

tersebut, sejatinya, berkompetisi dengan kerja sama dan efisiensi. Dalam konteks 

analisis data, kecukupan mengacu pada seberapa memadai data yang ada dalam 

mencapai tujuan analisis yang diinginkan. Ketersediaan data yang memadai sangat 

krusial dikarenakan hasil analisis yang akurat dan signifikan sering kali memerlukan 

data yang memadai dan mewakili.30 

 
 

29 Mark B. Saller & Can E. Multu, Research Methods In Critical Security Studies an 

Introduction. (London and New York; Rouledge, 2013); h.9 
30 Mark B. Saller & Can E. Multu, Research Methods In Critical Security Studies an 

Introduction. (London and New York; Rouledge, 2013); h.22 



24 

 

 

 

 

2. Coherency atau koherensi 

 
Dalam metode analisis data, hubungan atau korelasi mengacu pada kesesuaian 

dan kekonsistenan antara berbagai elemen dalam proses analisis data. Hal ini 

mencakup kesesuaian antara tujuan analitik, metode analisis yang diterapkan, data 

yang digunakan, serta interpretasi dan simpulan yang diturunkan dari analisis 

tersebut. Kerja sama yang erat antara komponen-komponen ini sangat kritis demi 

menciptakan hasil analisis yang berarti dan dapat dipercaya. Kesesuaian dalam 

teknik analisis data menjadi kebutuhan utama untuk menghasilkan hasil analisis 

yang serasi, tepat, dan relevan. Dengan mempertahankan keterkaitan yang erat 

antara tujuan analisis, metode analisis, data, interpretasi, dan kesimpulan, kita bisa 

memastikan bahwa analisis data memberikan pengetahuan yang berharga dan bisa 

digunakan untuk pengambilan keputusan yang informatif. 

3. Criticality atau kekritisan 

 
Prinsip dan pendekatan kritis dalam teknik analisis data digunakan untuk 

memastikan bahwa analisis data dilakukan dengan objektivitas, keakuratan, dan 

kepercayaan yang tinggi. Dengan memberikan perhatian khusus terhadap kekritisan 

dalam metode analisis data, peneliti dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih 

andal dan dapat diandalkan. Selain itu, mengaplikasikan tindakan ini juga 

berkontribusi dalam menjaga keaslian penelitian dan memverifikasi bahwa hasil 

analisis memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan tepat.31 

 

 

 

31Mark B. Saller & Can E. Multu, Research Methods In Critical Security Studies an 

Introduction. (London and New York; Rouledge, 2013); h.23 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

Tulisan ini memberi fokus perhatian mendasar searah dengan rumusan 

masalah yang sudah di ajuakan, yaitu bagaimana relevansi ASEAN membentuk 

mekanisme perlawanan terhadap sumber ancaman dengan kawasan dengan 

memposisikan kejahatan non-tradisional sebagai ancaman stabilitas negara. 

Berdasarkan pertanyaan itu, penulis hendak menciptakan mekanisme penyelesaian 

ancaman ketahanan kawasan Asia Tenggara melalui jalan tempuh sekuritisasi yang 

dilakukan oleh ialah Singapura, dan Indonesia dalam membentuk mekanisme 

bersama berupa rezim pencegahan pencucian uang sebagai kejahatan transnasional. 

Atas dasar muatan tujuan ini penulis membangun kerangka pemikiran sekuritisasi, 

bahwa untuk menciptakan stabilitas bernegara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) 

sebagai kelembagaan kawasan harus setidaknya memiliki solusi untuk mengurangi 

ataupun menghilangkan segala macam bentuk tindak kejahatan yang terjadi antara 

beberapa negara. 

A. Sekuritisasi isu kejahatan transnasional pencucian uang. 

 

Membahas mengenai konsep sekuritisasi ada presfektif studi keamanan dari 

pandangan Barry Buzan, Ole Weaverm dan jap de Wilde melalui tulisan mereka 

Security: A Freamwork For Analysis tahun 1998 yang di mana pada tulisannya 

menjelaskan tentang bagaimana studi keamanan tidak di batasi pada negara saja, 

serta juga militernya tetapi juga tentang banyak bidang yang lain seperti dalam 

bidang social, bidang ekonomi, bidang politik serta juga dalam suatu lingkungan. 
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Dengan studi yang sama, tiga orang penulis tersebut juga memberikan tiga tahapan 

rumus dalam memproses keamanan untuk suatu isu ialah tahapan non-politis (non- 

politicized), politis (politicized), dan sekuritisasi (securitized).32 

Pendekatan ini memandang masalah keamanan dari transnasional crime 

pencucian uang merupakan hasil konstruksi, dengan melakukan perlusasan cakupan 

keamanan nasional ke dalam berbagai bidang sehingga semua masalah dapat dilihat 

sebagai keamanan nasional melalui proses politik. Sebagaimana yang ditekankan 

penganut konstruktivisme, keamanan juga dilihat sebagai suatu hal yang 

dikonstruksikan, bukan merupakan suatu hal yang mutlak adanya. Politisasi isu 

yang dilakukan aktor menyebabkan isu yang tadinya bukan merupakan isu 

keamanan berubah menjadi isu yang mengancam dan membutuhkan agenda 

nasional untuk mengatasinya. Dengan adanya sekuritisasi tersebut, kemudian 

terjadilah sebuah pergeseran status dari isu tersebut dimana yang awalnya dimulai 

dan dianggap sebagai suatu isu di bidang politik biasa, kemudian diubah kepada isu 

yang dapat di katakan sebagai isu yang darurat dalam hal penanganannya yang 

harus di segerakan, yang mana dilakukan bahkan tanpa peraturan yang biasa serta 

juga aturan membuat putusan yang lainnya33 

Membahas mengenai rencana penghalauan atau perlawanan terhadap 

kejahatan pencucian uang oleh karena itu dengan sendirinya prinsip yang telah 

melekat daklam rencana ini tidak jauh dari beberapa pembahasan yang membahas 

 

 
 

32 Barry Buzan, Ole Weaverm dan jap de Wilde, Security: A Freamwork For Analysis, 
33 Rita Taureok, Securitization Theory, Presented at 4th annual CEEISA Convention, 

University of Tartu, 2006. h.12 
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mengenai rencana , berbagai isu dan masalah yang muncul pada masa kini tidak 

hanya melibatkan aktor tetapi juga banyak negara-negara kawasan. 

Pada aktor sekuitisasi juga telah dapat digunakan melalui speech act sebagai 

alat agar dapat mengonstruksi sebuah isu yang kemudian berubah menjadi resiko 

terhadap keamanan serta juga untuk memberikan keyakinan serta juga memberikan 

pandangan kepada masyrakat tentang resiko yang akan di akibatkan dengan adanya 

bahaya tersebut. Hal tersebut diperlukan untuk menyeret opini publik untuk 

menyerahkannya kepada aktor-aktor sekuritisasi sebuah giliran untuk mengatur 

mengenai kekuasaan yang dimiliki oleh negara dlam hal pembentukan beberapa 

aturan agar diberhentikannya bahaya yang terjadi. Metode yang digunakan kali ini 

yaitu bagaimana ektabilitas yang akan digunakan melalui speech act. Ini sangatlah 

penting dalam teori sekuritisasi Copenhagen School yang dimana merupakan 

penentu keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah proses sekuritisasi.34 

Jika berpacu dengan pemikir Copenhagen School, melalui sebuah konsep 

sekuritisasi yaitu keamanan masyarakat atau Societal Security. Di Copenhagen 

School berada di posisi pada efektivitas dari media dengan keamanan yang bersifat 

tradisional lebih mengarah kepada state-centrims Adapun fokus dari keamanan 

kritis itu sendiri ialah hanya terhadap satu orang saja atau individual atau istilah 

lainnya yaitu global security. Sebuah aliran yang sering disebut oleh Copenhagen 

School cenderung membahas mengenai kemamanan masyarakat yang memiliki 

perbedaan dengan referent object yang di miliki oleh keamanan tradisional yaitu 

 

34 Barry, Buzan & Eric, Herring. 1998. The Arms Dynamic in World Politics. Boulder: 

Lynne Rienner, h.9 
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negara dan global security yaitu individu. keamanan masyarakat dari Copenhagen 

School membahas dan memfokuskan kepada dua objek yaitu negara serta 

masyarakatnya. 

Terdapat ketidakjelasan yang dilihat oleh Weaver dalam hal arti dari sebuah 

pendekatan global security yang mempunyai kaitan dengan keamanan yang 

personal atau perseorangan. Hal tersebut membuat Weaver serta pemikir-pemikir 

dari Copenhagen School merujuk pada keamanan masyarakat. Keamanan 

masyarakat merujuk pada kemungkinan atau ancaman yang aktual, dimana aktor 

politik sebagai penunjuk dari sumber ancaman dan identitas yang terancam 

sedangkan keberhasilan suatu aktor dalam menunjukkan suatu isu menjadi sebuah 

ancaman bergantung pada keberhasilan aktor dalam mewacanakan keamanan. 35 

Pola tersebut merupakan konsep yang dikembangkan oleh Weaver yang dikenal 

dengan istilah sekuritisasi. 

Akar utama dari Sekuritisasi, ialah speech act, pendekatan Schmittian terkait 

keamanan dan politik, serta asumsi yang ada di pendekatan keamanan tradisional. 

Jika dilakukan penggabungan mengenai draft tentang keamanan ialah sebuah 

wacana yang diambil dari keamanan nasional yang ditekankan terhadap beberapa 

pihak yang dimana pihak tersebut mempunyai wewenang yang membangun atau 

mengelola ancaman – ancaman serta juga musuh, yang dimana mempunyai peluang 

untuk memberikan putusan serta menerapkan Tindakan yang 

 

 

 
 

35 Barry, Buzan & lane Hansen. 2009. The Evolution of internasional Security Studies. New 

York: Cambridge University Press.h. 10 
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darurat. Sehingga aktor dari keamanan berkekuatan diskrusif serta politik dalam 

menjalankan keamanan tergadap isu-isu yang terjadi.36 

Para aktor keamanan melakukan tindakan sekuritisasi untuk melenyapkan 

suatu ancaman yang bersifat non-tradisional: lyaitu dalam bidang ekonomi, 

lingkungan, kemiskinan, dan lain lain Dirubahnya eskalasi tersebut dilakukan aktor 

agar dapat mengubah isu non keamanan menjad sebuahi isu keamanan yang 

dilakukan melalui proses sekuritisasi. Terkait dengan hal ini, Buzan menyatakan 

jika secara tradisional, dengan mengatakan “keamanan,” seorang yang mewakilkan 

suatu negara untuk memberikan pernyataan tentang keadaan darurat, oleh karena 

itu dilakukan klaim hak untuk memperoleh cara apa pun yang dibutuhkan untuk 

memblokir perkembangan yang telah mengancam. 

Pada kasus indonesia yang dalam kasus pencucian dilakukannya 

menjadikan negara lain ikut terlibat karena tempat dalam penyeludapan dan 

penggelapan dana negara di simpan di luar negeri sehingga negara tersebut ikut 

terlibat dalam masalah tersebut. Sehingga dalam permasalahan itu menjadikan 

emergency bagi setiap negara untuk mengkonstruksi ancaman eksintensial melalui 

penyampaian speech-act. Salah satunya seperti jargon yang selalu disampaikan oleh 

Boris Johnson “Take back control over economy” yang mengisyaratkan bahwa 

kedaulatan negara regional harus bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan 

yang ada. Sekuritisasi merupakan sebuah proses intersubjektif. 37 Pengertian 

 

36 Kartasasmita, Koesnadi, Organisasi dan Administrasi Internasional,Bandung: 

PT.Angkasa, 1998. hal 112. 
37Hardi Alunaza dan Virginia Sherin, “Pengaruh British Exit (Brexit) Terhadap Kebijakan 

negra regional Terkait Masalah ekonoomi,” Intermestic: Journal of International Studies. Vol.2 

No. 2. (2018). H. 28 



30 

 

 

 

 

tersebut juga sejalan terhadap pemikiran Buzan tentang sekuritisasi yang di 

defenisikan sebagai intersubjektif dan konstruksi sosial. Dimana Dalam proses 

tersebut isu diperlihatkan seperti suatu ancaman yang nyata yang dilakukan oleh 

elit politik dan juga sosial, kemudian isu tersebut dinilai membahayakan keamanan 

baik itu masyarakat maupun dalam lingkup publik. Kemudian usaha yang dilakukan 

selanjutnya dalam hal melancarkan sekuritisasi ini ialah dengan actor tersebut harus 

ikut serta dalam hal meredam emosi atau membujuk public yang dilakukan dengan 

beberapa Tindakan yang dilakukan aktor. Buzan juga menjelaskan tentang jika 

melakukan analisis dan penyebutan keamanan melalui seperti pendekatan speech- 

act, lima unit yang di butuhkan dalam upaya sekuritisasi, yaitu : 

1) Referent objects, ialah sesuatu yang dinilai nyata terancam dan memiliki 

tuntutan secara resmi untuk bertahan. Menurut kelompok tradisional, entitas 

yang merupakan referent object umumnya ialah negara ataupun bangsa. 

