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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 hamzah ʼ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Huruf 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 (ʼ). 

2. Vokal 

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

atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا َ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yaʼ Ai a dan i يؘَ 

 fatḥah dan wau Au a dan u وؘَ 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

...ؘَى|  ...ؘَا  fatḥah dan alif atau yāʼ Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan yāʼ Ī i dan garis di atas ى

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas وؙ

 

4. Tāʼ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tāʼ marbūṭah ada dua, yaitu: tāʼ marbūṭah yang hidup 

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

Sedangkan tāʼ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhiir dengan tāʼ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata ituterpisah, maka tāʼ 

marbūṭah itu ditranliterasikan dengan ha (h) 
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5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah lambang tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

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

kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

6. Kata Sandang 

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

lam maՙrifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-)  

7. Hamzah 

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

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

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

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

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

kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-
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kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

dutransliterasi secara utuh.  

9. Lafẓ al-Jalālah )الله( 

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

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

hamzah. 

Adapun tā՚ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada  lafẓ al-jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak menegenal huruf kapital, dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

catatan rujukan. 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  : subḥānahū wa ta‘ālā 

saw.  : ṣallallāhu ‘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  

HR  : Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama   : Dhea Susanti Faisal   

NIM   : 10400119061  

Judul Skripsi : Analisis Hukum Dalam Sistem Penyitaan Aset Koruptor Yang 

Telah Teralihkan Ke Keluarga Terpidana   

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis 
kedudukan dari aset hasil korupsi, dan 2) Mengemukakan dan mendeskripsikan 
sistem penyitaan secara praktek yang telah sesuai dengan yang diatur dalam 
Perundang-Undangan. 
  Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan 
pendekatan kasus (case approach). Case approach adalah salah satu jenis 
pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun 
argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi. Penelitian ini 
tergolong studi pustaka (bibliography study) yang dalam penelitian hukum disebut 
sebagai penelitian normatif, analisis data yang penulis gunakan ialah metode yuridis 
normatif bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang 
terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.  

Aset dari hasil tindak pidana korupsi baik yang telah teralihkan kepada 
pihak ketiga atau ke keluarga terpidana kedudukan hukumnyanya dapat dilakukan 
penyitaan atau dengan kata lain dapat di ambil secara paksa apabila telah ditetapkan 
oleh pengadilan, penyitaan aset tersebut harus dilakukan untuk memastikan apakah 
aset tersebut harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan 
negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan dan jika 
harta kejahatan tersebut telah berpindah tangan atau dikuasai oleh pihak lain seoerti 
telah teralihkan kekeluarga maka secara langsung atau tidak langsung tindakan 
perampasan dilakukan terhadap aset tersebut tanpa melihat keberadaan harta 
tersebut berada dalam penguasaan siapa. Langkah-langkah perampasan aset dalam 
penanganan tindak pidana korupsi memiliki peran signifikan dalam mencapai 
tujuan pengembalian kerugian negara. Proses hukum yang diatur dengan baik dan 
penerapan dua pendekatan yaitu perdata dan pidana agar menciptakan dasar yang 
kuat untuk menindaklanjuti upaya pemberantasan korupsi di Indonesia serta 
menjadi landasan hukum yang kokoh untuk memulihkan keuangan negara dan 
memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi. 

Dengan demikian diharapkan kepada pemerintah untuk memberlakukan 
undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang sesuai dan benar, 
juga agar penyitaan tindak pidana korupsi melalui prosedur pidana agar diperbaiki 
lebih baik dan lebih relevan, serta kepada pemerintah agar penyitaan dengan 
pendekatan instrumen perdata ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan agar lebih 
efesiensi. 

 
Kata Kunci: Korupsi, Penyitaan Aset, Terpidana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  

Masalah Korupsi di Indonesia dari hari ke hari semakin mengakar, bahkan 

ada yang menyebutnya sudah membudaya. Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia 

sudah menjadi penyakit kronis yang mana terhadap penderitanya harus segera 

dilakukan amputasi. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh Para 

Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), orang-orang yang memiliki kewewenang 

yang lebih serta peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi 

Wiraswasta pun dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Mereka 

melakukan dengan baik sebagai yang memiliki kewewenangan ataupun hanya 

sebagai penerima kewewenangan untuk melakukan korupsi tersebut.1 Meluasnya 

praktik korupsi telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan 

dan perekonomian negara. Sedemikian besarnya uang negara yang dinikmati oleh 

para koruptor telah mengakibatkan dirampasnya hak-hak ekonomi dan masa depan 

rakyat Indonesia. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar 

biasa (extra ordinary crime), karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan 

terhadap kesejahteraan bangsa dan negara yang ditandai dengan hilangnya aset 

negara yang akan digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk 

itu, pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana 

korupsi merupakan bagian terpenting dan strategis dalam upaya pemberantasan 

tindak pidana korupsi.2 

 
1 Muh Nurisrahmat Amin, Ahkam Jayadi, Ashar Sinilele, “Eksaminasi Penanganan Tindak 

Pidana Korupsi Dana Desa”, View of Eksaminasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa 

(uin-alauddin.ac.id), Di Akses Pada Tanggal 29 Agustus 2023.  

2 Nur Imamah, “ Proses Pengembalian Aset Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak 

Pidana Korupsi”, repository.unej.ac.id., 22 Januari 2014, https://repository.unej.ac.id/handle/1234567 

89/20820, (19 mei 2023 Pukul 15.08). 

https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/20564/17027
https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/20564/17027
https://repository.unej.ac.id/handle/1234567%2089/20820,
https://repository.unej.ac.id/handle/1234567%2089/20820,


2  

 
 

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota 

pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan 

cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang 

melanggar undang- undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat 

anggota penegakan hukum tersebut berada.3 Penegakan hukum dapat diartikan pula 

sebagai sebuah usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-

nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum 

harus memahami benar spirit hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum 

yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika 

yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (law making process). 

Senada dengan pernyataan Safaruddin bahwa penegakan hukum ialah sebagai 

tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi 

hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.4 

Namun, seringkali orang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar 

hukum. Hal demikian tercermin dalam kasus-kasus korupsi yang sangat jamak 

dilakukan, mulai dari korupsi antar perusahaan sampai pada korupsi uang negara. 

Akibatnya tindakan tersebut merugikan banyak masyarakat, utamanya masyarakat 

miskin Sehingga dibutuhkan aturan yang dapat mengatur tindakan tersebut. 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana 

korupsi dengan adanya sanksi tegas berupa ketentuan hukum pidana, baik pidana 

pokok maupun pidana tambahan. Seseorang seringkali melakukan tindakan korupsi 

 
3 Wikipedia, “Penegakan Hukum”, https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan hukum#cite_ 

note-1 (diakses pada tanggal 03 Mei 2023, pukul 09.35). 
4 Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui 

Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, UBELAJ, Vol. 04, No. 01 (2019) : 35-58. 

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan%20hukum#cite_ note-1
https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan%20hukum#cite_ note-1
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untuk kepentingan keluarga. Tidak dapat terelakkan bahwa keluarga menjadi salah 

satu faktor penyebab korupsi. Keluarga sebenarnya ada di dua sisi, yaitu sisi negatif 

dan sisi positif. Jika  keluarga adalah pendorong korupsi, keluarga berada di sisi 

negatif, sedangkan jika keluarga menjadi benteng tindak pidana korupsi maka 

keluarga berada di sisi positif, dan ini faktor yang sangat penting dalam mencegah 

korupsi. Biasanya uang yang telah  dikorupsi akan dikonversikan menjadi aset 

seperti rumah, mobil, dan berbagai macam benda lainnya.  

Hambatan yang terjadi dalam pemberantasan korupsi adalah sulitnya 

pengembalian aset Negara yang sudah dikuasai oleh koruptor, bahkan dengan 

mudahnya aset tersebut dapat dialihkan ke pihak lain atau dilarikan ke luar negeri, 

sehingga tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum. Di dalam regulasi yang 

ada saat ini pun belum ada keharusan bahwa aset hasil korupsi harus dikembalikan, 

melainkan pengembalian aset hanya diakomodir melalui sanksi subsider kepada 

terpidana korupsi setalah adanya putusan, itu pun sangat sulit direalisasikan karena 

koruptor justru akan memilih pidana kurungan. Kalau pun terdapat aset yang disita, 

maka aset tersebut harus ada kaitannya dengan tindak pidana untuk keperluan 

pembuktian dan harus menunggu putusan hakim baru kemudian dapat dirampas 

untuk Negara. Namun, aset-aset lain yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana 

korupsi padahal patut diduga telah terdapat kerugian Negara, tetap tidak dapat disita 

karena tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Hal tersebut tentu akan 

memudahkan  koruptor untuk segera mengalihkan atau pun menyembunyikan 

hartanya sampai tidak bisa dideteksi oleh aparat penegak hukum. 

 

Segala aset yang telah dikonversikan, harus disita. Seusai amanat undang-

undang pasal 38 B ayat 2 UU 20/2001, perampasan aset dapat dilakukan apabila, 

“Dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana 
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dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta 

benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim 

berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk 

negara”. 

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 579 kasus 

korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Pada tahun 2018, terdapat 

1.053 perkara dan 1162 terdakwa, di tahun 2019 terdapat 1.019 perkara dan 1.125 

terdakwa, dan di tahun 2020 terdapat 1.218 perkara dan 1.298 terdakwa. Jumlah itu 

meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. 

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

dalam negeri.5 Seperti halnya yang terjadi pada Putusan PN MAKASSAR Nomor 

45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. Terdakwa Nurdin Abdullah telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara secara 

bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif dan tindak 

pidana korupsi yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan dipandang 

sebagai beberapa kejahatan yang berdiri sendiri dengan menjatuhkan pidana 

kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 

denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan 

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 

selama 4 (empat) bulan. 

 

Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa: “Pengembalian kerugian 

negara akibat hasil korupsi merupakan sistem penegakan hukum yang menghendaki 

adanya suatu proses peniadaan hak atas aset pelaku dari negara dan korban dengan 

 
5 Indonesia Corruption Watch, “Penindakan Kasusu Korupsi Meningkat Pada 2022”, 

Data indonesia.id. , https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat- 

pada-2022, diakses pada tanggal 18 April 2023. 

https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022
https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022
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cara dilakukan dengan cara penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam 

kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat 

dikembalikan kepada negara (korban) yang sah.”6  

Menilik dalam pandangan Islam merupakan suatu perbuatan yang dosa, 

karena                                    memanfaatkan harta orang lain untuk kepentingan pribadinya seperti yang 

dilakukan oleh para pencuri. Tentu saja korupsi hukumnya telah jelas, yakni haram 

dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam karena banyak sekali mudaratnya. 

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam QS al-Baqarah/2:188:7 

آَ اهلََ الُْْكَّامه  لْبَاطهله وَتُدْلُوْا بِه نَكُمْ بِه  وَلََ تََْكُلُوْٓا امَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
لَْهثْهْ وَانَْ تُمْ تَ عْلَمُ وْنَ   لهتَأْكُلُوْا فَرهيْ قًا م هنْ امَْوَاله النَّاسه بِه

 

Terjemahan:  

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan 

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud 

agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal 

kamu mengetahui.” 

 

Perilaku buruk seseorang yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

Rasulullah Saw memberikan larangan korupsi yang sangat keras. sebagaimana 

disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sebagai berikut:8 
صلى الله عليه وسلم- عَنْ عَبْده اللََّّه بْنه عَمْروٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللََّّه  - 

ىَ  ىَ وَالْمُرْتَشه  الرَّاشه
 

6 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum, Jakarta: Diadit media, 2009, 

hlm.149. 
7Surah Al-Baqarah Ayat: 188, Qur’an Kemenag,https://quran.kemenag.go.id/ quran 

/perayat/surah/2?from=188&to=286. Diakses pada tanggal 12 Januari 2023, Pukul 14.20.  

8 Sufyan Jawas, “5 Hadist Tentang Larangan Korupsi”, 

https://www.islampos.com/5hadist- tentang-larangan-korupsi-242966/, Di Akses Pada Tanggal 11 

April 2023 Pada Pukul 15.04. 

https://quran.kemenag.go.id/%20quran%20/perayat/surah/2?from=188&to=286
https://quran.kemenag.go.id/%20quran%20/perayat/surah/2?from=188&to=286
https://www.islampos.com/5hadist-
https://www.islampos.com/5-hadist-tentang-larangan-korupsi-242966/
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Artinya :  

“Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu’alaihi wa sallam 

melaknat pemberi suap dan penerima suap.”9 

Penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk 

menyelamatkan atau mencegah beralihnya harta kekayaan dari terpidana korupsi. 