Bagi negara yang menjadi referent object ialah kedaulatan, sedangkan bagi 

bangsa adalah identitas.38 Tetapi referent object untuk sekarang tidak hanya 

dibatasi pada negara atau bangsa saja, tetapi berbagai spektrum ada 

kemungkinan untuk menjadi referent object. Namun kenyataannya aktor 

yang menimbulkan isu keamanan bisa saja membentuk segala hal menjadi 

sebuah referent object. Yang menjadi referent object dalam penelitian ini 

ialah kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan negara regional. Yang 

dimaksud dengan kedaulatan dalam hal ini adalah kedaulatan yang dimiliki 

 

 

38Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap De Wilde, , “Security a New Framework for 

Analysis”, , USA: Lynne Rienner Publisher, Inc, (1998): h.41. 
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oleh negara yang sangat berkurang yang dimana berakibat pada dominasi 

aturan ASEAN kepada negara – negara yang berada di asia tenggara. 

2) Securitizing actors, adalah terdiri dari individu atau kelompok pelaksana 

yang melaksanakan speech-act dan berusaha untuk melancarkan sebuah isu 

berubah menjadi isu keamanan.39 Speech act ialah sebuah bentuk tindakan 

aktor yang dilakukan dengan cara sosialisasi ide dengan menyuarakan 

mengenai ancaman eksistensial atau isu-isu ancaman yang diwacanakan. 

Adapun asal dari actor sekuritisasi ini ialah mereka yang berasal dari elit 

birokrat, pimpinan politik, pemerintah, organisasi masyrakat, serta juga 

kelompok kepentingan dan juga penekan. Yang menjadi securitizing actor 

dalam penelitian ini ialah ASEAN sebagai organisasi internasional, serta 

organisasi nasional lainnya yang di ada pada setiap negara seperti KPK, dan 

PPATK dalam melakukan kerjasama dengan anggota negara kawasan. 

3) Existential Threat, ialah sebuah ancaman yang ada dan menjadi penyebab 

dari pewacanaan oleh securitizing actor, yang di nyatakan membawa bahaya 

bagi keberlangsungan referent object. 40 Yang menjadi existential threat 

dalam penelitian ini ialah isu pencucian uang yang datang memasuki 

negawa kawasan yang memiliki banyak potensi untuk menimbulkan 

ancaman terhadap kedaulatan negara (referent object) seperti kejahatan 

terorisme, beban ekonomi, ataupun kriminalitas penanggulangan tersebut. 

 

 

 

39 Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap De Wilde, “Security a New Framework for 

Analysis”, , USA: Lynne Rienner Publisher, Inc, (1998): hlm.40 
40 Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap De Wilde, “Security a New Framework for 

Analysis”, , USA: Lynne Rienner Publisher, Inc, (1998): h.41 
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4) Functional actors, yaitu aktor yang memberi efek dalam dinamika sebuah 

isu dan mempunyai peranan penting tetapi tidak terdapat usaha untuk 

menjadikan isu tersebut sebagai isu keamanan. ASEAN dalam hal ini yang 

berperan menjadi functional actor karena secara langsung memberi efek 

pada para aktor dalam pelaksanaan pencucian uang. 

5) Audience, ialah sebuah target yang ingin dicapai untuk melegitimasi isu 

yang disekuritisasi. Adapun yang menjadi audiencenya yaitu masyarakat 

atau warga negara itu sendiri. 

Jika dipersingkat, pengertian pendekatan sekuritisasi ialah speech act yang 

dilakukan aktor untuk mememberikan label atau membuat serangkaian isu dan 

merubahnya menjadi isu keamanan. Selanjutnya aktor tersebut memberikan 

pernyataan berupa suatu referent object atau objek yang menjadi acuan merupakan 

sesuatu yang sedang terancam. Hal tersebutlah yang kemudian membuat sebuah isu 

(existential threat) dapat terus mengalami perkembang dari yang awal mulanya bisa 

diselesaikan melalui proses politik normal saja, kemudian berubah menjadi harus 

ditangani melalui usaha politik darurat yang dalam penanganannya diperlukan aksi 

yang cepat. 

Sekuritisasi dapat dilakukan terhadap isu yang dipolitisasi maupun tidak, 

selama terdapat ancaman yang nyata dari isu yang ada. Maka isu tersebut dapat 

dikatakan sekuritisasi ketika negara melakukan tindakan wacana yang menyatakan 

isu tersebut merupakan ancaman. Secara empiris, sekuritisasi juga selalu dapat 

dijadikan solusi untuk menangani sebuah ancaman.dan proses inilah yang 

merupakan inti dari tindakan sekuritisasi. Konsep ini Copenhagen School 
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menunjukkan adanya tekanan yang lebih pada para audiece untuk memvalidasi 

ancaman yang kemudian memberikan dukungan terhadap speech act. 

Melakukan proses tindakan sekuritisasi (facilitating conditions) ialah salah 

satu cara bagamana keadaan yang mempunyai kemampuan untuk memperkuat 

opini publik kepada suatu ancaman yang disekuritisasi yang masih memiliki 

keterbatasan dari sekuritisasi tersebut. Selanjutnya proses sekuritisasi ini tidak 

memiliki analisa keamanan (the units of security analysis actor and refent objects) 

yang menjadi rujukan sekuritisasi dalam negara atau masyarakat. 41 

Analisis dari pola keamanan kejahatan pencucian uang dbisa ditinjau 

dengan melakukan pendekatan Sekuritisasi dari Barry Buzan dimana pendekatan 

tersebut dipakai untuk memperjelas hubungan dengan sistem keamanan. Dimana 

prosesnya melalui tiga langkah yaitu non-politis (non-politicized), politis 

(politicized), dan sekuritisasi (securitized), seperti: apakah isu tersebut 

diwacanakan oleh aktor sekuritisasi? Apabila ‘iya’, maka harus dicari bagaimana 

korelasi antara isu, aktor, dan interaksinya. Selanjutnya, korelasi antara tiga hal 

inilah yang nantinya dikumpulkan sebagai data untuk melihat korelasi dalam 

masalah keamanan. Selain itu, sekuritisasi turut terkait dengan terminologi 

ancaman yang bersifat nyata (existential threat), yang ancamannya berada pada 

beberapa sektor yang berbeda-beda, 

 

 

 

 

 
 

41 Stephen M. Walt. 1991. The Renaissance of Security Studies, International Studies Quarterly, 

vol. 35 (2), H. 211. 
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Penulis kali ini akan mengunakan sebagaimana Pandangan dari 

Copenhagen School mengkaji tentang efektivitas dari aksi-aksi atau kebijakan yang 

diambil untuk mengatasi ancaman setelah dilakukan speech act. Dengan hanya 

melihat keberhasilan dari proses sekuritisasi berdasarkan keyakinan referent object 

terhadap adanya ancaman, teori tersebut penulis relevan untuk dapat menjelaskan 

dinamika yang sebenarnya. Kedua, teori Copenhagen School tersebut di nilai dapat 

mengakamodir dengan baik semua element yang terkait dalam proses sekuritisasi 

itu sendiri sehingga tergambar dengan jelas apakah suatu isu layak dikatakan bentuk 

sekuritisasi dan bagaimana aktor melakukan proses tersebut. 

B. Teori Non-Tradisional State menurut Mely Caballero 

 

Penelitian ini berinisiatif menciptakan aransement kerjasama dalam 

membentuk mekanisme penghalauan tindak kejahatan transnasional pencucian uang 

di kawasan regional ASEAN melalui Non-Traditional untuk menghalau dan 

membentuk mekanisme pencucian uang di negara kawasan regional. 42 Isu 

keamanan non-tradisional adalah tantangan terhadap kelangsungan hidup dan 

kesejahteraan masyarakat dan negara yang timbul terutama dari sumber-sumber 

non-militer, seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, penyakit menular, 

bencana alam, migrasi tidak teratur, kekurangan pangan, penyelundupan manusia, 

perdagangan narkoba dan kejahatan transnasional. Bahaya-bahaya ini sering kali 

bersifat transnasional, tidak dapat diatasi secara sepihak dan memerlukan respons 

 

 

 
 

42Caballero dan Anthony, Introduction Non-Traditional Security Studies a Transnasional 

Approach, ISBN 978-1-4462-8607-4. hlm.5 
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yang komprehensif baik secara politik, ekonomi, sosial serta penggunaan kekuatan 

militer secara kemanusiaan. 43 

konsepsi keamanan non-tradisional dapat merujuk pada pergeseran 

paradigma keamanan tradisional yang fokus pada negara dan militer. Namun hal ini 

mencakup banyak wilayah, seperti yang akan ditunjukkan oleh survei kami 

mengenai kontribusi pasca-Perang Dingin terhadap pemikiran keamanan pada teori 

ini. Oleh karena itu, dalam penggunaan teori ini, penilis membahas keamanan non- 

tradisional dengan mengacu pada perkembangan spesifik yang berasal dari 

komunitas epistemik di Asia.44 

Evolusi keamanan non-tradisional baik sebagai konsep maupun pendekatan 

Studi Keamanan banyak dipengaruhi oleh pendekatan pasca kolonial dan pemikiran 

keamanan dari Dunia Ketiga. Yang lebih penting lagi, perkembangannya juga 

didorong oleh keinginan beberapa pakar dari negara-negara Selatan untuk 

menjadikan bahasa keamanan lebih relevan dan mewakili tantangan-tantangan 

kontemporer yang berdampak serius terhadap keamanan masyarakat di negara- 

negara berkembang. 

Salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam upaya 

rekonseptualisasi keamanan adalah upaya yang dilakukan oleh sejumlah peneliti 

dari lembaga penelitian di seluruh Asia yang mulai memetakan berbagai jenis 

tantangan keamanan yang dianggap paling relevan di bidangnya masing-masing. 

 

43 Jason, Sharman.The Money Laundry: Regulation Criminal Finance in the Global 

Economy. Universitas Cornel. Tahun 2011. H.20. 
44Caballero dan Anthony, Introduction Non-Traditional Security Studies a Transnasional 

Approach, ISBN 978-1-4462-8607-4. h.6 
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Penerapan berbagi penelitian dan jaringan kelembagaan antar lembaga di Asia 

didukung oleh hibah dari Ford Foundation yang dimulai pada awal hingga 

pertengahan tahun 2000an.45 Hal ini segera mengarah pada berkembangnya inti 

komunitas epistemik unik di Asia yang menangani apa yang mereka anggap sebagai 

isu ‘keamanan non-tradisional’. 

adapun konsep karakteristik Ancaman keamanan tradisional yang berfokus pada 

ancaman non-militer dengan karakteristik umum berikut, yaitu; 

1. Ancaman-ancaman tersebut bersifat transnasional dalam hal asal usul, 

konsepsi dan dampaknya. 

2. Hal ini tidak disebabkan oleh persaingan antar negara atau pergeseran 

keseimbangan kekuasaan, namun seringkali didefinisikan dalam istilah 

politik dan sosio-ekonomi. Masalah keamanan non-tradisional seperti 

kelangkaan sumber daya dan migrasi tidak teratur menyebabkan 

ketidakstabilan sosial dan politik sehingga menjadi ancaman terhadap 

keamanan. 

3. Ancaman lain seperti perubahan iklim sering kali disebabkan oleh gangguan 

yang disebabkan oleh manusia. 

4. kerusakan terhadap keseimbangan alam yang rapuh dengan konsekuensi 

yang mengerikan bagi negara dan masyarakat yang seringkali sulit untuk 

dibalik atau diperbaiki. 

 

 

 
 

45Shahar H dan Lee Jones, Regulatory regionalism dan anti money laundering governance 

in asia, vol. 69 no.2, h.4 
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5. Solusi nasional sering kali tidak memadai dan oleh karena itu pada dasarnya 

diperlukan kerjasama regional dan multilateral. 

6. Rujukan keamanan tidak lagi hanya pada negara (kedaulatan negara atau 

keutuhan wilayah), namun juga masyarakat (kelangsungan hidup, 

kesejahteraan, martabat) baik pada tingkat individu maupun masyarakat. 