Praktik penyitaan aset di awali dengan proses pelacakan aset yang dilakukan sejak 

dalam tahap penyelidikan. Harta kekayaan inilah yang akan diputuskan oleh 

pengadilan, untuk disita untuk mengembalikan kerugian keuangan negara apabila 

terpidana korupsi tidak mampu membayar pidana uang pengganti yang ditetapkan 

oleh hakim atau sebagai pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan. 

Penelitian ini penting untuk dilaksanakan karena tingkat kejahatan tindak 

pidana korupsi di Indonesia semakin meningkat, tindak pidana korupsi 

menimbulkan banyak sekali kerugian keuangan negara serta diperlukan adanya 

mekanisme deteksi terhadap aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 

mengkaji lebih dalam mengenai “ANALISIS HUKUM DALAM SISTEM 

PENYITAAN ASET KORUPTOR YANG TELAH TERALIHKAN KE 

KELUARGA TERPIDANA”. 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan hukum aset hasil korupsi yang telah teralihkan ke 

 
9 Ustadz Abu Ismail Muslim Al-Atsari, “Suap, Mengundang Laknat”, https://almanhaj. 

or.id/7004-suap-mengundang-laknat.html, Di Akses Pada 04 Agustus 2023 Pukul 12.21. 
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keluarga terpidana korupsi? 

2. Bagaimana sistem penyitaan aset korupsi yang telah teralihkan ke keluarga 

terpidana korupsi? 

 

C. Pengertian Judul 

1. Fokus Penelitian 

Adapun yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah berfokus 

pada “Analisis Hukum Dalam Sistem Penyitaan Aset Koruptor Yang Telah 

Teralihkan Ke Kelurga Terpidana”. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi penelitian diperlukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan 

penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel dalam judul. 

a. Hukum 

Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga 

sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang 

ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh 

seorang legislator tunggal, yang menghasilkan undang-undang; oleh 

eksekutif melalui keputusan dan peraturan; atau ditetapkan oleh hakim 

melalui preseden. 

b. Penyitaan Aset 

Sesuai ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyitaan merupakan tindakan 

(penyidik) mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannnya 

benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk 

kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.10 

 

10 Perampasan harta hasil korupsi: perspektif hukum pidana yang berkeadilan. N.p., 

Prenada Media, 2018.H.17 
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c. Korupsi 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menyebutkan bahwa 

korupsi bermakna penyelewangan atau penggelapan (uang negara atau 

perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.11 

d. Terpidana 

Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.12 

 

D. Kajian Pustaka 

Terdapat peneliti-peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian terkait 

Sengketa merek yang didasarkan pada putusan pengadilan, namun secara judul 

dan substansi berbeda dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang berkaitan 

dengan Sengketa merek tersebut yang pernah dilakukan adalah: 

1. Anindita Priscilia Toriq “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian 

Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya 

Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus- 

TPK/2020/PN.Smg)” Skripsi ini di terbitkan Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang 2021. Penelitian ini membahas tentang pengembalian 

aset dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui beberapa 

jalur/instrument, diantaranya adalah melalui jalur pidana, perdata dan 

administrasi.  

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah sama sama 

membahas tentang pengembalian aset korupsi. Perbedaan penelitian diatas 

 
11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kmus Besar Bahasa Indonesia, (Balai 

Pustaka, Jakarta),1989, h. 462. 
12 Hukum Online, Pengertian Terpidana, hukum online.com, 

https://www.hukumonline.com/kamus/t/terpidana#, di akses pada tanggal 1 Juni 2023 Pukul 

19.00. 

https://www.hukumonline.com/kamus/t/terpidana#, 
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dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas membahas tentang 

pengembalian aset yang belum di alihkan ke keluarga terpidana korupsi 

sedangkan penelitian penulis membahas tentang pengembalian aset yang 

telah dialihkan kepemilikannya ke keluarga terpidana korupsi. 

2. Angga Akbar Pramudianto “Upaya Hukum Penyitaan Terhadap Aset 

Korupsi Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga Dengan Itikad Baik”, 

Skripsi ini diterbitkan Oleh Universitas Airlangga 2020. Skripsi ini 

membahas tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 

melalukan pengembalian aset yang dimiliki oleh negara, dengan 

melakukan perampasan terhadap aset hasil korupsi. Persamaan penelitian 

di atas dengan peneitian penulis adalah sama-sama membahas tentang 

penyitaan terhadap aset korupsi yang telah dialihkan. Perbedaan penelitian 

diatas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas membahas 

tentang penyitaan terhadap aset korupsi yang telah dialihkan kepada pihak 

ketiga dengan itikad baik sedangkan penelitian penulis membahas 

tentang penyitaan aset korupsi yang lebih spesifik kepada penyitaan aset 

yang telah dialihkan ke pihak keluarga terpidana korupsi. 

3. Rizki Dwi Nugroho “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi 

Sebagai Wujud Keadilan Restotatif”, Skripsi ini diterbitkan oleh UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta 2021. Penelitian ini membahas tentang mengenai 

perampasan aset hasil tindak pidana korupsi terlalu fokus pada pencarian 

subjek atau pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Persamaan 

penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah membahas tentang 

pengembalian aset korupsi. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian 

penulis adalah penelitian diatas membahas tentang perampasan aset hasil 

tindak pidana korupsi secara umum sedangkan penelitian yang dilakukan 
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peneliti lebih kepada penelitian yang membahas perampasan aset hasil 

tindak pidana korupsi yang lebih spesifik kepada penyitaan aset yang telah 

dialihkan ke pihak keluarga terpidana korupsi. 

4. Regina Rahma Utami “Penyitaan Aset Pelaku Tindak pidana Korupsi 

Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Kasus Di 

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan)” Skripsi ini diterbitkan oleh 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 2019. Penelitian 

ini membahas tentang mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana 

korupsi oleh kejaksaan negeri jakarta selatan sebagai upaya pengembalian 

kerugian negara dan upaya untuk memperkuat pengembalian kerugian 

negara. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah 

sama- s a m a membahas tentang penyitaan aset korupsi. Perbedaan 

penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian diatas 

membahas tentang penyitaan aset korupsi sebagai upaya pengembalian 

kerugian negara sedangkan penelitian penulis membahas tentang 

penyitaan aset korupsi yang telah dialihkan kekeluarga terpidana korupsi. 

 

E. Metodologi Penelitian 

Metode Penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode yang 

dipergunakan dalam setiap tahapan-tahapan penelitian seperti jenis penelitian, 

pendekatan penelitian dan lain-lain.  

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam peelitian ini adalah penelitian 

hukum yuridis normatif, yang berarti meneliti peraturan perundang-undangan, 

mempunyai beberapa konsekuensi, dan sumber data yang digunakan dari data 



11  

 
 

sekunder.13 Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah 

banguan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah menngenai asas-

asas, norma dan kaidah dari persturan perundang-undangan.  

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). 

Case approach adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum 

normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam 

perspektif kasus konkrit yang terjadi. Pendekatan ini dilakukan dengan 

melakukan telaah pada kasus yang berkaittan dengan isu hukum yang di 

hadapi. Kasus-kasus yang ditelaah meruakan kasus yang telah memperoleh 

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.14 

3. Sumber Data 

a . Data primer 

Data primer yakni pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan 

oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi undang-undang, 

putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/ administratif.15 Adapun 

bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni: 

1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

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

Undang Nomor 19 Tahun 2019. 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

 
13 Valentin Firman P. Nainggolan, Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan 

Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan 

No.1859/Pid.sus/2015/PN.Mdn), (Medan, Universitas Medan Area,2017). 
14 Saiful Anam “Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Aprroach)  Dalam Penelitian 

Hukum”, https://www..saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statue-approach-dalam-

penelitian-hukum/, di akses pada tanggal 16 Agustus 2023.  

15 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi 

Teori Hukum, 2nd Ed. (Jakarta: Kencana: Prenada Media Group, 2018), hlm. 51. 

https://www..saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statue-approach-dalam-penelitian-hukum/
https://www..saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statue-approach-dalam-penelitian-hukum/


12  

 
 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  

4) Kitab Undamg-Undang KPK 

b. Data sekunder 

Data sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan 

dokumen-dokumen resmi. Data sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum 

primer dapat berupa publikasi tentang hukum dan bukan dokumen resmi.16 Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku dibidang 

hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, ataupun pandangan/komentar-komentar 

atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan rumusan masalah.  

c. Data tersier 

Bahan Hukum tersier yang sifatnya pendukung dari semua data yang ada.17 

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya 

berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan 

ensiklopedia. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan melalui proses 

yang memanfaatkan kajian kepustakaan (Library Research). Kajian 

kepustakaan yang dimaksud dengan melakukan penelusuran untuk 

mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, 

perundang-undangan, ataupun hasil penelitian sebelumnya baik cetak maupun 

elektronik yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun 

 
16 Djulaeka & Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, 1st ed. (Surabaya: 

Scopindo   Media Pustaka, 2019), hlm. 45. 
17 Tri Suhendra Arbani, “ Penggunaan Dan Batasan Diskresi Dalam Pengelolaan Keuangan 

Daerah DiIndonesia, Penggunaan dan Batas Diskresi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di 

Indonesia | Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum (widyamataram.ac.id), Di 

Akses Pada Tanggal 18 September 2023.  

https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/46
https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/46


13  

 
 

kepustakaan yang dominan dipergunakan yakni literatur yang bersangkutan 

dengan penyitaan aset korupsi yang telah dialihkan kekeluarga terpidana 

korupsi. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Tujuan utama dari sebuah analisis adalah untuk meringkas data dalam 

bentuk yang mudah dipahami, sehingga hubungan antara problem penelitian 

dapat dipelajari dan diuji. Analisis data yang penulis gunakan ialah analisis 

kualitatif.18 Penelitian Yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian 

yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan. 

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana status kedudukan dari aset  

hasil korupsi yang dialihkan kepemilikannya ke keluarga. 

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya praktek penyitaan aset 

korupsi terhadap keluarga terpidana korupsi. 

 

 

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini berguna bagi kalangan akademisi dalam hal pengembangan ilmu 

hukum pidana khususnya yang terkait dengan penyitaan aset korupsi yang 

telah dialihkan kepemilikannya ke keluarga terpidana korupsi. 

 
18 Mahirah Fikriyah Fadli, Skripsi: Analisis Tanggung Jawab Hukum Kuasa Direksi Atas 

Pengelolaan Perseroan Terbatas, (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021). 
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b. Manfaat Praktis 

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hasil penulisan ini saya harap dapat 

berguna sebagai bahan pertimbagan dan bahan studi untuk penulisan atau 

penelitianselanjutnya.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Tentang  Hukum 

1. Pengertian Hukum  

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum 

mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu 

bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan 

perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia 

senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud 

dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang 

hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam 

kehidupan.19 Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang 

memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang 

dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.20 

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan 

hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan 

pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa 

itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang 

konkritpun sering sulit untuk di defenisikan.  

Hukum dapat didefenisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di 

bawah ini yaitu:21  

a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis. 

 b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.  

c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.  

 
19 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia:jakarta (2008), Hlm. 12. 
20 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia:jakarta (2008) 
21 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti:Bandung(2009), 

hlm 18. 
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d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.  

e. Menurut tujuan yang ingin di capainya.  

Berikut akan disebutkan beberapa defenisi hukum menurut para pakar:22  

a. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu 

rechtgewohnheiten.”  

b. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan 

diputuskan oleh pengadilan.  

c. Paul Bohannan yang berpaham antropologis, hukum merupakan 

himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.  

d. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan hukum 

sungguhsungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan 

yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. 

e. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan 

kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi 

seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum 

umum tentang kemerdekaan. 

 f. Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah 

memaksa terhadap tingkah laku manusia. 

Dengan demikian beberapa rumusan defenisi diatas yang dibuat oleh para 

ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak 

lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan 

defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti 

bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.23 

 

 

 
22 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti:Bandung(2009) 
23 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti:Bandung(2009) 
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2. Tujuan Hukum  

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli 

mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa di 

antaranya di bawah ini:24 

a Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan 

keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, 

Aristoteles dalam karyanya Ethica Nicomachea dan Rhetorika yang 

menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi 

kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya. 

b. Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa 

hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. 

Pendapat ini di titikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang 

banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut 

Bentham hakikat kebahagian adalah kenikmatan dan kehidupan yang 

bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan 

adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan 

mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik 

buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik 

jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika 

mengakibatkan keburukan (kerugiaan).  

c. Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran 

positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu 

yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. 

Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya 

kepastian hukum, kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan 

 
24 Salim, Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada:Jakarta(2010), 

hlm 46. 



18  

 
 

sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori 

ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan 

tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, 

hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud. 

3. Sistem Hukum  

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan pembicaraan 

tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan 

bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri 

dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.  

Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan komponen-

komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen 

untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan John Burch mendefenisikan 

sistem sebagai suatu kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan dan di 

perintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama.25 Menurut Sudikno 

Mertokusumo, berpendapat bahwa “sistem hukum merupakan satu kesatuan yang 

terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja 

sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut”.26 

 Menurut Lawrence Meir Friedman komponen sistem hukum terdiri atas kultur 

hukum, substansi hukum, dan struktur hukum, kultur hukum adalah budaya 

hukum masyarakat, substansi hukum artinya materi hukum yang termuat dalam 

perundang-undangan dan struktur hukum berarti lembaga pelaksana hukum.27  

Fuller meletakkan ukuran apakah kita suatu saat dapat berbicara mengenai 

adanya suatu sistem hukum dalam delapan asas yang dinamakannya principles of 

 
25 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty:Yogyakarta (1986) hlm. 20. 
26 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty: Yogyakarta (1986) 
27 Lawrence Meir Freidmen, American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika 

(terjemahan Wisnhu Basuki), Tata Nusa Jakarta:Jakarta (2001), hlm. 43 
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legality yaitu:28 

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. 

2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. 

3. Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang 

demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi 

pedoman tingkah laku. 

4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa di mengerti. 

5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang 

bertentangan satu sama lain. 

6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa 

yang dapat dilakukan. 

7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga 

menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi. 

14. Harus ada kecocokan antara peraturan yang di Undangkan dengan 

pelaksanaanya sehari-hari. Fuller sendiri mengatakan, bahwa kedelapan 

asas yang di ajukannya itu sebetulnya lebih dari sekadar persyaratan bagi 

adanya suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian 

terhadap sistem hukum sebagai sistem hukum yang mengandung suatu 

moralitas tertentu. 

 

 

 

 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan Aset Korupsi 

 
28 Lawrence Meir Freidmen, American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika 

(terjemahan Wisnhu Basuki), Tata Nusa Jakarta:Jakarta (2001). 
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Korupsi berasal dari kata latin “corruptio” atau “corruptus” yang berarti 

kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral 

kesucian.29 Dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis 

“Corruption” yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk 

menguntungkan dirinya sendiri.30  Sedangkan menurut kamus lengkap “Web Ster’s 

Third New International Dictionary” definisi korupsi adalah ajakan (dari seorang 

pejabat politik) dengan pertimbangan- pertimbangan yang tidak semestinya 

(misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.31 

Korupsi menurut Black Law Dictionary adalah “Illegality; a vicious and 

fraudulent intention to evade the prohibitions of the law. The act of an official or 

fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to 

procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the 

rights of others.” tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menghindari larangan 

hukum. Perbuatan pejabat yang salah menggunakan kedudukan atau karakternya 

untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.32 

Korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam 

Suyatno korupsi didefenisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut: 

1. Discretionery corupption, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya 

kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat 

sah, bukanlah praktik- praktik yang dapat diterima oleh para anggota 

organisasi. Contoh: Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, 

 

29Martiman Prodjohamidjojo, ,Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 

PT.Pradnya Paramita,Jakarta,1997,h. 8. 

30I.P.M Ranuhandoko,Terminolohi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta:1996 h. 177. 

31Robert Klitgaard, “Membasmi Korupsi”, Ed 2,Cet 2, Yayasan Obor Indonesia: 2001. h. 

29. 

32Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary 11th Edition, (West, 2014), h.300. 
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memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada “calo”, atau orang yang 

bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. 

Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan 

tambahan. 

2. Illegal Corupption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud 

mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi 

hukum. contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk 

pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau 

tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran 

terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek 

mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat 

pelasanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal- 

pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai 

dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam 

pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, 

bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang 

berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak illegal corruption berada 

pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya. 

3. Mercenery corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud 

untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan 

wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, 

seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta 

tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan 

untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang 

“sogok” atau “semir” dalam jumlah tertentu. 

4. Ideologi corruption, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionery yang 
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dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal 

watergate adalah contoh ideological corruption, dimana sejumlah 

individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon 

ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset 

BUMN untuk mendukung pemenangan pemilihan umum.33 

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. 

Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian 

tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa 

diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak 

menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. 

Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.34 

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 

dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan denda paling sedikit Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyakRp. 1.000.000.000,00 (satu 

milyar rupiah).” 

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama 

yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang 

melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut: 

 
33 Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23 
34Jawade Hafidz Arsyad, “Korupsi Dalam Perspektif  HAN”, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, 

hal 3. 
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a. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (delegated 

power, derived power). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang 

memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan 

memanfaatkannya untuk kepentingankepentingan lain. 

b. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat 

yang melakukannya. 

c. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau 

kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan 

keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum. 

d. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk 

merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan 

korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan 

dengan hukum. 

e. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. 

Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan 

kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat 

diberkan dari mal-administrasi atau salah urus.35 

 

C. Tinjauan Umum Aset dan Kerugian Negara 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian aset adalah yang 

memiliki nilai tukar. Modal; kekayaan. Yang dimaksud dengan aset adalah 

komoditas/benda atau komoditas/benda yang dapat dimiliki atau digunakan oleh 

suatu badan usaha, lembaga atau perseorangan yang memiliki nilai ekonomis, nilai 

komersial, atau nilai tukar. Aset adalah komoditas atau objek (konsep hukum) yang 

 
35 Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi Dalam Perspektif HAN, Sinar Grafika, Jakarta 2017,Hlm. 

169-170  
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terdiri dari properti dan hewan nyata.36 

Aset adalah bagian dari sesuatu yang dimiliki, dikuasai dan bernilai, yang 

dibagi menjadi : pertama, barang berwujud yang dimiliki dalam hak milik, 

termasuk uang, perlengkapan, peralatan, perumahan, piutang dan barang tidak 

berwujud seperti itikad baik. Kedua, semua harta kekayaan milik orang tersebut 

(terutama yang telah bangkrut atau sudah meninggal dunia) yang dapat digunakan 

untuk melunasi hutang. 

Pada dasarnya lingkup pengertian aset diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPer) pasal 499 yang dinamakan kebendaan, yaitu tiap-tiap 

barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Kebendaan 

memnurut bentuknya, dibedakan menjadi benda bertubuh dan tak bertubuh. 

Sedangkan menurut sifatnya, benda dibedakan menjadi benda bergerak yaitu yang 

dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, serta benda tidak bergerak. Hal ini sesuai 

dengan pengertian harta kekayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang, yaitu “Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak 

bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik 

secara langsung maupun tidak langsung”.  

Hukum pidana dalam masalah kerugian negara karena perbuatan itu 

dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga 

menimbulkan kerugian keuangan negara atau bahkan perekonomian negara. Hal 

ini didasarkan bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara 

merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.37 

 
36 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 

2008), h.20. 
37 Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta,2014, hal 111. 
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Keuangan Negara juga merupakan hal yang menjadi kerugian Negara 

dalam hal tindak pidana korupsi. Keuangan Negara adalah semua hak dan semua 

kewajiban yang dapat di nilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik 

yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.38 

Kerugian keuangan Negara dapat terjadi dua tahap, yaitu pada tahap dana 

akan masuk pada kas Negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas Negara. Pada 

tahap dana yang akan masuk ke kas Negara, kerugian bisa terjadi melalui konspirasi 

pajak, konspirasi denda, konspirasi pengembalian kerugian Negara dan 

penyelundupan, sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas Negara kerugian 

terjadi akibat mark up, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan 

program, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian 

Negara adalah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan yang 

dikeluarkan pemerintah dalam bidang kewenangannya.  

Masalah kerugian Negara, selalu muncul di Pengadilan Tipikor. Hal 

tersebut karena dimensi kerugian keuangan Negara merupakan salah satu unsur 

yang dijadikan pegangan aparat hukum di Pengadilan Tipikor untuk melakukan 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai kepada putusan final. Sejauh ini 

berbagai penanganan kasus tindak pidana korupsi yang terkait dengan 

kerugiankeuangan Negara selalu menjadi polemik, terutama tentang berapa yang 

harus diganti oleh terdakwa.39 

Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang 

nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun 

lalai. Pengertian ini menunjukkan bahwa kerugian negara mengandung arti yang 

 
38 Misi S. Salunga,“Penggunaan Aset Negara/Daerah Secara Pribadi di Luar Fungsi Jabatan 

Dan Kedinasan”. Jurnal Hukum Legal Opinion.Vol.3 No. 4.2015, h. 4. 
39 Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), 

Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013, h. 175. 
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luas sehingga mudah dipahami dan ditegakkan bila terjadi pelanggaran dalam 

pengelolaan keuangan negara. Disamping itu, kerugian negara tidak boleh 

diperkirakan sebagaimana yang dikehendaki tetapi wajib dipastikan berapa jumlah 

yang dialami oleh negara pada saat itu. Hal ini dimaksudkan agar terdapat suatu 

kepastian hukum terhadap keuangan negara yang mengalami kekurangan agar 

dibebani tanggung jawab bagi yang menimbulkan kerugian negara.40 

Perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi baru 

dapat dilakukan setelah ditentukan unsur melawan hukumnya sebagai penyebab 

timbulnya kerugian keuangan negara. Perhitungan kerugian keuangan negara 

adalah merupakan jenis audit dengan tujuan tertentu, yakni menghitung kerugian 

keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Metode/cara 

menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara 

seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus/kasus 

penyimpangan/tindak pidana korupsi yang terjadi.41 

Auditor yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara harus 

mempunyai pertimbangan professional untuk menggunakan teknik-teknik audit 

yang tepat sepanjang dengan teknik audit yang digunakannya, auditor 

memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup, serta dapat digunakan 

dalam proses peradilan.42 

Tujuan dilakukannya perhitungan jumlah kerugian keuangan negara antara 

lain, adalah:43 

1. Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus 

diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana 

 
40 Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Rajawali, 2011, h.109. 
41Abdul Latief,,Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: 

Prenada Media Group,2014. h. 365. 
42 Abdul Latief, “Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi”hal 365. 
43 Abdul Latief, “Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi”, hal 366. 
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dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. 

2. Sebagai salah satu patokan/acuan bagi Jaksa untuk melakukan penuntutan 

mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan 

ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai 

bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya. 

3. Dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau 

lainnya (kekurangan perbendaharaan atau kelalaian PNS), maka 

perhitungan kerugian keuangan negara digunakan sebagai bahan gugatan/ 

penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

4. Bukti-bukti dalam perhitungan keuangan negara.  

 

D. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan 

Penyitaan merupakan salah satu upaya paksa dalam proses peradilan 

pidana yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau merampas suatu 

barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang, atau penyimpan dan disimpan 

dibawah kekuasaannya. Pengertian penyitaan dirumuskan pada pasal 1 butir 16 

Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “Penyitaan 

adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di 

bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak 

berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan 

peradilan”. 

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara 

pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang 

yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain harus 

adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Adapun benda-benda yang dapat 
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dikenakan penyitaan berdasarkan pasal 39 KUHAP antara lain: 

1. Ayat (1): 

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau 

sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari 

tindak pidana; 

b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan 

tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 

c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak 

pidana 

d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; 

e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana 

yang  dilakukan . 

2. Ayat (2) 

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit 

dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara 

pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1). 

Tujuan dari dilakukannya penyitaan adalah untuk kepentingan 

pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka sidang pengadilan. 

Didalam proses penanganan dan penyelesaian perkara pidana, upaya pembuktian 

merupakan upaya yang paling esensial dalam proses pembuktian didepan 

persidangan majelis hakim yang mengadili terdakwa, karena didalam persidangan 

tersebut Jaksa Penuntut Umum  (JPU) berupaya mengajukan berbagai macam alat 

bukti yang sah disertai barang bukti guna membuktikan dan meyakinkan hakim 

atas kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam 
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surat dakwaan JPU.44 

Benda-benda yang diperoleh melalui tindakan penyitaan disebut sebagai 

benda sitaan negara (berdasarkan pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah No. 27 

Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana 

selanjutnya disebut benda sitaan). Untuk menjamin keamanan mutu dan jumlah 

(kualitas dan kuantitas) dari sebuah benda sitaan, maka diperlukan suatu tempat 

sebagai tempat penyimpanan segala macam benda sitaan, serta perlu dikelola 

dengan baik. Ketentuan mengenai tempat penyimpanan benda sitaan diatur pada 

pasal 44 KUHAP, yang berbunyi: 

Ayat (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan 

negara. Ayat (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 

dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan 

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk 

dipergunakan oleh siapapun juga.  