Dengan demikian, seiring dengan semakin matangnya ilmu keamanan non- 

tradisional, penting untuk menyadari bahwa seperti teori dan pendekatan lainnya, 

keamanan non-tradisional adalah 'produk dari waktu dan tempatnya' dalam 

lingkungan global yang berubah dengan cepat menurut Caballero-Anthony yang 

dalam argumennya menunjukkan bahwa tujuan teori adalah untuk dapat mengatasi 

permasalahan dunia dalam konteks waktu dan tempatnya.46 

Sehingga penulis melihat dengan teori keamanan non - Tradisional state ini 

menjelaskan bahwa dalam menjaga keuntungan menuju pemerintahan yang baik 

harus menciptakan metode baru dalam mencapai pemerintahan regional yang 

seimbang dalam kekuatan Asia Tenggara (ASEAN) dalam mengkloboraskan 

kerjasama untuk mengembangkan dan untuk memperkuat tujuan kebijakan tertentu 

didalam negara. Maka daripada itu Transnasonal crime dalam pencucian uang ini 

dapat digunakan melalui konstelasi sekuritisasi yang dimana proses pemetaan 

terkait keamanan kompleks bertujuan untuk menganalisis pola keterkaitan 

keamanan dari beberapa kompleksitas yang berbeda. 

 

 

 
 

46Caballero dan Anthony, Introduction Non-Traditional Security Studies a Transnasional 

Approach, ISBN 978-1-4462-8607-4. h.7 



38 

 

 

 

 

 

 

 
 

BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

1. Cakupan Isu 

 

Ancaman eksistensial adalah ancaman yang dinyatakan oleh pihak-pihak 

yang terlibat dalam mempertimbangkan suatu permasalahan. Ancaman yang 

menyulitkan juga sering kali digunakan dalam dunia politik untuk menunjukkan 

bahwa suatu kebijakan, program, atau individu dapat membahayakan keberadaan 

suatu hal. 47. Banyak aspek lain dalam masyarakat yang dikatakan berada dalam 

ancaman eksistensial, mulai dari dunia usaha hingga olahraga. Resesi ekonomi, 

sebagai contoh, bisa dianggap sebagai ancaman yang sungguh-sungguh bagi pelaku 

usaha yang begantung terhadap efektivitas ekonomi. 

Permasalahan keamanan dalam tindak kejahatan lintas negara merupakan 

isu yang sangat signifikan untuk dibahas, namun dalam perkembangannya 

kejahatan lintas negara sangat terkait dengan pembatasan dari suatu negara, karena 

tindakan kriminal yang terorganisir dengan baik ini dilakukan melintasi negara- 

negara bahkan kejahatan lintas negara bisa disebut sebagai kejahatan yang 

dilakukan oleh beberapa jaringan yang berada di berbagai negara. Karena itu, batas 

suatu negara merupakan hal yang sangat penting ketika berbicara tentang kejahatan 

lintas negara. Batas negara memiliki peran penting dalam mempertahankan 

 
 

47Agus Trihartono, Suryani Indriastuti, Chairun Nisya, Keamanan dan Sekuritisasi dalam 

Hubungan Internasional, Melvani Desain,Jember, 20 Januari 2020. h.13. 
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stabilitas nasional dan regional yang berfungsi secara lebih dalam untuk 

mengurangi kemungkinan terjadinya ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari 

luar negeri.48 

Jika suatu kejahatan transnasional dilakukan melintasi batas negara, maka 

kejahatan tersebut tentu saja menimbulkan ancaman terhadap stabilitas nasional 

negara - negara anggotanya di seluruh dunia. Oleh karena itu, bentuk ancaman 

dalam penelitian ini menitikberatkan pada pencucian uang yang merupakan solusi 

eksistensial yang dapat dianggap sebagai ancaman nyata terhadap situasi yang 

semakin hari semakin meningkat di Asia Tenggara hingga menjadi ancaman 

masalah perbatasan wilayah negara. 

1.1 Indonesia 

 

Penanggulangan kejahatan transnasional pencucian uang menjadi fokus 

utama Pemerintah Indonesia yang dijalankan baik di tingkat domestik maupun 

internasional. Upaya terus dilakukan oleh Indonesia untuk menjalin kerja sama 

dengan negara-negara lain guna melindungi kepentingan nasional, terutama dalam 

meningkatkan kemampuan internal negara dalam mencegah atau menghentikan 

kejahatan pencucian uang. Seiring dengan meningkatnya kejahatan yang telah 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

48Nurmalawati, Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Pencucian Uang (Money 

Laundering) dan Upaya Pencegahannya, Universitas Sumatera Utarajurnal Equality, Vol 11 No. 1 

Februari 2006. h.62 
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menjadi semakin berlimpah di Indonesia, Indonesia kini menghadapi ancaman yang 

nyata yang juga berdampak pada penurunan peringkatnya secara global.49 

Diketahui Transparency Internasional melaporkan, Indeks Persepsi 

Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia mengalami 

penurunan sebanyak empat poin menjadi peringkat 34 yang terlemah dalam 

penanganannya pada tahun 2022 dari peringkat 38 pada tahun 2021 lalu50. 

Kemerosotan poin IPK Indonesia ini turut menurunkan peringkat Indonesia pada 

skala global. Berdasarkan data, Indonesia menduduki peringkat ke-110 pada 2022. 

Adapun indeks persepsi korupsi di indonesia tahun 2012 sampai dengan tahun 

2022; 

Grafik 2. Indeks Prespektif Kejahatan Pencucian Uang di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Transparency Internasional 

 
49Hukum Online: “Tiga Sebab Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Selalu Rendah” 

https://www.hukumonline.com/berita/a/3-sebab-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-selalu-rendah- 

lt643e4e2f1adfc/ (Diakses 18 April 2023). 
50 ransparency International. Corruption Perception Index. Berlin: Transparency 

International. (Online), (http://www.transparency.org/cpi2 014/results, diakses 27 Maret 2022). 
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Indeks Perspektif Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Indeks (CPI) 

ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya 

paling korup, sedangkan 100 berarti paling bersih. Indonesia, pada praktifknya, 

seperti benang kusut dari data 2012-2022 yang disunguhkan oleh Transparency 

Internasional, Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia secara berturut-turut adalah 

32, 32, 34, 36, 37, 37, 38, 40, 37, 38, 34, Ini menunjukkan bahwa sepuluh tahun 

belakangan dengan total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara 

Indonesia hanya mampu meningkatkan skor CPI sebesar 2 poin dari skor 32 selama 

satu dekade terakhir sejak tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa respon 

terhadap praktik korupsi masih lamban dan semakin parah akibat kurangnya 

dukungan faktual pemangku kepentingan. 

Jika dilihat dari Skor Indeks Perspektif Korupsi (IPK) di Indonesia 

seharusnya Indonesia terus menunjukan peningkatan setiap tahunnya tetapi dalam 

satu dekade ini yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan kejahatan dan 

menurunnya tingkat keseriusan untuk menghalau kejahatan menjadikan Indonesia 

berada dalam sebuah ancaman yang nyata didalamnya. Pada pemerintahan Jokowi 

ini kemudian dirasa tidak optimal karena visi kepemimipinan Jokowi yang terlalu 

fokus pada Pembangunan dan pertumbuhan namun kurang memperhatikan agenda 

pembaharuan birokrasi, hukum, dan budaya antikorupsi didalam sistem 

pemerintahannya.51 

 

 

 
51Hukum Online: “Tiga Sebab Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Selalu Rendah” 

https://www.hukumonline.com/berita/a/3-sebab-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-selalu-rendah- 

lt643e4e2f1adfc/ (Diakses 18 April 2023). 

http://www.hukumonline.com/berita/a/3-sebab-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-selalu-rendah-
http://www.hukumonline.com/berita/a/3-sebab-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-selalu-rendah-
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Posisi Indonesia pada Indeks Perspektif Korupsi (IPK) tahun ini juga 

terperosok ke posisi 1/3 negara terkorup di dunia dan jauh di bawah rata-rata skor 

CPI negara-negara Asia-Pasifik, yakni 45. Negara terbesar di Asia Tenggara 

berbagi posisinya. dengan Bosnia Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal, dan Sierra 

Leone dengan skor 34. Sedangkan posisi Indonesia di Kawasan Asia Tenggara 

berada di peringkat 7 dari 11 negara, jauh di bawah beberapa negara tetangga seperti 

Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand. 

Oleh karena itu, Indonesia juga mengalami penurunan indeks perspektif 

korupsi, indikator ekonomi mengalami tantangan besar antara kemajuan 

perusahaan dalam menerapkan sistem anti korupsi dengan kebijakan negara yang 

meningkatkan kemudahan berinvestasi. Selanjutnya, tidak terdapat perubahan 

mencolok dalam indikator politik yang menunjukkan bahwa para pejabat negara 

terlibat dalam tindakan mencuci uang dan menerima suap, sehingga terdapat 

konflik kepentingan antara politisi dan masyarakat dalam upaya mereka untuk 

memperoleh kekuasaan. Selanjutnya, tanda-tanda penegak hukum yang belum 

terbukti berhasil dalam upaya mencegah dan mengatasi tindak korupsi atau 

pencucian uang. 

Permasalahannya kemudian adalah tingkat kejahatan yang menyebar begitu 

cepat dan terorganisir dalam masyarakat sehingga apabila tidak ditangani secara 

efektif maka akan membahayakan stabilitas dan integritas sistem perekonomian 

suatu negara, karena pencucian uang bukan sekedar kejahatan yang sah. namun juga 

dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional dan internasional suatu 

negara. 



43 

 

 

 

 

Sedangkan pada masa kepemimpinan Jokowi, upaya penanganan korupsi 

dan pencucian uang sangat tidak memuaskan. Jokowi sangat terkonsentrasi pada 

persentase pertumbuhan, pembangun an infrastruktur, investasi, tetapi belum cukup 

menekankan tentang pentingnya agenda pembaruan birokrasi, perundangan, dan 

upaya pembaruan dalam melawan korupsi kepemimpinannya aktif berusaha 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun birokrasi menjadi rapuh. 

Oleh karena itu pada kenyataannya semakin terabaikannya konseptual 

dalam memerangi praktik-praktik korupsi di Indonesia ini menjadikan kerugian 

negara telah mencederai proses tata kelola keuangan negara, Secara spasial, tingkat 

kemiskinan per September 2022 naik tipis baik di perkotaan maupun di pedesaan. 

Tingkat kemiskinan di perkotaan naik menjadi sebesar 7,53% (Maret 2022: 7,5%). 

Persentase penduduk miskin di pedesaan juga mengalami kenaikan menjadi 12,36% 

(Maret 2022: 12,29%). 52 Maka keputusan pemerintah indonesia untuk 

meningkatkan subsidi di berbagai sektor perdagangan dan bahan energi ialah bentuk 

indonesia sedang berada dalam ketimpangan ekonomi menunjukkan ada 

kesenjangan sosial yang semakin melebar, kemiskinan yang semakin besar, dan 

rasa kepercayaan publik pada pemerintah ataupun pelaku kebijakan semakin 

melemah, Ketika kelemahan itu terjadi di berbagai pelaku kebijakan diseluru 

penjuru pemerintahan Indonesia potensi kecurangan dalam demokrasi akan selalu 

besar. 

 

 

 
52 Kementeriankeuangan.com, Peran APBD Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

dalam kenaikan angka kemiskinan, 1 April 2023, https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/lima- 

detik/meningkatnya-angka-kemiskinan-di-indonesia.html 

https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/lima-detik/meningkatnya-angka-kemiskinan-di-indonesia.html
https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/lima-detik/meningkatnya-angka-kemiskinan-di-indonesia.html
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1.2 Singapura 

 

Dari laporan Transparency International, terungkap bahwa Singapura 

mengalami penurunan sebesar lima poin dalam Corruption Perception Index (CPI) 

atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2012. Pada tahun sebelumnya, 

Singapura mencatat angka 88, yang merupakan angka terendah dalam 

penanganannya, dibandingkan dengan angka 83 pada tahun 2022 sebelumnya. 