 

 

  

 
44 H.M.A Kuffal. Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah. (Malang: UMM Press, 2013). h. 

52. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA 

Tindak pidana merupakan definisi dasar dalam hukum pidana (normatif dan 

hukum) yang menyangkut perbuatan yang melanggar hukum pidana. Tindak pidana 

adalah perbuatan tidak senonoh di bawah ancaman ketentuan undang-undang, yaitu 

perbuatan yang pada umumnya dilarang di bawah ancaman hukuman.45 

Dalam berbagai literatur dan referensi hukum, maka sering kali sebuah 

perbuatan pidana dipakai dengan istilah delik. Istilah delik diterjemahkan menjadi 

'strafbaarfeit', tidak ada penjelasan dalam KUHP tentang apa arti strafbaarfeit itu 

sendiri. Biasanya kejahatan diidentikkan dengan kejahatan yang berasal dari 

bahasa belanda yaitu misdriff. Kamus hukum yang membatasi kejahatan 

menyatakan bahwa kejahatan tersebut merupakan delik yang dapat dihukum 

karena merupakan pelanggaran hukum (punishable offense). 

Tindak pidana adalah prilaku manusia yang diatur dalam undang-undang, 

ilegal, yang pantas mendapatkan hukuman dan pelanggaran ringan. Pelaku 

kejahatan akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilarang 

tersebut, jika dia melakukan kesalahan, jika dia memiliki pandangan normatif 

tentang kesalahan tersebut pada saat melakukan perbuatan tersebut, dari sudut 

pandang masyarakat. 

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang 

menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah: 

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar 

 
45 Tri Andrisman, Hukum Pidana ,(Universitas Lampung,:Bandar Lampung, 2007), h. 81. 
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larangan tersebut.”46 

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur 

tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada 

umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak 

pidana. 

Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:47 

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 

atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk 

kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 

2. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 

keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan 

tersebut dilakukan oleh si pelaku. 

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai 

pandangan dualistis yaitu:48 

1. Vos 

Menurut Vos “strafbaarfeit” unsur-unsur tindak pidana yaitu: 

a. Kelakuan manusia; 

b. Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang. 

2. Pompe 

Tindak pidana ada beberapa unsur yaitu: 

a. Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum; 

 

46Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Gravindo Persada:Jakarta, 2010. 

h. 71. 

47P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Pt. Citra Aditya 

Bakti:Bandung.1997. h. 193. 

48Soedarto, Hukum Pidana I. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum 

Universitas Diponegoro, 1990). h.  42-43. 
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b. Dilakukan dengan kesalahan. 

3. Moeljatno 

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya yaitu: 

a. Perbuatan yang dilakukan manusia; 

b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); 

c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil). 

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat 

dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain yaitu: 

1. Orang yang melakukan (dader plagen) Orang tersebut melakukan sendiri 

untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana. 

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) Dalam tindak pidana ini 

dilakukan oleh lebih dari 2 orang/ paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang 

menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi disini bukan 

pelaku utama yang melakukan tindak pidana, melainkan dengan bantuan 

orang lain yang hanya merupakan alat saja. 

3. Orang yang turut melakukan (mede plagen) Turut melakukan artinya 

disini yaitu melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya 

paling sedikit 2 orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang 

yang turut melakukan (mede plagen) 

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan 

kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan 

sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang 

dimaksud disini harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedangkan 

untuk hasutannya memakai cara-cara dengan memberinya upah/uang, 

perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain 
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sebagainya. 

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian 

tindak pidana ini membawa akibat hukum materiil, yaitu sebagai berikut: 

a. Undang-undang tidak membuat perbedaan antara opzet dan culpa dalam 

suatu pelanggaran. 

b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum. 

c. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat di hukum. 

d. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun 

para komisaris dapat di hukum apabila pelanggaran itu terjadi 

sepengetahuan mereka. 

e. Dalam pelanggaran itu terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan 

yang merupakan syarat bagi penuntutan.49  

 
49 Evi Hartanti, S. H. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika, 2023. h.7-8. 
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BAB IV  

PEMBAHASAN  

A. Kedudukan Hukum Aset Korupsi Yang Telah Teralihkan Ke Keluarga 

Terpidana          

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi adalah suatu 

tindakan penyelewengan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau korporasi.50 

Melihat pengertian dari tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, salah satu unsur dalam 

tindak pidana korupsi ialah “merugikan keuangan negara”. Unsur merugikan 

keuangan negara dalam undang-undang tindak pemberantasan pidana korupsi 

sekiranya perlu untuk diberi penekanan. Hal ini dimaksudkan bahwa undang-

undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya untuk memberikan 

sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum (tindak pidana korupsi) yang 

dilakukan para koruptor namun penting juga dalam masalah pengembalian 

kerugian uang negara. Pengembalian kerugian negara secara maksimal dapat 

dikatakan sebagai sebuah bentuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 51 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 

Tahun 1981, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil 

alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak 

bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam 

penyidikan, penuntutan dan peradilan. Menurut ketentuan dalam Pasal 39 KUHAP, 

benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:  1) Benda atau tagihan 

 
50Republik Indonesia,  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi.  
51 Krisdianto, “Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak 

Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga”, referensi 1 Penyitaan aset bab 4.pdf., 

Diakses pada tanggal 29 Agustus 2023.  

file:///C:/Users/LENOVO/Documents/SKRIPSI%20PUSTAKA/referensi%201%20Penyitaan%20aset%20bab%204.pdf
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tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak 

pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; 2) Benda yang telah dipergunakan 

secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 3) 

Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana; 

4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; 5) 

Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang 

dilakukan. Dari uraian ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP tersebut, sangat jelas 

bahwasanya benda yang perolehannya diduga dari hasil tindak pidana, termasuk 

benda-benda yang dapat dikenakan oleh penyidik dalam mengungkap fakta dalam 

suatu perkara pidana.  

Di Indonesia, beberapa ketentuan pidana sudah mengatur mengenai 

kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. 

Namun demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perampasan hanya 

dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah 

dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Namun yang menjadi persoalan pada 

saat ini adalah bagaimana kedudukan hukum aset korupsi tersebut? 

Teori kedudukan hukum aset korupsi membahas tentang posisi hukum aset 

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Hal ini melibatkan upaya pengembalian 

aset koruptor kepada negara asal. Dalam konteks hukum internasional, korupsi 

dianggap seba3gai tindak pidana lintas batas dan harus diatur dalam hukum 

internasional52. Upaya penyitaan aset korupsi dilakukan melalui kerjasama timbal 

balik antar negara, pertukaran informasi, dan sinkronisasi sistem hukum yang 

berlaku antar negara53. Selain itu, efektivitas hukum perampasan aset korupsi juga 

 
52 Refi Meidiantama, Cholfia Aldamia “Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia”, Universitas 

Lampung, https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/download/1847/1189. Diakses pada 

tannggal 2 Desember 2023.  
53 Refi Meidiantama, Cholfia Aldamia “Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana 

Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia”, 

https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/download/1847/1189
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menjadi fokus dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Aset korupsi 

harus dikembalikan untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh 

tindak pidana korupsi54. Dengan demikian, teori kedudukan hukum aset korupsi 

menekankan pentingnya pengembalian aset koruptor dan kerjasama antar negara 

dalam hal ini. 

Adapun Aset dari hasil tindak pidana korupsi kedudukan hukumnya dapat 

dilakukan penyitaan atau dirampas seperti yang tertuang dalam pasal 39 kitab 

Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi “Barang-barang 

kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja 

dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”.55 Hal ini didukung 

oleh pernyataan dalam Undang-Undang Tindak Piadana Pencucian Uang (TPPU) 

yang menjelaskan bahwa aset korupsi yang telah teralihkan memiliki kedudukan 

hukum sebagai berikut:  

a. Aset korupsi yang telah teralihkan dapat dirampas oleh negara melalui jalur 

hukum pidana dan perdata.  

b. Pasal 32,33, dan pasal 34 Undang-Undang TPPU mengatur tentang 

perampasan aset korupsi melalui hukum jalur pidana.  

c. Pasal 18 Undang-Undang TPPU mengatur tentang perampasan aset korupsi 

melalui hukum jalur perdata.  

d. Aset korupsi yang dialihkan dapat disita oleh negara untuk menjaga agar 

tidak menghilangkan, mengahancurkan, atau mengalihkan haknya oleh 

penipu kepada pihak lain. 

 
Universitas Lampung, https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/download/1847/1189. 

Diakses pada tannggal 2 Desember 2023. 
54 Sekar Langit Jatu Pamungkas, Kuswardani, Law on Asset Recovery for Corruption in 

Indonesia: An Urgent Need Undang-Undang tentang Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi di 

Indonesia: Suatu Kebutuhan Mendesak, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia, 

https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/762/776?download=pdf, Diakses 

Pada tanggal 13 Desember 2023. 
55 Republik Indonesia,Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP).   

https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/download/1847/1189
https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/762/776?download=pdf
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e. Penyusunan terhadap barang-barang yang diduga hasil korupsi atau TPPU 

oleh KPK dilakukan dari hasil penyelidikan dan penyidikan sebelumnya. 

f. Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga memiliki kewenangan dalam 

penanganan aset korupsi melalui jalur hukum perdata.56 

Menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan 

tindak piadana korupsi, aset hasil tindak pidana korupsi yang telah teralihkan atau 

dengan kata lain dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam kedudukan hukum secara 

hukum pihak ketiga tidak bersalah dan bukan pelaku atau tidak terkait dengan 

kejahatan dapat disita dan dirampas oleh negara korban tindak pidana korupsi. 

Pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi termasuk dalam 

pidana. 57 

Jadi dapat disimpulkan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi dapat 

dirampas dan dikembalikan kepada negara berdasarkan UU TPPU dan UU No. 20 

tahun 2001 jo. UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana 

korupsi.  

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 231 dan 

232 juga menyatakan bahwa dengan adanya penyitaan maka tergugat kehilangan 

wewenang untuk menguasai barangnya, sehingga dengan demikian tindakan-

tindakan tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan barang-barang yang 

disita adalah tidak sah dan merupakan perbuatan pidana. 58 

Selain dari pernyataan di atas, pernyataan tentang aset hasil tindak pidana 

korupsi harus disita juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 

2001 pasal 38 B ayat (2) yang berbunyi “perampasan aset dapat dilakukan apabila 

 
56 Republik Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tentang 

Perampasan Aset Korupsi . 
57 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan 

tindak piadana korupsi.  
58 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana, pasal 231-232, tentang 

tindak pidana korupsi.  
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dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta 

benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim 

berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk 

negara.59      

Menurut Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi 

pemberantasan korupsi (UU KPK), aset korupsi memiliki kedudukan hukum yang 

khusus. Undang-Undang KPK memberikan kewenangan kepada KPK untuk 

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana 

korupsi, termasuk perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana 

korupsi.60 Dalam hal ini KPK mempunyai kewenangan untuk mengusut dan 

mengambil alih aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi baik yang 

berada di luar maupun dalam negeri. Selain itu KPK juga dapat melakukan 

kerjasama dengan lembaga negara dan atau lembaga internasional dalam rangka 

pemulihan aset yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai 

perlakuan penyitaan ini diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berbunyi:  

1. Atas dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik 

dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan 

dengan tugas penyidikannya.  

2. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur 

mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan undang-undang 

ini.  

3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita 

 
59 Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 38 B Ayat (2) 

Tentang Perampasa  n Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.  
60 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komosi 

Pemberantasan Korupsi.  



39  

 
 

acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat: 

(a) Nama, jenis dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita; 

(b) Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan 

penyitaan; (c) Keterangan menenai pemilik atau yang menguasai barang 

atau benda berharga lain tersebut; (d) Tanda tangan dan identitas penyidik 

yang melakukan penyitaan; dan (e) Tanda tangan dan identitas pemilik 

atau orang yang menguasai barang tersebut.  

4. Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan pada tersangka atau Keluarganya. Dari penjelasan pasal 

tersebut di atas bahwa memungkinkan penyidik melakukan penyitaan 

harus ada pemiliknya untuk dibuat berita acara penyitaan. Disamping itu, 

ketentuan tentang penyitaan ini dapat mengenyampingkan KUHAP 

(Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana).  

Sedangkan menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) pasal 

39 ayat (1), barang yang disita harus terdapat bukti kuat bahwasanya memiliki 

hubungan erat dengan perbuatan pelaku, yang dalam hal ini pemilikannya berasal 

dari suatu kejahatan, jika telah terbukti maka terpidana harus membayar uang 

pengganti sesuai yang tertuang dalam Undang-undang Tipikor nomor 31 tahun 

1999 pasal 18 ayat (2) yang berbunyi “jika terpidana tidak membayar uang 

pengganti sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf b yakni “pembayaran uang 

pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang di 

peroleh dari tindak pidana korupsi” paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta 

bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti 

tersebut. Dan ayat 3 yang berbunyi “dalam hal terpidana tidak mempunyai harta 

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang 



40  

 
 

dimaksud dalam ayat (1) huruf b yakni “pembayaran uang pengganti yang 

jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang di peroleh dari 

tindak pidana korupsi”, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak 

melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan 

dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah di tentukan dalam 

putusan pengadilan. 61 

Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang TIPIKOR merumuskan secara 

tegas tindak pidana formil. Dengan rumusan formil, berarti bahwa meski hasil 

korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap 

diajukan kepengadilan dan tetap dipidana sesuai pasal 4 Undang-Undang tindak 

pidana korupsi yang berbunyi “pengembalian kerugian keuangan negara atau 

perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana 

korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3”. 62 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum aset hasil 

tindak pidana korupsi, baik yang telah teralihkan kepada pihak ketiga atau ke 

keluarga terpidana, memungkinkan dilakukannya penyitaan atau pengambilan 

secara paksa setelah ditetapkan oleh pengadilan. Tindakan penyitaan aset ini 

memiliki dua tujuan utama: pertama, untuk memastikan pengembalian kerugian 

keuangan negara, dan kedua, sebagai pidana tambahan berupa perampasan hasil 

kejahatan. Proses penyitaan aset menjadi krusial dalam mengoreksi dampak tindak 

pidana korupsi, terutama ketika harta kejahatan tersebut sudah berpindah tangan 

atau dikuasai oleh pihak lain, seperti keluarga terpidana. Langkah ini menegaskan 

bahwa tindakan perampasan dilakukan secara langsung atau tidak langsung 

terhadap aset tersebut, tanpa memandang keberadaan harta tersebut berada dalam 

 
61 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
62Republik Indonesia, Undang-Undang TIPIKOR, tentang tindak pidana korupsi, pasal 

(4)  
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penguasaan siapa. Kesimpulan ini menunjukkan keberlanjutan komitmen hukum 

untuk mengembalikan aset negara yang disalahgunakan dan memberikan sanksi 

yang tegas terhadap pelaku korupsi, menciptakan landasan hukum yang kokoh 

untuk menegakkan keadilan dan integritas sistem hukum. 

 
 

B. Sistem Penyitaan Aset Korupsi Yang Telah Teralihkan Kekeluarga 

Terpidana  

Penyitaan aset merupakan langakah antisipatif yang bertujuan untuk 

menyelamatkan atau mencegah beralihnya harta kekayaan dari terpidana korupsi. 

Sistem penyitaan aset korupsi diawali dengan proses pelacakan aset yang 

dilakukan sejak dalam tahap penyelidikan lalu harta kekayaan tersebut akan 

diputuskan oleh pengadilan untuk disita dengan tujuan pengembalian kerugian 

keuangan negara apabila terpidana korupsi tidak mampu membayar pidana uang 

pengganti yang ditetapkan oleh hakim atau sebagai pidana tambahan berupa 

perampasan hasil kejahatan.   

Salah satunya adalah kasus Rafael Alun Trisambodo, seorang mantan 

Aparatur Sipil Negara Eselon III yang terakhir menjabat sebagai Kepala Bagian 

Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan. Ia dikenal karena memiliki harta senilai 56 

miliar rupiah yang terungkap setelah kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang 

(TPPU) dan ayah dari Mario Dandy Satriyo. Ia juga tercatat sebagai pegawai negeri 

sipil (PNS) Ditjen Pajak Kementrian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo juga turut 

didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) senilai Rp 100 Miliar 

lebih dalam kurun waktu 2003-2010 di tangkap Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) karena di duga menerima suap.  

Rafael Alun Trisambodo dituntut 14 tahun penjara oleh jaksa, karena 

tuduhan menerima gratifikasi Rp16,6 miliar dan melakukan tindak pidana 
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pencucian uang (TPPU). Menurut jaksa, terdakwa Rafael terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. 

Jaksa juga menuntut Rafael membayar denda Rp1 miliar, atau jika tidak dibayarkan, 

maka akan digantikan dengan tambahan enam bulan penjara. Selain itu, Rafael juga 

dituntut membayar uang pengganti Rp18,9 miliar dalam kurun waktu satu bulan 

setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Jika uang 

pengganti itu tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika 

jumlahnya tidak mencukupi, maka akan diganti tiga tahun penjara. 

 KPK juga menemukan sejumlah dugaan penyamaran harta kekayaan. Temuan 

itu di antaranya: Mobil Rubicon yang digunakan Mario Dandy Satrio atas nama 

orang lain yang tinggal di sebuah gang di bilangan Jakarta Selatan, Harley Davidson 

yang digunakan Mario Dandy Satrio diketahui tanpa surat resmi, rumah besar di 

Manado atas nama istri Rafael hanya dikenakan pajak Rp326.000.  

Terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan istrinya Ernie Meike 

Torondek pada waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 telah 

melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya 

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, 

dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan. Modal 

itu sebesar Rp 315 juta dan uang sebesar Rp 5.152.000.000, ditransfer ke rekening 

Agustinus Ranto Prasetyo. Rafael juga menempatkan uang yang berasal dari 

keuntungan usahanya di PT SKPC ke rekening Agustinus Ranto Prasetyo sebesar 

Rp 1.175.711.882. 

Selain itu, Rafael bersama istri melakukan pembelian satu unit ruko di Jalan 

Meruya Utara, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat; satu 

bidang tanah dan bangunan di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 Kav 112, 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64879826
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Jakarta Barat, serta satu bidang tanah di Jalan Raya Srengseng, Jakarta Barat, satu 

unit rumah di Jalan Mendawai I Nomor 92 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.Satu 

bidang tanah dan bangunan di Sentul Golf Mediterania II, Jalan Pangandaran Golf, 

Kabupaten Bogor, juga satu bidang tanah dan bangunan di Simprug Golf XV 

Nomor 29, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.Satu bidang tanah di Jalan Bukit 

Zaitun Nomor 117 Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, satu 

bidang tanah dan bangunan di Jalan Wijaya IV Nomor 11A, Kebayoran Baru, 

Jakarta Selatan; satu bidang tanah di Jalan IPDA Tut Harsono Yogyakarta; satu 

bidang tanah di Jalan Bukit Zaitun Nomor 116 Kelurahan Kleak, Kecamatan 

Malalayang, Kota Manado, Satu unit Mobil Toyota New Camry 2.4 V A/T warna 

silver metalik dengan pelat nomor B 808 ET; satu bidang tanah dan bangunan di 

Jalan Santan 1 Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dua bidang 

tanah di Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota 

Jogjakarta.Kebanyakan dari aset tersebut dibeli dengan mengatasnamakan Ernie 

Meike Torondek selaku istri Rafael dan Irene Suheriani Suparman selaku ibu 

Rafael, salah satu aset di Simprug Golf XV Nomor 29 Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan, dibeli Rafael dari Grace Dewi Riady dengan harga Rp 5,75 miliar.  

Dalam TPPU ini, Rafael didakwa melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 

25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo 

Pasal 64 ayat 1 KUHP. Selain itu, Rafael bersama istrinya Ernie Meike Torondek 

juga turut melakukan pencucian uang, dalam kurun waktu 2011-2023. Pada periode 

tersebut, Rafael diduga telah melakukan pencucian uang senilai Rp 63.994.622.236 

atau Rp63,9 miliar, dalam melakukan pencucian uang ini, Rafael membeli sebidang 

tanah luas 1.019 meter persegi di Kelurahan Muja Muju, Jogjakarta, satu bidang 

tanah di Jalan Ganesha II Nomor 12 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan 

Umbulharjo, Kota Yogyakarta; pembangunan rumah di Jalan Bukit Zaitun Nomor 

https://www.jawapos.com/tag/tppu
https://www.jawapos.com/tag/pencucian-uang
https://www.jawapos.com/tag/pencucian-uang
https://www.jawapos.com/tag/pencucian-uang
https://www.jawapos.com/tag/pencucian-uang
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117 Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, satu bidang tanah 

dengan luas 31.920 meter persegi di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, 

Kabupaten Minahasa Utara.Satu unit mobil VW Beatle 4 A/T Tahun 2014 warna 

merah nopol AB 1708 SY, termasuk pembangunan rumah di Jalan Ganesha II 

Nomor 12 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta; 

membangun restoran Bilik Kayu dari tiga bidang tanah di Jalan IPDA Tut Harsono 

Yogyakarta, satu unit sepeda motor Honda nopol B-4146-BMJ; satu unit sepeda 

motor Honda nopol B-4204-BMX; satu unit Mobil Innova Venturer 2.4 Q A/T 

warna putih nopol B 777 RCO; satu unit sepeda motor Triumph tipe Bonneville 

Speedmaster nopol AB-3637-NI. 

Satu unit apartemen The Light Tower Lantai 09 unit 09; satu set perhiasan; satu 

unit Mobil Toyota Jeep (Hardtop) FJ40 RVUC warna putih gading nopol B 1087 

BLR; satu unit Mobil Toyota Land Cruiser 200 VX-R 4x4 A/T Tahun 2019 nopol 

B 10 VVW, satu unit Mobil Jeep Wrangler 3.6 A/T Tahun 2013 warna hitam nopol 

B 2571 PBP; satu unit Mobil Toyota Land Cruiser 200 full spec A/T tahun 2008 

warna abu-abu metalik.Perlengkapan katering dan kendaraan operasional Bilik 

Kayu, berupa Toyota Innova 2.4 G A/T nopol AB-1016-IL serta Pick Up Box 

Daihatsu tipe Grandmax nopol AB-8661-PH; satu unit sepeda Brompton; 70 tas dan 

satu buah dompet (banyak yang tidak asli), serta menempatkan harta di safe deposit 

box (SDB) dengan nomor 40083 atas nama Rafael Alun Trisambodo dengan nomor 

rekening 070-06-0007494-7 dan ke rekening bank atas nama Agustinus Ranto 

Prasetyo. 

Jika dijumlah secara keseluruhan, Rafael Alun melakukan pencucian 

uang sejak 2002 hingga 2023 senilai Rp100.823.448.118 atau Rp100 miliar. 

Dengan perincian pada 2002 hingga 2010, Rafael Alun mencuci uangnya sebesar 

Rp 36,8 miliar ditambah pada 2011-2023 sebesar Rp 63,9 miliar. Rafael didakwa 

https://www.jawapos.com/tag/rafael-alun
https://www.jawapos.com/tag/rafael-alun
https://www.jawapos.com/tag/pencucian-uang
https://www.jawapos.com/tag/pencucian-uang
https://www.jawapos.com/tag/rafael-alun
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melanggar Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. 

KPK telah melakukan penyitaan 2 mobil mewah yakni mobil jenis 

Toyota Camry dan Land Cruiser di Kota Solo Jateng. Di Jakarta, KPK juga telah 

lakukan penyitaan rumah di Simprug, rumah kos di Blok M dan kontrakan di 

Meruya Jakarta Barat Penyidik KPK juga berhasil menyita satu unit motor gede 

Triumph 1200 cc, motor itu berada di Yogyakarta 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 

Tahun 1981, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil 

alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak 

bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam 

penyidikan, penuntutan dan praperadilan. Dasar hukum pelaksanaan Penyitaan 

adalah sebagi berikut; 63 

a. Pasal 38 

1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua 

pengadilan negeri setempat. 

2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik 

harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat 

izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik 

dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu 

wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat 

guna memperoleh persetujuannya. 