Penurunan tingkat IPK Singapura yang terus meningkat setiap tahunnya 

mengindikasikan bahwa kejahatan sedang meningkat dan keparahan kejahatan 

sedang menurun, mengakibatkan Singapura menghadapi ancaman yang nyata. Hal 

ini juga berdampak pada penurunan peringkat Singapura secara global. Menurut 

informasi yang terkumpul, Singapura berada di posisi kelima pada tahun 2022 

berdasarkan data yang ada. Adapun indeks persepsi korupsi di indonesia tahun 2012 

sampai dengan tahun 2022; 

Grafik 2. Indeks Prespektif Kejahatan Pencucian Uang di Singapura 
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Nampak mengenaskan bila dibandingkan dengan negara tetangga sebelah, 

Singapura. Data dari Transparency International, skor Corruption Perception Index 

Singapura dari 2012-2022 adalah 88, 86, 84, 85, 84, 84, 85, 85, 85, 83. Pada 2022, 

Singapura menduduki ranking 5 dalam indeks persepsi korupsi tersebut. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa respon terhadap praktik korupsi di Singapura cukup 

memberi perhatian baik terhadap pemerintahnya. 53 

Pada tahun 2022, Singapura merupakan satu-satunya negara di Asia yang 

berhasil masuk dalam peringkat 10 teratas dalam Indeks Persepsi 

Korupsi/Corruption Perception Index. Skor 83/100 berhasil dicapai oleh negara 

tersebut, membuatnya menduduki peringkat kelima dari 180 negara. Singapura 

terkenal sebagai contoh yang sangat berhasil dan efektif dalam upaya melawan 

korupsi, meski memiliki struktur lembaga yang sangat simpel, tetapi mampu 

mencapai hasil yang penting. Seperti yang telah dipaparkan diatas, tidak heran jika 

singapura melakukan referensetantif yang baik dalam menghalau kejahatann di 

negaranya karena Singapura adalah negara maju yang mana kesadaran masayarakat 

dan sikap serta budaya profesionalisme sudah mendarah daging. Selain itu 

komitmen pemerintah Singapura dalam memberantas korupsi sangatlah besar. 

Akan tetapi dengan melihat menurunnya tingkat indeks prespektif korupsi 

yang dilansir oleh transparency Internasional menunjukkan ada ketimpangan sosial 

yang terjadi dalam dua tahun terakhir, tingkat kemiskinan yang terjadi di Singapura 

dari Data yang dirilis data Kementerian dalam negeri Singapura menunjukkan 

 

53 Transparency International. Corruption Perception Index 2015. Berlin: Transparency 

International. (Online), (http://www.transparency.org/cpi2 014/results, diakses 27 Maret 2022). 

http://www.transparency.org/cpi2
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tingkat kejahatan di kuartal kedua 2022 turun menjadi 2,1% dari kuartal 

sebelumnya 2,2%. Tingkat pengangguran tersebut menjadi yang terendah sejak 

kuartal pertama 2022 menunujukkan ada pelaku kejahatan yang tidak diperhatikan 

oleh pelaku kebijakan pemerintahan dalam dua tahun terakhir 2021-2022. Dengan 

itu, singapura memeperketat undang-undang untuk memerangi kejahatan keuangan 

dan pencucian uang melalui mengesahkan amandemen undang-undang korupsi, 

dan kejahatan lainnya yang bersifat transnasional bagi pelaku pencucian uang yang 

gegebah dan kelalaian untuk para pelaku kebijakan atau pelaku pemerintah yang 

lebih memperhatikan kesenjangan sosial yang terjadi. 

2. Aktor Sekuritisasi 

 

Aktor sekuritisasi adalah aktor yang melakukan proses sekuritisasi dengan 

menyebutkan objek referensi sebagai ancaman dalam konteks pencucian uang. 

Secara umum, aktor yang terlibat dalam proses sekuritisasi memiliki kekuasaan dan 

otoritas dalam membuat keputusan serta meyakinkan penonton tentang ancaman 

yang akan datang.54 Sebagai ilustrasi, kelompok elit politik, pemerintah, lembaga, 

dan warga sipil sebagai aktor keamanan perlu memiliki kontrol atau wewenang 

penuh untuk menerapkan kebijakan sekuritisasinya kepada individu-individu dan 

entitas yang terkait. Dalam situasi kedua, aktor yang berperan dalam keamanan 

harus memiliki kekuatan politik yang memadai dan juga memiliki lembaga 

pemerintahan di dalam negara yang dapat mendorong dan mengontrol agar 

ancaman atau kerentanan yang dirasakan sesuai dengan yang dirasakan oleh pihak 

 
54 Agus Trihartono, Suryani Indriastuti, Chairun Nisya, Keamanan dan Sekuritisasi dalam 

Hubungan Internasional, Melvani Desain,Jember, 20 Januari 2020. h.12 
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lain terutama masyarakat. Secara umum, keberhasilan proses sekuritisasi 

sepenuhnya bergantung pada upaya pelaku sekuritisasi dalam meyakinkan dan 

memberi kesan kepada pendengar tentang kebijakan tersebut, karena mereka 

seharusnya bertanggung jawab atas semua kebijakan yang dibuat. 

Berbicara mengenai pencucian uang, ternyata dalam Al-Quran juga 

menjelaskan beberapa ayat yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Namun, 

dalam praktiknya pencucian uang tidak disebutkan secara khusus melainkan ada 

beberapa ayat Al-Quran yang secara tidak langsung menggambarkan dan 

membahas unsur-unsur dari pencucian uang. Adapun ayat Al-Quran yang 

menggambarkan akan hal tesebut dapat dilihat pada Ali-Imran Q.S 3:161:55 

ا  ثمَُّ توَُفهى كُلُّ نَفْسٍ مَّ
 وَمَنْ يَّغْللُْ يأَتِْ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِِۚ

ٍ انَْ يَّغلَُّْۗ  وَمَا كَانَ لِنَبِي 

كَسَبَتْ وَهُمْ لََ يظُْلَمُوْنَ 

Terjemahannya: 

 

"Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan 

perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang 

membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi 

balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka 

tidak dizalimi." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 161) 

Tafsir Al-Muyassar di atas menjelaskan bahwa dalam tafsir QS.Ali Imran 

3:161 Allah berfirman bahwa tidak boleh seorang nabi melakukan pengkhianatan 

terhadap para sahabatnya dengan mengambil sebagian dari harta rampasan yang 

tidak ditentukan oleh Allah khusus untuknya. Lalu setiap orang akan mendapatkan 
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imbalan sesuai dengan yang telah mereka usahakan tanpa adanya pengurangan dan 

penindasan. 56 

Melihat ancaman nyata yang dalam satu dekade terakhir mengalami 

penurunan dalam pengawasannya bentuk sekuritisasi telah di perlihatkan 

pemerintah Indonesia mengkampanyekan kejahatan pencucian uang dengan 

menyatakan hapuskan pencucian uang karena telah merugikan negara, karena hal 

ini Indonesia membentuk upaya dalam penanganan kejahatan pencucian uang di 

Indonesia meliputi pertama mengsinkronisasi perundang-undangan atau penataan 

regulasi seperti memperbaharui sistem Omnibus Law, kemudian upaya kedua ialah 

pembinaan SDM dilakukm agar masyarakat Indonesia mampu bekerja secara 

efisien dan efektif serta menguasai teknologi, lalu yang ketiga efektifitas digitalisasi 

pelaksana negara sebgai bentuk fungsi aktor.57 

Mengkoseptualkan sekuritisasi sebagai tindak tutur menjadi penting dalam 

penghalauan kejahatan yang mengancam keamanan nasional diperlukan untuk 

melakukan suatu tindakan yang akan memberikan kontribusi besar dalam melihat 

ancaman nyata untuk menyakinkan masyarakat agar mengambil tindakan luar 

biasa, aktor sekuritisasi menarik perhatian dan mengambil peran penting dalam 

urgensi dari setiap ancaman yang ada untuk itu aktor sekuritisasi diperlukan. 

Berdasarkan teori sekuritisasi yang dibangun buzan ketika isu disekuritisasi 

 

 
 

56M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Muyassar: memahami Al-Quran dengan Terjemahan Al- 

Quran, vol. 1, Jakarta:Lentera hati, 2002 .h.173 
57 Nurmalawati, Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Pencucian Uang (Money 

Laundering) dan Upaya Pencegahannya, Universitas Sumatera Utarajurnal Equality, Vol 11 No. 1 

Februari 2006. h.190 
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tindakan yang mungkin dianggap tidak demokratis yang sebelumnya bukan isu 

politik menjadi non isu politik yang harus di ciptakan dengan bersama. Jadi, 

permasalahannya kemudian keamanan tidak hanya sekedar isu yang dilihat biasa- 

biasa saja akan tetapi harus di artikulasikan sebagai masalah oleh aktor-aktor yang 

melakukan sekuritisasi, lalu kemudian bagaimana Indonesia dan singapura 

melakukan hal ini. 

2.1 Indonesia 

 

Dalam memberantas kasus pencucian uang, negara harus membentuk 

lembaga efektif yang mempertemukan elit politik, pemerintah, dan masyarakat sipil 

untuk bekerja sama dalam mencegah kejahatan, terutama dalam kasus pencucian 

uang lintas batas negara. Kerja sama dapat dilakukan secara bilateral (dua negara) 

regional (negara dalam satu kawasan) atau multilateral (beberapa negara).58 

Dalam rangka menghadirkan stabilitas negara dalam melawan tindakan 

kejahatan pencucian uang di dalamnya, prinsip-prinsip ini diikuti di dalam upaya 

memberantas kejahatan di dalam negeri, Indonesia telah memiliki beberapa 

lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Lembaga-lembaga 

pemerintah lainnya di Indonesia dapat memberikan atau meminta bantuan kepada 

ketiga lembaga tersebut dalam upaya memerangi kejahatan transnasional pencucian 

uang. Beberapa lembaga tersebut mencakup Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 

 

 
 

58James R. Richards, Transnasional Criminal Organization, Cybercrime, and Money 

Laundering, Money Laundering Teqnique, CRS Press LLC, Florida. 2000, h..22. 
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Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga lainnya. 

Ancaman ini sudah menjadi kenyataan di Indonesia.59 

Hal ini memerlukan strategi yang tepat dan sistem yang tepat dalam 

penerapannya. Selanjutnya, pemerintah Indonesia menyiapkan langkah-langkah 

untuk mencegah kejahatan pencucian uang untuk membangun tata kelola yang baik. 

Pemerintah Indonesia mengumumkan strategi nasional untuk mencegah pencucian 

uang pada tahun 2012: Jangka panjang 2012-2025 dan jangka menengah 2012-2014 

menjadi orientasi pemberantasan ke depan. Strategi-strategi tersebut antara lain: 

yaitu (1) pencegahan, (2) Penegakan Hukum, (3) Harmonisasi Peraturan Perundang-

undangan, (4) Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset, (5) Pendidikan dan 

budaya Anti Pencucian Uang, (6) mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Korupsi.60 

Maka daripada itu pembentukan KPK dam dilahirkan Lembaga PPATK 

ialah upaya Indonesia dalam menciptakan tata Kelola keuangan yang baik agar 

meminimalisir berbagai kejahatan ekonomi, utamanya terkait dengan korupsi atau 

pencucian uang sebagai urgensi yang dalam fungsinya memerangi kejahatan 

transnasional pencucian uang. 

 

 

 

 

 

 

 
 

59 Munir Fuady, Bisnis Kotor (Anatomi Kebijakan Kerah Putih), Bandung: PT. CITRA 

ADITYA BAKTI, 2004, h.14. 
60 Yunus Husein,SH, Upaya Memberanas Pencucian Uang (Money Laundering), Books 

Terrace & Library. 2007. h.3 
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2.1.1 KPK. 

 
 

KPK memiliki singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 

Indonesia. KPK merupakan instansi pemerintah yang didirikan dengan maksud 

meningkatkan efektivitas dan hasil dari upaya pencegahan dan penindakan tindak 

pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki status yang 

mandiri serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan mana pun saat menjalankan tugas 

dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK mengacu pada lima 

prinsip, yaitu hukum yang pasti, transparansi, pertanggungjawaban, kepentingan 

publik, dan keseimbangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertanggung 

jawab kepada masyarakat dan secara rutin mengungkapkan hasil kerjanya secara 

transparan kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan 

Pemeriksa Keuangan. Selain memahami makna KPK, KPK juga memiliki berbagai 

tugas dan peran, tugas KPK meliputi tugas; Kolaborasi dengan lembaga yang 

berwenang untuk melaksanakan tindakan pencegahan kejahatan korupsi. 

Melakukan pengawasan terhadap lembaga yang memiliki wewenang dalam 

melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan korupsi. 

Melaksanakan investigasi, menangani perkara, dan mengusut serta mengadili kasus 

tindak pidana korupsi. Melakukan langkah-langkah pencegahan kasus korupsi. 

Melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan negara. 