C. Pasal 39  

1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah: a) Benda atau tagihan 

tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh 

 
63 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) nomor 8 

Tahun 1981, “Tentang Dasar Hukum Penyitaan”. 

https://www.jawapos.com/tag/pencucian-uang
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dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana; b) Benda yang 

telah dipergunakan secara Iangsung untuk melakukan tindak pidana 

atau untuk mempersiapkannya; c) Benda yang dipergunakan untuk 

menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d) Benda yang khusus 

dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e) Benda lain 

yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang 

dilakukan.  

2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena 

pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan 

mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).  

D. Pasal 40  

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang 

ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan 

tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. 

E.  Pasal 41  

Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau 

surat atau benda yang pengangkutnya atau pengirimannya dilakukan oleh 

kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau 

pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan 

bagi tersangka atau yang 11 berasal dan padanya dan untuk itu kepada 

tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan 

atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus 

diberikan surat tanda penerimaan.  

F. Pasal 42  

1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda 

yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk 
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kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus 

diberikan surat tanda penerimaan.  

2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada 

penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dan tersangka atau terdakwa 

atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya 

atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak 

pidana.  

G. Pasal 43  

Penyitaan surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut 

undangundang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak rnenyangkut 

rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas 

izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang 

menentukan lain.  

H. Pasal 44  

1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. 

2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan 

tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan 

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang 

untuk dipergunakan oleh siapapun juga. 

I.  Pasal 45  

1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang 

membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan 

pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan 

hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi 

terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau 

kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut: a) apabila perkara masih 
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ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual 

lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan 

disaksikan oleh tersangka atau kuasanya; b) apabila perkara sudah ada 

ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual 

yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya 

dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.  

2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai 

sebagai barang bukti. 

3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil 

dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).  

4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak 

termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas 

untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.  

J. Pasal 46  

1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada 

mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka 

yang paling berhak apabila: a) kepentingan penyidikan dan penuntutan 

tidak memerlukan lagi; b) perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak 

cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c) perkara 

tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut 

ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak 

pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.  

2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan 

dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam 

putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas 

untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak 
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dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagal 

barang bukti dalam perkara lain.  

Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi menggunakan ketentuan 

pokok dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.64 Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam 

Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2001 bahwa ”perampasan barang bergerak yang berwujud 

atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau 

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana 

dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang 

menggantikan barang-barang penyidikan, penuntutan dan peradilan”. 

Penyitaan aset oleh KPK harus dilihat dari aturan dalam KUHAP. Pasal 1 

angka 16 KUHAP menjelaskan: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik 

untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda 

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan 

pembuktian dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP:65 

Adapun penyitaan ini tidak bisa secara sembarangan dilakukan. Hanya 

terhadap benda yang terkait dengan tindak pidana sajalah yang dapat dilakukan 

penyitaan, sesuai dengan ketentuan  

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian 

diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana  

b. benda yang telah dipergunakan secara Iangsung untuk melakukan tindak 

pidana atau untuk mempersiapkannya; 

 
64 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, “Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.  
65 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) , Pasal 1 

Angka 16, “Tentang Pengertian Penyitaan”. 
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c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak 

pidana; 

d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; 

e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana 

yang dilakukan serta dilakukan tanpa rambu-rambu terkait.  

Jika barang yang disita KPK dianggap oleh Tersangka tidak terkait sama 

sekali dengan tindak pidana yang disangkakan/dituduhkan kepadanya, maka 

Tersangka memiliki hak untuk mengajukan upaya praperadilan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP66, dan jika setelah Pengadilan memeriksa pokok 

perkara, menyatakan Terdakwa bersalah, Majelis Hakim juga dapat menilai apakah 

barang-barang yang disita oleh KPK benar hasil dari tindak pidana korupsi yang 

didakwakan.  

Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (dwang middelen) yang 

dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, 

penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan 

Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat 

dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan 

ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.67 

Sangat jelas dikatakan bahwa setiap benda yang perolehannya diduga dari 

hasil tindak pidana korupsi, adalah termasuk kedalam benda yang dapat dikenakan 

oleh penyidik dalam mengungkap fakta dalam suatu perkara pidana. 

Penyitaan harus dilakukan dengan izin dari ketua pengadilan negeri kecuali 

dalam hal tersangka tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Dalam keadaan 

yang perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak 

 
66 Republik Indonesia,Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana pasal 77-83, 

“Tentang Upaya Prapedilan”.   
67 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Piadana (KUHP),  Pasal 38, 

“Tentang Penyitaan”.  
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mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan 

penyitaan terhadap benda bergerak, dengan kewajiban untuk segera melaporkan 

kepada ketua pangadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. 

Sebelum melakukan penyitaan penyidik harus terlebih dahulu menunjukan tanda 

pengenal. Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dan 

dua orang saksi. Penyidik harus membuat berita acara yang kemudian dibacakan, 

ditandatangani dan salinannya disampaikan kepada atasan penyidik, orang yang 

disita, keluarganya dan kepala desa. Dalam hal tersangka atau keluargannya tidak 

mau membubuhkan tanda tangan, hal tersebut dicatat dalam berita acara dengan 

menyebut alasannya. Benda sitaan harus dibungkus, dijaga, serta dalam hal 

dilakban dan diberi cap benda sitaan tidak dirawat, jabatan. mungkin dibungkus, 

penyidik memberi catatan yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau 

dikaitkan pada benda tersebut.68  

Apabila dirinci, pengembalian aset dari alur kepidanaan ini dilakukan 

melalui proses persidangan bahwa hakim disamping menjatuhkan pidana pokok 

juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Pidana tambahan dapat dijatuhkan 

hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian aset melalui 

prosedur pidana. Hal ini dapat berupa:  

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang 

tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana 

korupsi, termasuk perumusan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi 

dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang 

tersebut.69  

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama 

 
68 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), “Tentang  

Tata Cara Penyitaan”.  
69 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 18 Ayat (1) Huruf (a). 
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dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak 

membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b 

paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa 

dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana, 

tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana 

penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana 

pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang ini lamanya pidana 

tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.70  

c. Pidana denda bahwa aspek ini dalam undang-undang Pemberantasan Tindak 

pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana (strafsoorl) 

bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda). kumulatif (pidana 

penjara dan atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana 

(strafmaat) bersifat determinate sentence dan indifinite sentence.  

d. Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa 

meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup 

kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim 

atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan 

setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada 

pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga 

putuh) hari terhitung sejak tanggat pengumuman. 71 

e. Putusan perampasan harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak 

dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena 

 
70 Republik Indonesia, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat (1) 

Huruf b, Ayat (2) dan (3), “Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi”. 
71 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 38 Ayat (5), (6), (7). 
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tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Jaksa penuntut pada saat 

membacakan tuntutan dalam perkara pokok. 72 

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (stolen asset recovery) melalui 

tindak pidana korupsi (tipikor) cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para 

pelaku tipikor memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam 

menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (money laundering) hasil 

tindak pidana korupsinya.73 Pengalihan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan 

kerap dilakukan dalam setiap tindak kejahatan yang bertujuan agar harta benda 

tersebut diketahui keberadaannya oleh aparatur penegak hukum. Lazimnya pelaku 

tindak pidana korupsi melakukan pengalihan aset agar tidak terdeteksi oleh para 

penegak hukum yang bertujuan untuk menutupi aset hasil kejahatan. Modus yang 

digunakan biasanya dengan memanipulasi transaksi-transaksi peralihan hak 

dengan tujuan untuk menyamarkan dana gelap hasil kejahatan tersebut.  

Perkara tindak pidana korupsi, tentunya sangat berkaitan erat dengan adanya 

kerugian negara yang berkorelasi dengan harta kekayaan negara yang 

diselewengkan oleh pelakunya.  

Dalam perkembangannya pelaku tindak pidana korupsi banyak 

menggunakan modus yang terselubung dengan menggunakan instrument hukum 

untuk peralihan hak secara keperdataan, sehingga penyidik terkadang mendapatkan 

hambatan hukum apabila hendak melakukan penyitaan terhadap aset yang berupa 

harta benda yang hak kepemilikannya telah dialihkan kepada pihak ketiga, ketika 

pihak ketiga tersebut memperlihatkan bukti-bukti hak keperdataan yang 

dimilikinya atas objek kebendaan yang dilakukan penyitaan oleh penyidik, 

sehingga menimbulkan permasalahan kemudian apabila aset dari hasil tindak 

 
72 Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 38 B Ayat (2), dan Ayat (3). 
73 Saldi Isra, “Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional”, 

referensi 3 Penyitaan aset bab 4.pdf., di akses pada tangga 18 Agustus 2023.  

file:///C:/Users/LENOVO/Documents/SKRIPSI%20PUSTAKA/referensi%203%20Penyitaan%20aset%20bab%204.pdf
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pidana korupsi tersebut berada dalam penguasaan pihak ketiga yang terkait 

kepentingannya, apakah aset tersebut dapat diletakkan sita oleh aparat penegak 

hukum untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan di pengadilan . 

Sejalan dengan permasalahan diatas, ketentuan pasal 574 KUH Perdata juga 

diterangkan bahwa “suatu kepemilikan atas kebendaan dilindungi oleh undang-

undang, sehingga apabila pemiliknya merasa dirugikan maka ia dapat mengajukan 

gugatan yang beberapa gugat di antaranya yang diatur oleh undang-undang adalah 

gugat revindicatie”.74 Pasal tersebut menentukan bahwa tiap-tiap pemilik suatu 

kebendaan berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, supaya 

mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya. Hal ini juga di perkuat 

dalam Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D 

ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum.75 Sementara itu, pasal 28H ayat (4) menyatakan bahwa setiap 

orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh 

diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. 

Mengingat Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan 

atas hukum, maka segala tindakan harus berdasarkan pada aturan hukum. Hukum 

itu diberlakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

sesuai dengan tujuan nasional bangsa.  

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya untuk 

memberikan sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum (tindak pidana 

korupsi) yang dilakukan para koruptor namun penting juga dalam masalah 

 

74 Krisdianto, “Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak 

Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga”,file:///C:/Users/LENOVO/Documents/ 

SKRIPSI%20PUSTAKA/referensi%201%20Penyitaan%20aset%20bab%204.pdf., Diakses Pada 

Tanggal 15 Agustus 2023.   
75 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1)  

file:///C:/Users/LENOVO/Documents/%20SKRIPSI%20PUSTAKA/referensi%201%20Penyitaan%20aset%20bab%204.pdf
file:///C:/Users/LENOVO/Documents/%20SKRIPSI%20PUSTAKA/referensi%201%20Penyitaan%20aset%20bab%204.pdf
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pengembalian kerugian uang negara. Pengembalian kerugian negara secara 

maksimal dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk upaya pemberantasan tindak 

pidana korupsi. Aparatur penegak hukum dalam melakukan upaya pengembalian 

hasil tindak pidana korupsi tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan suatu 

kegagalan. Faktanya dapat dilihat dari beberapa kelemahan dan kesulitan yang 

terjadi sebagai pemicu penghambat dalam perampasan aset untuk pemulihan aset 

(recovery aset) dari tindak pidana korupsi.  

Permasalahan tersebut diantaranya adalah dalam hal pemenuhan uang 

pengganti oleh terpidana yang tidak mempunyai itikad untuk membayarnya, 

terkendala disebabkan harta tersebut sudah beralih atas nama pihak ketiga. Dimana 

perikatan antara pelaku dengan pihak ketiga dapat terjadi dengan didasarkan asas-

asas hukum perdata yang memang harus dinilai memiliki kekuatan hukum yang 

sah.  Jika dilihat dari proses dan syarat untuk melakukan jual beli tersebut tidak ada 

yang bermasalah atau melanggar ketentuan hukum, syarat untuk membuat 

peralihan hak tersebut telah terpenuhi, tetapi yang jadi permasalahan setelah proses 

jual beli dilakukan atau ditandai dengan adanya penyerahan (levering) yaitu 

perpindahan antara pemilik yang satu kepada pemilik lainya secara sah.  

Tindakan penyitaan terhadap aset dalam proses perkara tindak pidana korupsi 

menjadi hal yang sangat penting karena selain menjadi bukti di persidangan kelak 

juga ditujukan sebagai pengembalian kerugian negara. Perlu kehati-hatian dalam 

menyita barang atau benda yang digunakan dalam suatu perkara pidana. Harus 

dipastikan bahwa antara benda yang disita dengan pelaku tindak pidana itu ada 

korelasinya yang betul-betul akurat. Karena apabila penyidik tidak dapat 

menjelaskan hubungan dari barang yang akan disita dengan suatu tindak pidana 

yang disangkakan maka izin penyitaan tersebut dapat ditolak oleh Ketua 

Pengadilan. Ada dua hal fundamental yang berhubungan dengan perampasan aset 
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(asset recovery) yaitu:  

1. Menentukan harta kekayaan apa yang harus dipertanggung jawabkan 

untuk dilakukan penyitaan; dan  

2. Menentukan dasar penyitaan suatu harta kekayaan.76 

Secara umum, teori keadilan sosial yang memberikan landasan moral bagi 

justifikasi perampasan asset yang diperoleh dari hasil kejahatan, sebagaimana 

diuraikan dengan alasan berikut: 77 

1. Alasan Pencegahan (prophylactic), yakni mencegah pelaku memiliki 

kendali atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah untuk melakukan 

tindak pidana lain di masa yang akan datang.  

2. Alasan Kepatutan (propriety), karena pelaku tidak punya hak yang pantas 

atas asset-aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut.  

3. Alasan Prioritas (priority), karena tindak pidana memberi prioritas kepada 

negara untuk menuntut/menggugat asset yang tidak sah atau tercemar dari 

pada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana.  

4. Alasan Kepemilikan (proprietary), karena asset tersebut diperoleh secara 

tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut. 

Sangat jelas dikatakan bahwa setiap benda yang perolehannya diduga dari 

hasil tindak pidana korupsi, adalah termasuk kedalam benda yang dapat dikenakan 

oleh penyidik dalam mengungkap fakta dalam suatu perkara pidana. Perampasan 

aset tidak dimaksudkan untuk menyita harta kekayaan milik orang yang tidak 

 

76Krisdianto, “Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak 

Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga”,file:///C:/Users/LENOVO/Documents/ 
SKRIPSI%20PUSTAKA/referensi%201%20Penyitaan%20aset%20bab%204.pdf., Diakses Pada 

Tanggal 15 Agustus 2023.   

 
77Krisdianto, “Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak 

Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga”, file:///C:/Users/LENOVO/Documents/ 
SKRIPSI %20PUSTAKA/referensi% 201%20Penyitaan%20as et%20bab%204.pdf., Diakses Pada 

Tanggal 15 Agustus 2023.   

file:///C:/Users/LENOVO/Documents/%20SKRIPSI%20PUSTAKA/referensi%201%20Penyitaan%20aset%20bab%204.pdf
file:///C:/Users/LENOVO/Documents/%20SKRIPSI%20PUSTAKA/referensi%201%20Penyitaan%20aset%20bab%204.pdf
file:///C:/Users/LENOVO/Documents/%20SKRIPSI%20%20PUSTAKA/referensi%25%20201%20Penyitaan%20as%20et%20bab%204.pdf
file:///C:/Users/LENOVO/Documents/%20SKRIPSI%20%20PUSTAKA/referensi%25%20201%20Penyitaan%20as%20et%20bab%204.pdf
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bersalah atau beritikad baik. Perampasan aset haruslah dimaksudkan untuk 

menguasai keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga tindakan 

tersebut juga merupakan upaya pencegahan terhadap kemungkinan adanya 

perbuatan berlanjut dari suatu tindak pidana atau untuk melakukan tindak pidana 

lain dimasa yang akan datang. Dalam pelaksanaannya harus ada jaminan bahwa 

seseorang yang tidak bersalah atau beritikad baik dikecualikan dari ketentuan 

perampasan aset selama ia dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup tentang 

ketidakterlibatannya atau ketidaktahuannya terhadap kejahatan yang terkait dengan 

harta kekayaan.  

Perampasan pidana terhadap aset hasil tindak pidana korupsi, merupakan 

sebuah sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan pidana 

terhadap perkara tindak pidana korupsi yang telah diputuskan oleh hakim 

berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada sidang 

pengadilan pidana terhadap aset yang dikuasai oleh pihak terdakwa yang diyakini 

merupakan hasil tindak pidana yang terkait.78 Tindakan dari penyidik untuk 

menyita harta kekayaan (aset) yang diduga merupakan hasil dari suatu kejahatan 

atau tindak pidana merupakan langkah antisipasif dalam menyelamatkan dan atau 

mencegah hilangnya harta kekayaan yang merupakan salah satu langkah represif. 

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana atau kejahatan maka dalam hal ini para 

aparat penegak hukum harus berpikir tidak hanya bagaimana mempidanakan 

pelakunya ke penjara akan tetapi harus pula memikirkan dan mempertimbangkan 

apakah ada harta hasil tindak pidana dari perbuatan pelaku tersebut dan apabila 

memang terindikasi adanya harta hasil tindak pidana maka patut dipikirkan dasar 

hukum dan langkah apa saja yang harus diambil untuk memulihkan kembali harta 

 
78Krisdianto, “Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak 

Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga”, file:///C:/Users/LENOVO/Documents/ 
SKRIPSI%20PUSTAKA/referensi%201%20Penyitaan%20aset%20bab%204.pdf., Diakses Pada 

Tanggal 15 Agustus 2023.   

file:///C:/Users/LENOVO/Documents/%20SKRIPSI%20PUSTAKA/referensi%201%20Penyitaan%20aset%20bab%204.pdf
file:///C:/Users/LENOVO/Documents/%20SKRIPSI%20PUSTAKA/referensi%201%20Penyitaan%20aset%20bab%204.pdf
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hasil tindak pidana tersebut.  

Selain itu, terdapat pula strategi pengembalian aset hasil korupsi pada 

tatanan Sistem Hukum Nasional Indonesia yakni yang terdapat dalam Undang-

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

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu melalui dua 

pendekatan: (1) pendekatan melalui jalur perdata, dan (2) pendekatan jalur 

pidana.79 Pendekatan jalur perdata yaitu gugatan perdata dilakukan oleh Jaksa 

selaku Pengacara Negara, dan pendekatan jalur pidana melalui proses penyitaan, 

dan perampasan. Terkait dengan pengembalian kerugian negara, tindak pidana 

korupsi dalam undang-undang tindak pidana korupsi merumuskan secara tegas 

tindak pidana formil. Dengan rumusan formil berarti bahwa meskipun hasil korupsi 

telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke 

pengadilan dan tetap dipidana sesuai Pasal 4 undang-undang tindak pidana korupsi 

yang berbunyi sebagai berikut: "Pengembalian kerugian keuangan negara atau 

perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 

 

1. Pendekatan Melalui Jalur Perdata.  
 

Proses perdata penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan 

dengan mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku maupun ahli warisnya80. 

Dalam proses perdata, penyitaan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin 

dapat dilaksanakannya putusan perdata81. Barang-barang yang disita untuk 

 
79 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
80 Arizon Mega Jaya, “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana 

Korupsi, https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/download/1752/1469. Diakses pada 

tanggal 18 November 2023, pukul 20.12. 
81 Boby Amanda, Ida Keumala Jeumpa, “Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Sebagai Upaya Pengenbalian Kerugian Negara, 

https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/download/1752/1469
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pengembalian kerugian negara dapat dilakukan dalam beberapa cara tergantung 

dengan pembuktiannya82. Proses perdata penyitaan aset pelaku tindak pidana 

korupsi dilakukan ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa aset 

tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi83. Selain jalur perdata, perampasan 

aset hasil tindak pidana korupsi juga dapat dilakukan melalui jalur pidana84 

Ketentuan melaui jalur perdata apabila dirinci adalah sebagai berikut Pasal 

32, ayat (l) menetapkan bahwa "dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat 

bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, 

sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera 

menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara 

Negara untuk diajukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang 

dirugikan untuk mengajukan gugatan".  

Dari ketentuan Pasal 32 ayat (l) tersebut, dapat diketahui bahwa Jaksa 

Pengacara Negara atau Instansi yang dirugikan harus mengajukan gugatan perdata,  

namun jika dalam melakukan penyidikan, penyidik menemukan dan berpendapat 

bahwa: 85 

a. Satu atau lebih dari unsur tindak pidana tidak terdapat cukup bukti. Jika 

penyidik dalam melakukan penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa 

 
https://jim.usk.ac.id/pidana/article/viewFile/19646/9005, diakses pada tanggal 17 November 2023 

pukul 22.21. 
82 Fitrizia Blessi Karina, “Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/18415/17943, diakses pada 

tanggal 20 November 2023 pukul 15.56. 
83 Arizon Mega Jaya, “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana 

Korupsi, https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/download/1752/1469 
84 Maya Sri Novita, “Mekanisme Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai 

Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan)”, 

https://jurnal.desantapublisher.com/index.php/desanta/article/download/55/49, diakses pada tanggal 

20 November 2023 pukul 19.20. 
85 H. Bayi priyono, “Strategi Hukum Pidana Terhadap Recovery Asset Hasil Tindak 

Pidana Korupsi”, referensi 2 Penyitaan aset bab 4.pdf, Di Akses Pada Tanggal 22 September 2023.  

https://jim.usk.ac.id/pidana/article/viewFile/19646/9005
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/18415/17943
https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/download/1752/1469
https://jurnal.desantapublisher.com/index.php/desanta/article/download/55/49
file:///C:/Users/LENOVO/Documents/SKRIPSI%20PUSTAKA/referensi%202%20Penyitaan%20aset%20bab%204.pdf
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satu atau lebih unsur pidana korupsi tidak cukup bukti, maka perbuatan yang 

dilakukan oleh tersangka bukan merupakan perbuatan korupsi melainkan 

perbuatan perdata. Sebagai perbuatan perdata, perbuatan yang dilakukan oleh 

tersangka semula jika cukup bukti merupakan perbuatan melawan hukum 

yang selanjutnya oleh Jaksa Pengacara Negara atau Instansi yang dirugikan 

dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan perdata.  

b. Secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Yang dimaksud dengan 

secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian yang sudah dapat 

dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau 

akuntan yang ditunjuk oleh penyidik.  

Pasal 32 ayat (2) menetapkan bahwa "putusan bebas dalam perkara tindak 

pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap 

keuangan negara". Yang dimaksud dengan putusan bebas dalam penjelasan Pasal 

32 ayat (2) adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat 

(1) dan ayat (2) KUHAP,86 yaitu :  

a. Putusan pengadilan yang menyatakan bebas, karena terdakwa tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan yang didakwakan 

kepadanya.  

b. Putusan pengadilan yang menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, 

karena perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu 

tidak merupakan suatu tindak pidana. 

Pasal 33 menetapkan bahwa, dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat 

dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, 

maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut 

 
86 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 191 

Ayat (1) dan (2) 
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kepada Jaksa pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan 

untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya". Maksud ahliwaris dalam 

pasal 33 ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sedangkan yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sebagai berikut: yang 

dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian yang 

sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang 

atau akuntan yang ditunjuk oleh penyidik". Sesuai dengan prinsip hukum perdata 

yang menentukan bahwa utang diwariskan oleh si berutang kepada ahli warisnya, 

Pasal 33 menentukan bahwa meninggalnya tersangka terdakwa di dalam perkara 

Tindak pidana Korupsi tidak mengakibatkan berakhirnya perkara tersebut. Pasal 34 

menetapkan bahwa: dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan 

pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian 

keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita 

acara sidang tersebut kepada Jaksa pengacara Negara atau diserahkan kepada 

instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya".87 

 Pasal 138 C menetapkan bahwa “apabila setelah putusan pengadilan telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik 

terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi 

yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap ahli 

warisnya".88 

 
87 H. Bayi priyono, “Strategi Hukum Pidana Terhadap Recoveryasset Hasil Tindak Pidan 

Korupsi”, http://eprints.ipdn.ac.id/140/1/Strategi%20Hukum%20Pidana%20Terha 

dap%20Recovery% 20 Asset% 20Hasil%20Tindak%20Pidana%20Korupsi.compressed .pdf ., 

diakases pada tangga 18 Agustus 2023. 

88 Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pasal 138 C 

http://eprints.ipdn.ac.id/140/1/Strategi%20Hukum%20Pidana%20Terha%20dap%20Recovery%25%2020%20Asset%25%2020Hasil%20Tindak%20Pidana%20Korupsi.compressed%20.pdf
http://eprints.ipdn.ac.id/140/1/Strategi%20Hukum%20Pidana%20Terha%20dap%20Recovery%25%2020%20Asset%25%2020Hasil%20Tindak%20Pidana%20Korupsi.compressed%20.pdf
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 Dalam proses perdata penyitaan merupakan tindakan persiapan untuk 

menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita untuk 

kepentingan kreditur (penggugat) dibekukan, ini berarti bahwa barang-barang itu 

disimpan untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual. Dengan adanya 

penyitaan itu maka tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya, 

sehingga dengan demikian tindakan-tindakan tergugat untuk mengasingkan atau 

mengalihan barang-barang yang disita adalah tidak sah dan merupakan perbuatan 

pidana.89  

 Upaya pengembalian kerugian negara dilakukan melalui proses perdata 

biasa. artinya gugatan perdata terhadap koruptor (tersangka, terdakwa, terpidana, 

atau ahli warisnya) harus menempuh proses beracara biasa yang penuh formalitas. 