Adapun Fungsi dari KPK adalah: (1) Mengatur dan menyelaraskan penyelidikan, 

penyidikan, (2) penuntutan kasus korupsi, (3) Membuat sistem pengaduan dalam 

upaya eradikasi kejahatan korupsi, (4) Mengajukan pertanyaan tentang aktivitas 

pencegahan tindak pidana korupsi kepada instansi yang relevan, (5) 
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Menyelenggarakan pertemuan atau diskusi dengan pihak yang berwenang 

menangani pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, tentu jika dilihat dari 

indeks prespektif korupsi dari masalah yang sedang berlangsung belum berhasil 

memecahkan situasinya. 61 

Upaya pencegahan praktik korupsi KPK melakukan di lingkungan eksekutif 

atau penyelenggara negara, yang dimana masing-masing instansi memiliki Internal 

Control Unit (unit pengawas dan pengendali dalam instansi) yang berupa 

inspektorat. Fungsi inspektorat mengawasi dan memeriksa penyelenggaraan 

kegiatan pembangunan di instansi masing-masing, terutama pengelolaan keuangan 

negara. Di samping itu, ada juga pengawasan dan pemeriksaan kegiatan 

pembangunan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas 

Keuangan Pembangunan (BPKP). Secara eksternal terdapat lemaga swadaya 

masyarakat seperti ICW (Indonesian Coruption Watch), tetapi dalam prakteknya 

lembaga-lembaga tersebut hanya mengawasi dalam lingkup terbatas. Dalam hal 

aliran dana keuangan, di Indonesia terdapat lembaga yang bertugas mengawasi 

aliran dana terutama dalam dunia Perbankan yaitu PPATK (Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dalam faktanya 

terdapat 3 lembaga yang secara nyata terlihat dalam penanganan kasus-kasus 

korupsi di Indonesia yaitu Kejaksaan, KPK, dan POLRI. 

 

 

 

 
 

61 Yustrisia, L. Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Ketentuan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (United Nations Convention Against Corruption 2003). Jurnal 

Menara Ilmu, 9 Januari 2015, h.65-86. 
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Dalam menangani kasus korupsi, baik dengan cara Represif dan preventif, 

sudah barang tentu KPK melibatkan semua komponen-komponen yang 

tersistematis yang ada dalam KPK tersebut. Dalam lembaga KPK terdapat tujuh 

organ atau komponen pokok yang membawahi beberapa organ lainnya antara lain 

Pimpinan KPK, Penasihat KPK, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang 

Penindakan, Deputi Bidang Informasi dan Data, Deputi Bidang Pengawasan 

Internal dan Pengaduan Masyarakat, Sekretariat Jenderal. Ketujuh organ tersebut 

membawahi organ organ lainnya. 

Seluruh organ dalam tubuh KPK tersebut mempunyai peranan masing- 

masing tidak jauh berbeda dengan aktor sekuritisasi yang dimiliki Singapura yakni 

CPIB, Meskipun seluruh organ dalam KPK saling bekerja sama secara sistematis 

dalam penanganan korupsi, tetapi pada faktanya upaya represif yang di lakukan 

oleh Deputi Bidang Penindakan beserta organ di bawahnyalah yang sering terlihat 

di media dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan para koruptor. 

2.1.2 PPATK 

 
 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah 

lembaga pusat yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan upaya 

pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencucian uang di Indonesia. Pada 

tingkat global, PPATK adalah sebuah unit intelijen keuangan yang bertanggung 

jawab untuk menerima laporan mengenai transaksi keuangan, melakukan evaluasi 



62Laporan Tahunan Pusat Penelitian dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). 
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terhadap laporan tersebut, serta menyampaikan hasil evaluasi kepada lembaga 

penegak hukum.62 

PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. 

Terkait akuntabilitas, setiap 6 (enam) bulan harus dibuat laporan pelaksanaan tugas, 

fungsi, dan wewenang yang disampaikan kepada Presiden dan DPR. Upaya 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menggunakan 

pelacakan uang untuk mencegah dan menghilangkan tindak pidana. Pendekatan ini 

diterapkan dengan melibatkan banyak pihak (yang dikenal sebagai rezim anti 

pencucian uang), yang masing-masing memiliki peran dan fungsi penting, termasuk 

pihak pelapor, otoritas pengawas dan manajemen, penegak hukum, dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

Di samping itu, dalam rangka mendukung kesuksesan pelaksanaan usaha 

pencegahan dan penghapusan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor Pada tanggal 11 Januari 2012, dibuatlah 

keputusan untuk membentuk sebuah Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU). Komite ini 

dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan 

Menteri Koordinator Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai wakil dan 

sekretaris Komite. Anggota Komite TPPU lainnya adalah Menteri Luar Negeri, 

Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kapolri, 

Jaksa Agung, Kepala BIN, Gubernur Bank Indonesia, Kepala BNPT dan Kepala 
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BNN. Komite ini bertugas mengkoordinasikan penanganan pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 63 

Meskipun di Indonesia terdapat aktor-aktor yang berusaha mencegah 

kejahatan pencucian uang, namun penurunan drastis skor CPI pada tahun 2022 

mengindikasikan bahwa strategi dan program pemerintah dalam mengatasi korupsi 

tidak berhasil. Mengubah strategi penegakan hukum menjadi pencegahan adalah 

tujuan utama dari amandemen UU KPK tahun 2019. Pemerintah menegaskan 

bahwa mereka telah melaksanakan berbagai program dalam bidang pelayanan 

publik dan penanaman modal online, termasuk UU Cipta Kerja yang merupakan 

strategi penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Namun, hasil indeks persepsi 

korupsi (CPI) terkini menunjukkan kegagalan strategi tersebut.. 

Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi merupakan 

permasalahan mendesak yang perlu diselesaikan, agar opini masyarakat menyadari 

bahwa penanganan perkara pidana di Indonesia kurang baik. Indonesia yang 

menggunakan sistem demokrasi sebagai salah satu sistem pemerintahannya sedang 

mengkaji kembali prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi, khususnya transparansi 

dan akuntabilitas, yang tidak dapat dilakukan dengan baik, sehingga tingkat 

keamanan terhadap pelaku kejahatan pencucian uang cenderung melemah. tahun. 

Peringkat Indeks Perspektif korupsi Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia 

belum mampu membuktikan diri sebagai negara yang berada pada jalur yang tepat 
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untuk memberikan harapan bagi masyarakatnya untuk mencapai kehidupan yang 

lebih baik. 64 

2.2 Singapura 

 

Melihat administrasi dan pemerintahan Singapura memiliki stabilitas politik 

yang teramat kuat di tingkat global, dengan sedikit terpengaruh oleh praktek korupsi 

politik atau interferensi kriminal. Sebuah kerangka kerja anti-korupsi di bidang 

legislatif suatu negara, yang diimplementasikan oleh pihak-pihak baik dari sektor 

publik maupun swasta, memiliki kekuatan dalam menghukum tindak suap dan 

melarang suap kepada pejabat asing manapun.65 

Di sisi lain, kapasitas Pemerintah Singapura belum bisa sepenuhnya 

mencegah kejahatan transnasional karena Singapura terkenal sebagai negara yang 

lemah dalam penanganan pencucian uang, apalagi Singapura merupakan salah satu 

negara yang dianggap sebagai negara tujuan favorit. agar para penjahat Indonesia 

bisa lolos dari kejaran aparat keamanan. Di Singapura, dimana tindakan pejabat 

publik di wilayah tersebut untuk memberantas kejahatan transnasional terhambat 

karena tidak adanya kejelasan dalam konstitusi Singapura, masalah pencucian uang 

masih sering terjadi di negara tersebut. bangsa. Berdasarkan data yang dirilis 

Transparency International, Singapura menempati peringkat kedua dalam hal 

peningkatan kasus, menunjukkan bahwa FAFT (Financial Action Task Force) 

sebagai organisasi penentu standar internasional dan ASEAN sebagai organisasi 

 

64Mohede, Noldy. Tugas dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. 

Jakarta Vol.XX/No.1/Januari-Maret/2012. H.28 
65James R. Richards, Transnasional Criminal Organization, Cybercrime, and Money 

Laundering, Money Laundering Teqnique, CRS Press LLC, Florida. 2000, h.22. 
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regional Asia Tenggara harus menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. masalah uang. Sistem anti pencucian uang di Singapura. 

Singapura memiliki sistem hukum yang independen dan tidak terpengaruh 

oleh intervensi politik untuk melawan korupsi. Salah satu faktor yang mendukung 

sebuah negara dalam menghadapi korupsi adalah independensi peradilan yang 

dideterminasi oleh Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan dalam undang- 

undang penerapan kekuasaan hukum. Sistem peradilan Singapura sangat tegas 

dalam menangani tindak korupsi dengan memberikan denda dan hukuman yang 

berat kepada pelaku korupsi. 

Maka daripada itu pembentukan CPIB (Corrupt Practices Investigation 

Bureau) sebagai bentuk upaya dalam memerangi pencucian uang yang semakin hari 

semakin meningkat karena telah melakukan kerugian negara. Hal ini menjadi faktor 

penting dalam mencegah terjadinya suap yang dapat mengurangi beban hukuman 

bagi koruptor. Demikianlah mengapa Singapura telah melakukan usaha untuk 

menghadapi ancaman kejahatan dalam bentuk pencucian uang dari skala domestik, 

yaitu dengan dibentuknya CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau). CPIB 

beroperasi di bawah naungan Kantor Perdana Menteri dan memiliki tanggung 

jawab yang langsung melapor kepada Perdana Menteri, sehingga CPIB dapat 

menjalankan tugasnya dengan mandiri. CPIB berkolaborasi dengan beragam 

lembaga pemerintah dan badan usaha untuk menghimpun bukti dan memperoleh 

informasi, namun mengimplementasikan sistem administrasi yang efektif guna 

meminimalisir potensi tindak korupsi. 
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2.2.1 CPIB 

 
 

Maka untuk mengatasi ancaman suatu tindak kejahatan seperti pencucian 

uang, diperlukan tindakan sekuritisasi yang melibatkan suatu aktor. Hal ini juga 

berlaku di Singapura, di mana mereka memiliki lembaga yang bertanggung jawab 

menangani korupsi bernama CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau). CPIB 

adalah organisasi independen yang bertanggung jawab dalam menangani tindak 

korupsi di Singapura dan memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan serta 

menangkap pelaku korupsi. Entitas ini diberikan wewenang untuk memanfaatkan 

segala wewenang yang dimiliki dalam upaya melawan praktik korupsi. Tanggung 

jawab CPIB tidak hanya terbatas pada memberantas tindak korupsi di sektor 

pemerintah, melainkan juga di sektor swasta.66 

CPIB dalam kerangka pemerintahan Singapura berada di bawah pengarahan 

kekuasaan eksekutif. CPIB berperan sebagai badan otonom yang memiliki 

wewenang total dalam menangani perkara penyimpangan di Singapura. Presiden 

Singapura memiliki wewenang dalam menunjuk kepala, wakil kepala, asisten 

kepala, dan penyelidik spesialis. Di Singapura, CPIB berada di bawah pengawasan 

Kepala Negara. Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, CPIB 

memberikan laporan secara langsung kepada Perdana Menteri Singapura. Struktur 

institusi Organisasi CPIB Singapura dikenal sebagai pola penyelidikan. 

Karakteristik kelembagaan CPIB berbeda, yakni memiliki ukuran lembaga yang 

 

 

66Kim, P. S. Comparative Governance Reform in Asia: Democracy, Corruption, and 

Government Trust Article information: Research in Public Policy Analysis and Management, 17 

(ISSN:0732-1317), 15–178. h.79 
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cukup kecil dan fokus pada fungsi penyelidikan. Orientasi upaya penanggulangan 

korupsi CPIB disesuaikan dengan kebijakan utama pemerintah Singapura. 

CPIB dalam kerangka pemerintahan Singapura berada di bawah pengarahan 

kekuasaan eksekutif. CPIB berperan sebagai badan otonom yang memiliki 

wewenang total dalam menangani perkara penyimpangan di Singapura. Presiden 

Singapura memiliki wewenang dalam menunjuk kepala, wakil kepala, asisten 

kepala, dan penyelidik spesialis. Di Singapura, CPIB berada di bawah pengawasan 

Kepala Negara. Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, CPIB 

memberikan laporan secara langsung kepada Perdana Menteri Singapura. Struktur 

institusi Organisasi CPIB Singapura dikenal sebagai pola penyelidikan. 

Karakteristik kelembagaan CPIB berbeda, yakni memiliki ukuran lembaga yang 

cukup kecil dan fokus pada fungsi penyelidikan. Orientasi upaya penanggulangan 

korupsi CPIB disesuaikan dengan kebijakan utama pemerintah Singapura. 

Namun jika melihat peringkat Corruption Outlook Index di Singapura, cara 

pengelolaan negara tersebut cukup serius. Dengan keberhasilan Singapura dalam 

memberantas korupsi, Singapura menduduki peringkat ke-4 negara terbersih di 

dunia berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) di antara 180 negara dan 

Singapura menjadi negara terbersih ke-1 di dunia di kawasan Asia Tenggara. 

Seperti yang telah dipaparkan diatas, tidak heran jika singapura melakukan 

referensetantif yang baik dalam menghalau kejahatann di negaranya karena 

Singapura adalah negara maju yang mana kesadaran masayarakat dan sikap serta 

budaya profesionalisme sudah mendarah daging. Selain itu komitmen pemerintah 

Singapura dalam memberantas korupsi sangatlah besar. 
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3. Konsep Keamanan 

 

Isu penting yang perlu dibahas adalah kejahatan transnasional yang 

melibatkan keamanan. Namun, dalam perkembangannya, isu keamanan di tingkat 

internasional tidak hanya berkaitan dengan keamanan negara, tetapi juga sangat 

terkait dengan keamanan manusia dan keamanan negara di kawasan tersebut. Pada 

level yang sangat mendasar, proses sekuritisasi dapat dijalankan melalui perubahan 

negara. Transformasi negara merujuk pada perombakan politik, hukum, dan 

lembaga-lembaga pemerintahan suatu negara. Proses ini melibatkan modifikasi 

kekuasaan dan hubungan di antara institusi dan individu yang berbeda, dengan 

potensi melibatkan pergeseran dari sektor publik ke sektor privat dan dari skala 

domestik ke internasional. 

Kemudian, masih tingginya kesadaran mengenai keamanan dan pertahanan 

di Indonesia dan Singapura, artinya negara kita belum memiliki kebijakan 

kebijakan perundangan terkait keamanan nasional sehingga ego sectoral masih 

sering terjadi saat menghadapi ancaman keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pola ancaman terkini terkait keamanan dan pertahanan di Indonesia 

dan Singapura serta keamanan nasional, dengan menganalisis persamaan dan 

perbedaan konsep keamanan dan pertahanan terkait kajian ketahanan nasional yang 

digunakan. Oleh karena itu, peneliti dapat menjelaskan posisi sekuritisasi yang 

dilakukan Indonesia dan Singapura sebagai bagian dari upaya menciptakan 

keamanan nasional, keamanan komprehensif dan keamanan manusia untuk 

menciptakan sistem keamanan nasional yang mampu melindungi dan 
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mempertahankan kedaulatan negaranya yaitu dengan cara keamanan nasional, 

keamanan Komprehensif, dan kemanan manusia. 

Keamanan nasional 

 

Mengacu pada strategi pemerintah untuk menjaga keselamatan dan 

keamanan negara melalui pemanfaatan kekuatan ekonomi dan militer serta 

melakukan diplomasi, baik dalam situasi damai maupun konflik. Prinsipnya, ide 

keamanan nasional dipelopori di Amerika Serikat sesudah Perang Dunia Kedua. 

Untuk mencapai stabilitas nasional, suatu negara harus memiliki keamanan 

ekonomi, energi, lingkungan, dan sebagainya. Tantangan terhadap keamanan tidak 

hanya berasal dari musuh konvensional seperti negara lain, tetapi juga berasal dari 

individu atau kelompok di luar tingkat diplomatik saat ini, seperti pengedar 

narkoba, perusahaan global, kejahatan internasional, dan organisasi non- 

pemerintah yang berbeda dengan pemerintahan.67 

Keamanan komprehensif 

 

Pendekatan yang tepat dalam penelitian ini adalah Keamanan Global yang 

dijelaskan oleh Mely Caballero-Anthony sebagai konsep keamanan yang lebih luas 

namun tetap fokus pada Negara sebagai perwujudan ketahanan nasional. Konsep 

keamanan komprehensif merupakan konsep keamanan yang tidak hanya 

menggunakan pendekatan militer tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan 

manusia, negara mempunyai kewajiban untuk menjamin perlindungan keamanan 

 
 

67 Tan, Andrew & J.D, Kenneth Boutin, “Non- Traditional Security Issues in Southeast 

Asia”, Select Publishing for Institute of Defence and Strategic Studies, Singapore, 2001. 
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ekonomi, sosial, dan ekonomi. keamanan bagi semua orang. juga 

memperhitungkan semua faktor politik, ekonomi dan sosial..68 

Keamanan manusia 

 

Human Security merupakan pandangan yang dikemukakan oleh Human 

Security Handbook United Nations yang mengusulkan pendekatan yang bertujuan 

untuk memberikan bantuan kepada negara-negara dalam mengidentifikasi dan 

menyelesaikan berbagai tantangan yang beragam dan lintas sektor yang dapat 

mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Manusia dan keamanannya 

diharapkan dapat menghubungkan kepentingan keamanan antara keamanan militer 

dengan keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, privasi, komunitas, dan 

politik. Human Security adalah pendekatan menyeluruh untuk mengatasi tantangan 

dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidaknyamanan yang menjadi akar 

masalah.69 

3.1 Indonesia 

 

Bagaimana pandangan Indonesia terhadap ancaman kejahatan dalam hal 

Tindak Kejahatan Transnasional hanya melihat aspek yang satu dari tiga konsep 

yang dijelaskan di atas. Pencucian uang di Indonesia berhubungan erat dengan 

pengamatan kejahatan di luar batas negara, karena kejahatan terorganisir dengan 

baik ini melibatkan negara-negara lain bahkan bisa disebut sebagai kejahatan 

 

 

68 Acharya, Amitav, Human Security: East versus West? Working Paper, Institute of 

Defence and Strategic Studies, Singapore, 2001. 
69 Acharya, Amitav, “Human Security: East versus West?”, Working Paper, Institute of Defen- ce 

and Strategic Studies, Singapore, 2001. 
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transnasional yang dilakukan oleh beberapa jaringan di berbagai negara. Itulah 

sebabnya keamanan nasional menjadikan batas negara sangat penting bagi ancaman 

yang nyata ketika membahas kejahatan lintas negara. Batas negara pada intinya 

adalah memberikan garis secara visual yang memisahkan antara satu negara dengan 

negara lainnya baik dalam hal fisik maupun bukan fisik. Perbatasan antarnegara 

memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dalam negeri dan di 

tingkat regional yang pada level yang lebih dalam berguna untuk mengurangi risiko 

munculnya ancaman baik dari dalam maupun luar negara. Jika terjadinya kejahatan 

internasional yang melewati batas-batas negara, tentunya kejahatan ini mengancam 

stabilitas nasional dari negara-negara anggota di seluruh dunia. 

Di mata internasional Indonesia memang masih jauh dari kata bebas dari 

korupsi, berdasarkan skor IPK terbaru. Namun kita tidak boleh berputus asa, masih 

ada harapan terbentang di depan. Harapan ini mesti terus dijaga, salah satunya 

dengan terus meningkatkan nilai-nilai integritas di dalam diri sendiri dan 

lingkungan. 

Tidak hanya itu, tindak kejahatan lintas batas ini juga bisa mengakibatkan 

timbulnya pertikaian di suatu wilayah. Permasalahannya adalah bahwa tidak 

seluruh negara memiliki kemampuan yang memadai dalam menjaga keamanannya 

karena keterbatasan keuangan, kekurangan tenaga kerja, rendahnya tingkat upah, 

serta kurangnya upaya kerjasama kawasan dalam manghalau adanya tindak korupsi 

yang ada. 
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3.2 Singapura 

 

Bagaimana pihak Singapura melihat ancaman kejahatan dalam hal 

Kejahatan transnasional dalam upaya pemberantasannya hanya 

mempertimbangkan satu dari tiga konsep di atas. Strategi Luar Negeri Singapura 

terkenal sebagai kota negara atau city-state yang berupaya mengamankan masa 

depan negaranya dengan berbagai metode. Pihak yang bertanggung jawab dalam 

mengambil keputusan di Singapura mengidentifikasi beberapa faktor yang 

potensial mengancam kebijakan keamanan Negara. Ancaman ini berpotensi besar 

bagi kelangsungan hidup sebuah negara kota. Sebagai sebuah kota-negara yang 

memiliki sumber daya alam yang terbatas, Singapura diharapkan dapat 

mengidentifikasi dengan jelas beragam ancaman yang ada, sehingga dapat 

mempermudah dalam mengambil langkah antisipasi. Dan mencapai reputasi yang 

tinggi di mata negara-negara lain di wilayah tersebut atau bahkan menjadikan 

negara-negara di sekitarnya bergantung pada Singapura. Singapura telah berhasil 

menjadikan dirinya sebagai kekuatan ekonomi yang dihormati di wilayah Asia 

Tenggara, akan tetapi dalam mengembangkan perekonomian di wilayahnya, 

Singapura melaksanakan beragam metode baik yang sah maupun yang melanggar 

hukum, sehingga mengakibatkan Singapura menjadi ancaman bagi negara-negara 

di sekitarnya. Dalam konteks ini, peneliti menekankan permasalahan Singapura, 

dan Indonesia sebagai negara di Kawasan Asia Tenggara dalam mengatasi 

Pencucian Uang, yang sering menjadi perhatian negara-negara di sekitarnya. 

Pencucian uang yang terjadi di Singapura menjadi pilihan utama para pelaku 

kejahatan Indonesia yang ingin melarikan diri dari penegakan hukum. 
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Singapura merupakan negara yang sulit untuk dikejar oleh aparat keamanan 

Indonesia karena kurangnya kesepakatan ekstradisi antara kedua negara. Meskipun 

aparat keamanan di wilayah sekitar berusaha keras untuk memerangi kejahatan 

lintas negara, namun mereka menghadapi hambatan karena kurangnya perjanjian 

ekstradisi dengan Singapura. Perjanjian ekstradisi adalah perjanjian yang berlaku 

dalam bidang hukum dan memuat prinsip-prinsip hukum internasional. Untuk 

menjalankan sebuah perjanjian internasional secara efektif, suatu negara harus 

meletakkan kedaulatannya di bawah hukum internasional dan patuh terhadapnya. 

Tindakan ini penting untuk dilakukan karena jika sebuah negara mengutamakan 

kedaulatan diatas hukum internasional, maka akan terjadi konflik antara hukum 

internasional dan kedaulatan negara. Namun, tidak demikian halnya dengan 

Singapura yang berhasil melawan korupsi di negaranya menurut laporan dari 

Transparency International. 

Oleh karena itu, Indonesia dan Singapura melihat ancaman kejahatan yang 

terjadi meliputi semua tiga konsep sekuritisasi seperti yang dijelaskan diatas yang 

didalamnya menghalau kejahatan pencucian uang condong sebagai ancaman 

keamanan nasional. 

4. Kondisi Penunjang: Norma Internasional 

 

Penurunan tingkat persepsi korupsi di Indonesia dan Singapura dalam upaya 

mencegah kejahatan transnasional mencerminkan bahwa korupsi telah menjadi 

masalah signifikan di wilayah Asia Tenggara. Banyaknya kekayaan negara yang 

terlibat dalam tindakan korupsi, melarikan diri, dan bahkan disembunyikan di 



66 

 

 

 

 

negara lain, mendorong negara-negara di Asia Tenggara untuk bekerja sama dalam 

upaya memerangi korupsi. Sekarang ini, dalam upaya melawan korupsi, pemulihan 

harta benda telah menjadi fokus utama selain usaha pencegahan dan penindakan 

terhadap tindak pidana korupsi. 

Hubungan antara Indonesia dan Singapura dihadapkan pada persoalan 

keamanan transnasional dengan larinya pelaku korupsi ke Singapura. Kemudian 

persoalan ini mendorong kedua negara untuk membangun kerjasama ekstradisi 

pada April 2007 secara umum agenda ekstradisi antara Indonesia dan Singapura 

berkaitan dengan kepentingan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan 

kekuasaan, namun pada saat ini ekstradisi dipraktekkan guna menembus batas 

wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap 

para penjahat yang melarikan diri ke negara lain atau agar keputusan pengadilan 

terhadap seorang penjahat yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan. 

Mekanisme permintaan ekstradisi didasarkan pada perundangundangan nasional, 

perjanjian ekstradisi, perluasan konvensi dan tata krama internasional yang 

berkaitan dengan ketentuan hukum formal antara Indonesia dan Singapura. 

Singapura memang dikenal sebagai surganya para buron. Banyak buronan 

yang menetap atau sekadar mampir di negeri 'Singa Merlion’ ini, setelah kabur dari 

Indonesia. Nama-nama buron kakap ada dalam daftar, seperti Djoko Tjandra buron 

sebelum divonis dua tahun penjara oleh MA terkait kasus pencairan klaim Bank 

Bali. Dia diketahui menetap di Singapura. Kemudian terdapat juga kasus Anggoro 

Widjojo, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan 

korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan. 
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Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, pertama, kedekatan geografis, kedua, 

kemajuan perekonomian yang dapat memudahkan pencucian uang dan ketiga, 

pemerintah yang begitu permisif terhadap para pemilik modal. Inilah yang 

menyebabkan banyaknya tersangka korupsi dari Indonesia yang lari ke Singapura. 