Dengan demikian dapat diperkirakan, bahwa untuk sampai pada putusan 

pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dapat menempuh waktu bertahun-

tahun dan belum tentu menang. Undang-undang mewajibkan pemeriksaan perkara 

pidana korupsi diberikan prioritas, sedangkan gugatan perdata yang berkaitan 

dengan perkara korupsi tidak wajib diprioritaskan, Di samping itu koruptor 

(tergugat) dapat menggugat balik dan kemungkinan malah dia yang menang dan 

justru pemerintah yang harus membayar tuntutan koruptor, dan hakim peerdata 

selalu terikat pada kepentingan-kepentingan perorangan, karena hukum perdata 

melindungi kepentingan dalam hukum perorangan, antara penggugat dan tergugat 

merupakan atau memiliki batas-batas sendiri, untuk diadili oleh hakim perdata.90  

2. Pendekatan Melalui Jalur Pidana  

 
89 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 231 dan 232.  
90 Ardi, Tri Suhendra Arbani, “Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Tentang Akta Dibawah 

Tangan Tanpa Tanggal”, Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Tentang Akta Dibawah Tangan Tanpa 

Tanggal | Alauddin Law Development Journal (uin-alauddin.ac.id), di Akses Pada Tanggal 17 

September 2023.  

https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/14638
https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/14638


63  

 
 

Pengembalian aset dalam jalur pidana melalui proses penyitaan dan 

perampasan, yaitu: Pasal 38 ayat (5) menyatakan bahwa dalam hal terdakwa 

meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat 

bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas 

tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita". 

Pasal 38 ayat (6) menyatakan bahwa "Penetapan perampasan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.  

 Pasal 38 B ayat (2) menyatakan bahwa "Dalam hal terdakwa tidak dapat 

membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh 

bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga 

dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau 

sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara”. Sedangkan mengenai 

ketentuan pidana tambahan sebagai usaha untuk pengembalian kerugian negara 

telah diatur, terutama pada Pasal 18 yaitu:  

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:  

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud 

atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh 

dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana 

dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang 

yang menggantikan barang-barang tersebut; 

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya 

sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; 

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu yang paling 

lama 1 (satu) tahun;  
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d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan 

seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat 

diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. 

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka 

harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang 

pengganti tersebut. 

3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk 

membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, 

maka di pidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi 

ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam 

undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam 

putusan pengadilan.  

Alur penyitaan aset koruptor melalui jalur pidana melibatkan beberapa 

tahapan kegiatan utama, seperti identifikasi dan pelacakan aset, penyitaan dan 

pembekuan aset, serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi91. Berikut ini 

adalah beberapa langkah yang diterapkan dalam proses penyitaan aset koruptor: 

1. Identifikasi dan pelacakan aset: Tujuannya adalah untuk 

mengidentifikasi dan mengelola aset yang berkaitan dengan tindak 

pidana korupsi92. 

 
91 Surya Hadi Purnama, “Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak 

Pidana”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-

Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html, Di akses pada tanggal 18 November 2023, 

Pukul 12.56. 
92 Surya Hadi Purnama, “Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak 

Pidana”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-

Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html, 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html
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2. Penyitaan dan pembekuan aset: Setelah aset diidentifikasi, penyitaan 

dan pembekuan aset dilakukan untuk menghindari aset tersebut 

diselewengkan oleh pemilik yang sah93. 

3. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi: Langkah ini 

melibatkan pengembalian aset kepada negara atau pemangku 

kehakiman yang terlibat dalam tindak pidana korupsi94. 

Pengembalian aset ini dapat dilakukan melalui perampasan harta 

kekayaan pelaku tindak pidana korupsi95. 

4. Pencegahan dan pemberantasan: Upaya pemberantasan korupsi 

fokus pada pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset 

hasil tindak pidana korupsi untuk memulih keuangan negara96. 

5. Pengkoordinan internasional: Dalam beberapa kasus, penerapan 

hukum pemberantasan korupsi di Indonesia melibatkan 

pengkoordinasi dengan pihak-pihak internasional, seperti UNCAC 

(United Nations Convention Against Corruption)97. 

Dalam proses penyitaan aset koruptor, penting untuk melindungi biaya yang 

harus dikeluarkan dalam pemeliharaan, pengamanan, dan penyimpanan aset selama 

 
93 Surya Hadi Purnama, “Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak 

Pidana”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-

Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html, 
94 Ulang Mangun Sosiawan, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, “Penanganan Pengembalian 

Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia”, 

https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1343/0, Diakses Pada Tanggal 18 

November 2023, Pukul 13.34. 
95 Arizon Mega Jaya, “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana 

Korupsi, https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/download/1752/1469. Diakses pada 

tanggal 18 November 2023, pukul 20.12. 
96 Arizon Mega Jaya, “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana 

Korupsi, https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/download/1752/1469. 
97 Ulang Mangun Sosiawan, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, “Penanganan Pengembalian 

Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia”, 

https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1343/0, 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1343/0
https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/download/1752/1469
https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/download/1752/1469
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1343/0
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proses hukum98. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip manajemen aset seyogyanya 

dimulai pada saat aset hasil tindak pidana dinyatakan dirampas untuk negara 

melainkan sejak aset teridentifikasi sehingga perencanaan pengelolaannya sudah 

dapat dilakukan sejak awal99. 

Menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tata cara 

penyitaan yaitu penyitaan harus dilakukan dengan izin dari ketua pengadilan negeri 

kecuali dalam hal tersangka tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Dalam 

keadaan yang perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan 

tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan 

penyitaan terhadap benda bergerak, dengan kewajiban untuk segera melaporkan 

kepada ketua pangadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. 

Sebelum melakukan penyitaan penyidik harus terlebih dahulu menunjukan tanda 

pengenal. Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dan 

dua orang saksi. Penyidik harus membuat berita acara yang kemudian dibacakan, 

ditandatangani dan salinannya disampaikan kepada atasan penyidik, orang yang 

disita, keluarganya dan kepala desa. Dalam hal tersangka atau keluargannya tidak 

mau membubuhkan tanda tangan, hal tersebut dicatat dalam berita acara dengan 

menyebut alasannya.100 

Benda sitaan harus dibungkus, dirawat, dijaga, serta diberi cap. Dalam hal 

benda tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan yang ditulis di atas label 

yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut. Singkatnya, penyitaan 

 
98 Surya Hadi Purnama, “Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak 

Pidana”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-

Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html 
99 Surya Hadi Purnama, “Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak 

Pidana”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-

Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html 
100 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Tentang Tatacara 

Penyitaan 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html
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diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara pidana, yaitu dalam Pasal 38 yang mengatur bahwa penyitaan hanya 

dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat 

sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), dengan pengecualian sebagaimana 

ditetapkan dalam ayat (2) tanpa mengurangi ketentuan ayat (1); Pasal 39 tentang 

benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan; pasal 42 tentang kewenangan 

penyidik untuk memerintahkan orang yang menguasai benda yang dapat disita, 

menyerahkan benda tersebut untuk kepentingan pemeriksaan; dan pasal 273 ayat 

(3) yang mengatur jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti 

yang dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 

46, jaksa menguasakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam 

waktu tiga bulan untuk dijual lelang. Hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan 

atas nama jaksa.  Apabila dirinci pengembalian aset dari ialur kepidanaan ini 

dilakukan melalui proses persidangan bahwa hakim disamping menjatuhkan pidana 

pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. 

Pasal 2 Civil Law Convention on Corruption (konvensi hukum perdata 

tentang korupsi) menyatakan sebagai berikut: "Untuk tujuan konvensi ini, 

"korupsi" berarti meminta, menawarkan, memberi atau menerima, baik langsung 

atau tidak langsung, suap atau keuntungan yang belum jatuh tempo lainnya atau 

prospek, yang mendistorsi kerja yang tepat dari semua tugas atau tingkah laku yang 

semestinya dari penerima suap, keuntungan yang belum jatuh tempo atau prospek 

lainnya.101   

Penulus menyimpulkan bahwa sistem perampasan aset hasil tindak pidana 

 
101H. Bayi priyono, “Strategi Hukum Pidana Terhadap Recoveryasset Hasil Tindak Pidan 

Korupsi”, http://eprints.ipdn.ac.id/140/1/Strategi%20Hukum%20Pidana%20Terhadap%20Recov 
ery%20 Asset% 20Hasil%20Tindak%20Pidana%20Korupsi.compressed.pdf., diakases pada tangga 

18 Agustus 2023. 
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korupsi di Indonesia dilakukan melalui dimasukkannya dalam klausul penuntutan oleh 

pihak penuntut umum dalam sidang pengadilan pidana. Langkah ini dilakukan bersamaan 

dengan pengajuan surat dakwaan kepada majelis hakim. Keputusan penetapan oleh 

hakim yang menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana korupsi menjadi dasar 

untuk melakukan tindakan perampasan aset tersebut. 

Proses perampasan aset bertujuan untuk mengambil kembali hasil tindak pidana 

korupsi dan mengembalikannya kepada negara. Dalam konteks hukum Indonesia, 

terdapat dua pendekatan yang diterapkan untuk penyitaan aset, yaitu melalui jalur 

perdata dan jalur pidana. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung upaya 

pengembalian kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat 

menarik kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Aset dari hasil tindak pidana korupsi baik yang telah teralihkan kepada pihak 

ketiga atau ke keluarga terpidana kedudukan hukumnyanya dapat dilakukan 

penyitaan atau dengan kata lain dapat di ambil secara paksa apabila telah 

ditetapkan oleh pengadilan, penyitaan aset tersebut harus dilakukan untuk 

memastikan apakah aset tersebut harus diambil sebagai upaya untuk 

pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan 

berupa merampas hasil kejahatan dan jika harta kejahatan tersebut telah 

berpindah tangan atau dikuasai oleh pihak lain seoerti telah teralihkan 

kekeluarga maka secara langsung atau tidak langsung tindakan perampasan 

dilakukan terhadap aset tersebut tanpa melihat keberadaan harta tersebut 

berada dalam penguasaan siapa.  

2. Langkah-langkah perampasan aset dalam penanganan tindak pidana korupsi 

memiliki peran signifikan dalam mencapai tujuan pengembalian kerugian 

negara. Proses hukum yang diatur dengan baik dan penerapan dua 

pendekatan yaitu perdata dan pidana agar menciptakan dasar yang kuat untuk 

menindaklanjuti upaya pemberantasan korupsi di Indonesia serta menjadi 

landasan hukum yang kokoh untuk memulihkan keuangan negara dan 

memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi. 
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B. IMPLIKASI PENELITIAN  

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberlakukan undang-undang 

perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang sesuai dan benar agar 

kelak akan mendorong dan menunjang keberhasilan pemberantasan tindak 

pidana korupsi sehingga membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana dan 

tidak lagi mendapat jalan atau cela untuk melakukan tindak pidana korupsi.  

2. Diharapkan kepada pihak yang berwenang agar penyitaan tindak pidana 

korupsi melalui prosedur pidana agar diperbaiki lebih baik dan lebih 

relevan karena diperlukan suatu mekanisme baru di mana penyitaan atau 

perampasan aset hasil tindak pidana dan/atau instrumen yang digunakan 

untuk melakukan tindak pidana tersebut dapat disita atau dirampas tanpa 

harus dikaitkan dengan penghukuman terhadap tersangka atau terdakwanya 

bilamana perampasan melalui prosedur pidana ini mendapat kejanggalan 

ataupun persoalan-persoalan seperti tersangak atau terdakwa meninggal 

dunia atau tidak diketahuai keberadaannya.  

3. Diharapkan juga kepada pemerintah agar penyitaan dengan pendekatan 

instrumen perdata agar ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan agar lebih 

efesiensi karena dibalik kelebihan instrumen ini, juga masih terdapat 

banyak kekurangan-kekurangan yang membuat pelaku tindak pidana 

mendapat cela untuk melakukan korupsi.  
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