Beberapa nama, diantaranya (1) Sjamsul Nursalim, terlibat dalam kasus korupsi 

BLBI Bank BDNI pada Agustus 1997 hingga Mei 2009. Perkiraan kerugian negara 

mencapai Rp 6,9 triliun dan 96,7 juta dollar Amerika. Kasus Sjamsul masih dalam 

proses penyidikan,70 (2) Bambang Sutrisno, terlibat dalam korupsi BLBI Bank 

Surya. Perkiraan kerugian negara mencapai Rp 1,5 triliun. Proses hukum berjalan 

di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bambang lari ke Singapura dan Hongkong,71 

(3) Andrian Kiki Ariawan, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Surya. Perkiraan 

kerugian negara mencapai Rp 1,5 triliun. Proses hukum berjalan di Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat. Andrian kabur ke Singapura, (4) Eko Adi Putranto, terlibat 

dalam korupsi BLBI Bank BHS. Kasus korupsi Eko ini diduga merugikan negara 

mencapai Rp 2,659 triliun. Ia melarikan diri ke Singapura. Melalui uraian di atas 

maka dapat dipahami bahwa masalah korupsi di Indonesia merupakan masalah 

yang terjadi karena berkaitan dengan posisi geografis dan karena perjanjian 

ekstradisi yang tidak begitu efektif dalam penanganannya. 

Kasus selanjutnya yang menggunakan Singapura sebagai negara tujuan 

pelarian koruptor dari Indonesia adalah nama-nama tersangka kasus Bank Global, 

 
70 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Tantangan Pemberantasan Korupsi Masa 

Kini, . 13 November 2019. 
71 “Bambang sutrisno Diburu ke Singapura”, dalam http://www.antikorupsi.org/id/content/ 

bambang-sutrisno-diburu-ke-singapurakoruptor-blbi-yang-dihukum-seumur-hidup, diakses pada 

tanggal 28 Januari 2016 

http://www.antikorupsi.org/id/content/
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Rico Hendrawan, Irawan Salim, Lisa Evijanti Santoso, Amri Irawan, Budianto, 

Hendra alias Hendra Lee, Chaerudin, dan Hendra Liem alias Hendra Lim yang 

bersembunyi di Singapura. Sementara, Robert Dale Kutchen tersangka korupsi 

Karaha Bodas Company, kabur ke AS setelah transit di Singapura. Selain itu, 

terdapat juga kasus buron korupsi lain yang bersembunyi di Singapura adalah Nader 

Taher buron kasus kredit macet Bank Mandiri, dan Agus Anwar tersangka BLBI 

Bank Pelita. Sedangkan Marimutu Sinivasan, tersangka kasus Bank Mualamat, 

kabur ke India melalui Singapura, serta ada juga yang terseret kasus korupsi tetapi 

belum ditetapkan tersangka. Mereka kini bersembunyi di Singapura, di antaranya, 

Atang Latief kasus BLBI Bank Bira, Lydia Mochtar tersangka kasus penipuan di 

Mabes Polri serta terlibat kasus BLBI Bank Tamara dan Sjamsul Nursalim yang 

perkaranya telah di-SP3 Kejagung atas korupsi BLBI Bank Dagang Negara. 72 

Berdasarkan sembilan jumlah kasus yang di tangani dari Indonesia oleh Singapura, 

ada empat kasus yang telah selesai di pengadilan dan lima kasus yang lain belum 

selesai akan tetapi tahapan penyidikan dan telah sampai penyidikan yang sementara 

menunggu putusan hakim pengadilan. Ini kemudian menjadi tolak ukur 

keberhasilan pelaksana kebijakan melakukan kewajibannya sebagai pejabat negara 

atau aktor sekuritisasi. 

Oleh karena itu perjanjian ekstradisi, fungsi ASEAN, MLAT (Treaty on 

Mutual Legal Assistance In Criminal Matters in Such Matter Among ASEAN 

member Countries) sebagai payung stabilitas negara Kawasan Asia Tenggara 

 

72 Singapura.news “Singapore Established Diplomatic Relations of Indonesia”, dalam 

http://eresources.nlb.gov. sg/history /events/ccdd6bc9-cd18-4acb-9c45-1d60b38d8a79, diakses 

pada tanggal 28 Januari 2019. 

http://eresources.nlb.gov/
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Indonesia – Singapura penting di wujudkan karena pada hakekatnya perjanjian dan 

keputusan organisasi internasional inilah yang mengharuskan setiap pihak sepakat 

untuk mengekstradisi kepada pihak lainnya, Dimana setiap orang yang ditemukan 

berada diwilayah pihak yang diminta dan dicari oleh pihak peminta untuk tujuan 

penuntutan atau penerapan pelaksanaan hukuman atas suatu kejahatan yang dapat 

diekstradisikan. 

Dibahasnya perjanjian ekstradisi pada tanggal 28 April 2007 di Istana 

Tampak Siring, Bali, merupakan babak baru untuk membuka hubungan antara 

Indonesia Singapura setelah proses panjang penuh dinamika lebih dari 30 tahun. 

Perjanjian sejalan dengan kerangka hukum nasional dengan perjanjian Ekstradisi 

ini pada hakekatnya merupakan salah satu implementasi dari United nations 

Convention Againts Corruption (UNCAC) juga. 

Kemudian pada tahun 2023, perjanjian ektradisi antara indonesia dan 

singapura telah memperlihatkan keseriusan untuk menangani keduanya melalui 

diplomasi yang baru semenjak di adakan pertemuan G20 di bali untuk 

merealisasikan perjanjian baru untuk mengupayakan pemberantasan korupsi yang 

lebih komprehensif dengan pengesahan tentang perjanjian antara pemerintah 

republik Indonesia dan Pemerintah republik Singapura tentang ekstradisi buronan 

(Treaty Between The Goverment Of The Republic of Indonesia And The The 

Goverment of The Singapura For of The Extradition of Fugitives) yang di tetapkan 

pada tanggal 13 Januari 2023 oleh Presiden jokowi widodo yang ditetapkan di 

pertemuan G20 bali. 
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Kerjasama dan keseriusan dalam mengatasi korupsi dapat terlihat melalui 

adanya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) secara global 

yang menjadi acuan untuk negara-negara di seluruh dunia dalam mengambil 

langkah-langkah untuk menangkal tindak pidana transnasional seperti pencucian 

uang, pada prinsipnya dalam UNCAC terdapat beberapa aspek menarik, seperti 

Pemulihan Aset atau Kerja Sama Teknis dan Bantuan yang memberikan 

kesempatan bagi kerjasama teknis di antara negara-negara. UNCAC juga 

menetapkan beberapa aturan, seperti kinerja, keterbukaan, dan 

pertanggungjawaban yang memberikan peran penting kepada masyarakat sipil 

untuk berpartisipasi.73 

ASEAN perlu memperkuat metode yang telah ada atau menciptakan metode 

baru untuk membangun komunitas keamanan guna mencegah atau mengurangi 

konflik yang berkaitan dengan perkembangan pertentangan di wilayah ASEAN. 

Dalam menangani masalah Korupsi atau money laundering di wilayah ASEAN, ada 

tiga kebijakan utama yang dapat dilakukan, yaitu: (1) Masyarakat Keamanan dan 

Politik ASEAN (APSC), (2) Pembentukan Mutual Legal Assistance Treaty 

(MLAT) yang ditujukan untuk menangani kasus Korupsi dan Money Laundering; 

serta, (3) Pembentukan Badan kerja sama antara negara-negara ASEAN yang fokus 

dalam menangani kasus Korupsi dan Money Laundering dengan menggunakan 

MLAT dan APSC sebagai landasan hukum ASEAN. Tidak hanya perjanjian 

ekstradisi, kerja sama hukum saling membantu adalah salah satu bentuk kerja sama 

 

73Aldy Sabar, Penanganan Korupsi Di Indonesia Pasca Ratifikasi United Nation 

Convention Againts Corruption, eJurnal Hubungan Internasional 2019, ejournal.hi.fisip- 

unmul.ac.id 
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internasional sesuai dengan pembentukan UNCAC. MLAT adalah perjanjian 

tentang bantuan hukum negara dalam kolaborasi antara negara-negara dalam upaya 

mencegah dan menumpas kejahatan transnasional, terutama dalam mengumpulkan 

dan menukar informasi untuk mendorong penegakan hukum publik dan hukum 

pidana.74 

Banyaknya kejahatan lintas negara yang terjadi di wilayah ASEAN, 

menyebabkan kesadaran negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk 

undang-undang yang mengikat negara-negara tersebut dengan menandatangani 

Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Hal Kejahatan Pidana di 

Antara Negara-negara Anggota ASEAN. Awalnya, kesepakatan ini disetujui dan di 

tandatangani oleh Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, 

Filipina, Singapura, dan Vietnam dalam pertemuan pejabat jaksa di Kuala Lumpur 

pada tanggal 29 November 2004. Setelah menyelesaikan persyaratan domestik, 

Thailand dan Myanmar menandatangani MLAT pada tanggal 17 Januari 2006, 

Berkembangnya tindak kejahatan lintas negara yang terjadi di wilayah ASEAN, 

mendorong kesadaran negara-negara anggota ASEAN untuk menerapkan hukum 

yang mengikat, yang dituangkan dalam Treaty on Mutual Legal Assistance in 

Criminal Matters Among ASEAN Member Countries (MLAT) yang MLAT 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 Setiawan, A. ASEAN ‘Political-Security’ Community: Mekanisme Kerjasama 

Multilateral dan Mutual Legal Assistance dalam Menangani Kasus Money Laundering di Asia 

Tenggara. Integritas,(2016) 2(1), h.69-89 
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merupakan salah satu intstrumen hukum berupa Kerjasama regional yang tergolong 

dalam penanganan korupsi terkait pencucian uang.75 

Meskipun latar belakang lahirnya Mutual Legal Assistance didasari oleh 

perbedaan sistem hukum pidana di beberapa negara ASEAN, namun MLA tidak 

selalu tentang penyesuaian sistem hukum yang berlaku, tetapi rasa saling 

memerlukan informasi lah yang perlu diutamakan oleh Negara-negara ASEAN.76 

Salah satu langkah awal dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus 

penemuan kejahatan dan pengembalian aset negara yang berasal dari Tindak Pidana 

Korupsi adalah penggunaan saling bantu menyengsarakan koruptor. Implementasi 

perjanjian MLAT merupakan salah satu metode untuk menghukum mereka yang 

terlibat dalam praktik korupsi. Sebab itulah begitu krusialnya memiliki Perjanjian 

Kerjasama Hukum Timbal Balik dengan Negara-negara yang seringkali menjadi 

tempat persembunyian bagi para pelaku korupsi untuk menyimpan harta hasil 

tindak korupsi mereka. Kerjasama multilateral ASEAN memiliki potensi untuk 

mencegah dan mengatasi kejahatan lintas negara yang terorganisir, termasuk 

melibatkan upaya dalam menangani kasus korupsi. Di samping itu, MLAT dapat 

digunakan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan 

diplomasi yang biasanya terjadi seiring dengan pelaksanaan upaya pencegahan dan 

penindakan korupsi sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir. 

 
 

75Devitasari, I. Kekuatan Mengikat ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT) Bagi 

Negara Anggota ASEAN Dalam Rangka Penegakan Hukum Kejatan Transnasional. Belli Acpacis 

Jurnal Hukum Internasional, 1(1). H. 25-32. 
76Setiawan, A. ASEAN ‘Political-Security’ Community: Mekanisme Kerjasama 

Multilateral dan Mutual Legal Assistance dalam Menangani Kasus Money Laundering di Asia 

Tenggara. Integritas, (2016). h. 90. 
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Salah satu contoh penggunaan saling bantu hukum di kawasan ASEAN 

adalah penangkapan pelaku tindak korupsi Indonesia yang melarikan diri ke 

Singapura. Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tertera 

bahwa: Bantuan Hukum Saling Menyokong dalam kasus pidana, yang selanjutnya 

disebut Bantuan, merupakan permohonan Bantuan yang terkait dengan 

penyelidikan, penuntutan, dan peradilan di pengadilan sesuai dengan aturan hukum 

Negara yang meminta. 

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dua negara memiliki kemampuan 

untuk menjalankan perjanjian dengan tujuan untuk secara bergantian memberikan 

data dan saling bekerjasama dalam upaya mempertahankan sistem hukum pidana. 

Di samping UU Nomor 1 Tahun 2006, Mutual Legal Assistance juga dijelaskan 

dalam Undang-Undang tentang Kejahatan Pencucian Uang, yang esensinya 

merupakan kemungkinan pelaksanaan kerjasama hukum antara dua negara atau 

lebih. Kerjasama bilateral ini berdasarkan yang didasarkan dengan MLAT atau atas 

pertukaran saling menguntungkan antara dua negara. Indonesia telah mendirikan 

bentuk kerjasama hukum saling menguntungkan yang bersifat multilateral di 

wilayah Asia Tenggara melalui upaya kolaborasi di bidang Keberlanjutan Hukum 

dalam urusan pidana yang telah diresmikan oleh hampir semua negara anggota 

ASEAN, termasuk Indonesia. MLAT merupakan salah satu intstrumen hukum 

berupa Kerjasama regional yang tergolong dalam penanganan korupsi terkait 

pencucian uang dan dengan nilai MLAT telah disesuaikan dengan peraturan yang 

berlaku ini sudah diadaptasi sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, yaitu 

dengan UU No. 15 Tahun 2008 yang isi UU No15 tahun 2008 ini adalah untuk 
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mewujudkan negara adil dan damai hukum memberantas kejahatan transnasional 

pemerintah anggota ASEAN untuk memberikan bantuan timbal balik dalam usaha 

pidana dengan MLAT criminal matters untuk mengambil bukti dari seseorang. 

Oleh karena itu, ketika koruptor Indonesia yang melarikan diri ke Singapura 

ditangkap, pihak Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat 

meminta bantuan dari pemerintah Singapura untuk mengidentifikasi tanda-tanda 

seseorang yang termasuk dalam daftar koruptor yang melarikan diri atau menjadi 

warga negara Singapura, serta memberikan informasi lain yang berguna dalam 

upaya penangkapan koruptor.77 

Kemudian di Singapura juga telah menciptakan bentuk dukungan baru 

untuk menghalau tindak kejahatan transnasional di negaranya melalui pasal 55A 

CDSA yang di amandemenkan melalui undang-undang baru siangapura pada 

tanggal 6 mei 2023 ialah upaya singapura untuk mendorong mewujudkan norma 

yang telah dibangun bersama anggota negara anggota ASEAN lain yaitu 

Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) 

Act atau CDSA yang isinya jika seseorang mungkin bertanggung jawab untuk 

terlibat atau terlibat dalam suatu pengaturan yang memfasilitasi retensi atau kendali 

atas keuntungan dari tindakan kriminal oleh orang lain atau warga negaranya.78 

 

 

 

 

 

 

77Felix Ferdin Bakker, Andhika Parama Putra, Respati Triana Putri, “Peran ASEAN 

Dalam Menanggulangi Isu-Isu Utama Kejahatan Lintas Negara di Kawasan Asia Tenggara”. 

Jurnal Of Law and Border Protection, Politeknik Imigrasi. h.131 
78 DowJones.com, "Anti-Money Laundering In Singapore: What You Need To Know", 28 

mei 2023, https://www.dowjones.com/professional/risk/glossary/anti-money-laundering/singapore/ 

http://www.dowjones.com/professional/risk/glossary/anti-money-laundering/singapore/
http://www.dowjones.com/professional/risk/glossary/anti-money-laundering/singapore/
http://www.dowjones.com/professional/risk/glossary/anti-money-laundering/singapore/
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Pada tingkat paling dasar proses sekuritisasi dapat dilakukan melalui 

transformasi negara dengan tata kelola yang efektif, sehingga banyak masalah yang 

disajikan sebagai ancaman non-tradisional state dianggap sebagai praktek langsung 

dan tidak langsung dari kegiatan ekonomi, upaya untuk mengelolanya pasti akan 

membawa implikasi yang berpotensi signifikan bagi kegiatan kejahatan 

transnasional karena menyentuh perjuangan atas transformasi tata kelola kejahatan 

transnasional penting dikembangkan dengan menerapkan tata kelola negara secara 

domestik dengan baik adalah ilmu dasar dari arus utama keamanan negara yang 

menggambarkan tata kelola pemerintahan negara yang baik. 79 

Transformasi negara pada dasarnya adalah proyek politik yang didorong 

oleh kepentingan tertentu dan untuk mewujudkan kelembagaan seperti organisasi 

dan negara dalam cara kekuatan politik kekuasaan digunakan. Penekanan ini 

mencerminkan teori Melly Caballero tentang kekuasaan negara dikembangkan 

tidak hanya seperangkat institusi dan aktor tetapi terutama sebagai ekspresi 

kekuasaan pimpinan negara sebagai aparatur negara membentuk speech act dalam 

operasi lembaga negara.80 Kemudian, jika di amati negara - negara berkembang 

konflik lintas negara seringkali berkompromi dengan negara tetangga kawasan 

walaupun pembentukan Treaty Mutual legal assistance Multilateral dikenal sebagai 

hukum yang solutif bagi negara asia tenggara. semakin meningkatnya kejahatan 

pencucian uang mengartikan bahwa semakin tinggi angka kejahatan yang terjadi 

 

 
79Shahar Hameiri, Lee Jones, “Governing Borderless Threats”, Cambridge Unviersity, 13 

Feb 2017. h.52 
80 Caballero dan Anthony, Introduction Non-Traditional Security Studies a Transnasional 

Approach, ISBN 978-1-4462-8607-4. h.8 
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menggambarkan semakin tinggi angka kemiskinan dan teta kelola pemerintahan 

yang melemah maka daripada itu teori konsep sekuritisasi dalam hal ini di 

mengganggap penghalauan kajahatan transnasional pencucian uang tidak 

mengakomodir tentang speech act padahal denyut dan jantung utama teori 

sekuritisasi adalah speech act. 81 

Dalam konteks ini, tingginya tingkat kejahatan yang terjadi membawa 

dampak serius terhadap ancaman lintas negara, sehingga ASEAN menitikberatkan 

pada penyebaran berbagai jenis kejahatan yang melintasi batas negara. Satu- 

satunya cara untuk melaksanakan kebijakan penyelesaian dan pengurangan 

kerugian negara-negara adalah melalui kerja sama lembaga yang ada. Kehadiran 

ASEAN, seperti yang menjadi salah satu tujuan utamanya, bertujuan untuk 

mempertahankan, menjaga perdamaian, mengembangkan keamanan, serta 

stabilisasi dan peningkatan nilai-nilai yang telah difokuskan pada keamanan di 

berbagai wilayah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

81Rosaria Mita Amalia, Speech Act dan Implicit Meaning (Grice’s theory of conversational 

implicature and Sperber and Wilson’s relevance theory), Universitas Indonesia, Bandung. h.6 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 
 

A. Kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka temuan yang penulis temukan 

diantaranya 

1. Di kawasan Asia Tenggara, terutama di Indonesia dan Singapura, terdapat 

tantangan keamanan yang timbul dari kejahatan lintas negara, seperti 

pencucian uang. Menurunnya pengawasan batas-batas negara mengakibatkan 

masyarakat terhimpit oleh ancaman kejahatan pencucian uang yang sedang 

berlangsung. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara memiliki pandangan 

yang berbeda terhadap kejahatan transnasional dan cara pandang yang berbeda 

dalam penanganannya sebagai ancaman terhadap keamanan masyarakat 

global, masalah kemudian melibatkan pelaku-pelaku yang tidak bertanggung 

jawab dan menjadi tantangan dalam menangani isu-isu keamanan di masing- 

masing negara. 

2. Peneliti mengungkapkan bahwa Indonesia kekurangan dukungan dan koalisi 

politik yang kohesif yang diperlukan untuk reformasi kelembagaan seperti 

reformasi birokrasi. Birokrasi yang dimaksud di sini adalah birokrasi yang 

efisien sehingga menjamin akuntabilitas dan transparansi. Jika memiliki 

birokrasi yang baik telah diterapkan maka terbangun budaya antikorupsi. 

3. Meningkatnya kejahatan pencucian uang transnasional di negara-negara Asia 

Tenggara masih memerlukan berbagai upaya sekuritisasi dalam bentuk kerja 
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sama regional untuk menciptakan rasa aman bagi negara-negara anggotanya. 

Sementara itu, tingkat kejahatan yang terus terjadi di Indonesia dan Singapura 

tidak menunjukkan keseriusan sistem dalam menanggulangi permasalahan 

tersebut. 

4. Korupsi di berbagai belahan dunia memiliki corak dan karakter yang berbeda- 

beda, maka berbeda pula dalam penanganannya. Indonesia sebagai negara 

berkembang dengan segala kendala dalam pemberantasan korupsi dinilai 

kurang efektif jika di banding dengan negara lainnya. Upaya dan cara serta 

mekanisme pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh Indonesia 

masih dinilai kurang efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana 

korupsi. Jika dilihat dari segi budaya, Singapura dengan kesadaran bernegara, 

kesadaran masayarakat dan sikap serta budaya profesionalisme sudah mendarah 

daging. Di Indonesia, kesadaran masyarakat dan kesadaran bernegara dari 

pemerintah masih belum maksimal sehingga sebagian masyarakat Indonesia 

menganggap korupsi merupakan hal yang wajar dan dalam penanganannya 

masih kurang profesional atau terkesan masih setengah- setengah. Sedangkan 

dari segi peraturan, bahwa regulasi di Singapura lebih membedakan pada 

pemilahan pelaku dari tindak pidana korupsi, sedangkan di Indonesia lebih 

membedakan pada delik yang terjadi. 

5. Pada kesimpulan ini, dapat disimpulkan bahwa setiap masalah pencucian uang 

yang telah ada melalui rezim MLTA yang berlaku ASEAN belum cukup 

menghalau kejahatan yang terjadi, seperti layaknya di Indonesia dan Singapura, 

memiliki karakteristik unik dalam setiap tindakan kriminal dan 
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kebijakan yang dijalankan. Maka daripada itu aktor yang memiliki kemampuan 

untuk mengamankan potensi ancaman kejahatan pencucian uang adalah pihak 

otoritas dalam negeri dan ASEAN secara regional untuk menerapkan kebijakan 

pencegahan tindak kejahatan pencucian uang. 

B. Signifikan Teori 

 

1. Kekuatan / Manfaat 

 
Penelitian ini mengadopsi konsep sekuritisasi dengan memanfaatkan pola 

Existential Treath sebagai instrumen untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat 

kejahatan lintas negara sebagai ancaman yang rumit di kawasan ASEAN. 

Ancaman serius ekstremis membantu penulis untuk memahami bagaimana 

peningkatan kejahatan lintas negara terjadi di Asia Tenggara menjadi ancaman 

yang mengharuskan adanya kerjasama lintas kawasan yang sangat diperlukan. 

Dalam hal ini, stabilitas kawasan Asia Tenggara sangat berdampak penting bagi 

kepentingan negara-negara di daerah tersebut untuk menangani berbagai 

masalah keamanan. Lalu, kolaborasi internasional antara pemerintah Indonesia 

dan pemerintah Singapura dalam menangani masalah pencucian ini juga perlu 

dipertimbangkan dengan bantuan kerjasama internasional yakni ASEAN. 

2. Kelemahan 

 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan temuan empirik yang 

dinilai dari teori konsep sekuritisasi dalam penghalauan kajahatan transnasional 

pencucian uang tidak mengakomodir tentang speech act padahal denyut dan 

jantung utama teori sekuritisasi adalah speech act. Kemudian, kekurangan dari 



80 

 

 

 

 

teori ini hanya bersifat normatif tidak mencerminkan spririt dari kajian non- 

traditiional yang lebih reflektif dan kritis akibatnya modifikasi teori sekuritisasi 

Mely Caballero justru terjebak pada analisis keamanan nasional ketimbang 

keamanan insani dan keamanan komfrehensif. Speech act adalah usaha 

penyampaian mengenai suatu ancaman atau isu yang perlu untuk segera 

diamankan kepada komponen audience yang dimaksud disini yaitu warga 

negara. 

C. Rekomendasi untuk kajian Terdahulu 

 

1. Temuan Empirik 

 

Berdasarkan hasil penelitian temuan empirik penulis melihat kejahatan 

transnasional pencucian uang membutuhkan Langkah yang besar dan serius 

dalam penghalauan kejahatan transnasional pencucian uang di Asia Tenggara 

terkhusus Singapura dan Indonesia melalui ASEAN. ASEAN sebagai 

organisasi regional harus menciptakan rasa aman dan mensejahterakan negara 

anggotanya sebagaimana fungsi ASEAN. Fungsi utama ASEAN ialah 

memberikan keamanan kepada negara-negara anggotanya, memlihara 

perdamaian dan netralitas di Asia Tenggara juga ambisi inti dari ASEAN. Oleh 

karena itu, ASEAN setidaknya mengambil berbagai tindakan terhadap 

kejahatan transnasional dalam kerangka kerjasama ASEAN. 

2. Variabel yang perlu dikembangkan 

 

Berdasarkan temuan empirik penulis beranggapan bahwa kejahatan 

transnasional pencucian uang merupakan kejahatan khusus yang dilakukan di 
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luar batas negara dan harus dilakukan melalui kerja sama negara-negara kawasan 

di seluruh ASEAN. Kejahatan transnasional berperan penting dalam stabilitas 

nasional dan regional karena dapat menimbulkan konflik antar negara. ASEAN, 

sebagai organisasi regional, memainkan peran penting dalam memerangi 

kejahatan transnasional. 
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