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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

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 ا
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titk di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص
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 Dad D ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z ظ
zet (dengan titk di 

bawah) 

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah , Apostop ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya 

tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau di akhir, maka 

ditulis dengan tanda (‘). 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 

atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـ َ

 Kasrah I I ـ َ

 Dammah U U ـُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat, dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 

yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ي

 

fathah dan ya 

 

Ai 

 

a dan 

i 

 ك

 

fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan 

u 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
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Harkat dan Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 ..ا|  ي ...

 

fathah dan alif atau 

ya 

 

A 

 

a dan garis di atas 

 ي
 

kasrah dan ya 

 

I 

 

i dan garis di atas 

 ˚و
 

dammah dan wau 

 

U 

 

u dan garis di atas 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu : ta marbutah 

yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, 

yang transliterasinya adalah [t]. sedangkan ta’ marbutah yang mati 

atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta’marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (  َّ ’ ), dalam 

transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Jika huruf )ی) ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului 

oleh huruf kasrah (َِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah 

menjadi i. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf (ال) (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata 

sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh 

huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung mengaitkannya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatas (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (’) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, 

bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata 

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam 

tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di 

atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan 
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umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (هلال) 

Kata “Allah” didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudafi ilaihi (frase nominal), 

ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada 

lafz al-jalalah ditranslitersi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All 

caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan 

tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan 

Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Biila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf capital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.   = subhānahūwata,ālā 

saw.   = sallallāhu „alaihiwasallam 

a.s.   = „alaihi al-salām 

H   = Hijriah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w   = Wafat tahun 

QS.../...:4  = QS Al-Ma’idah/5:33  

HR    = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama   : MUH SANDY AZRIL HIDAYAT 

Nim   : 10400120130 

Judul  :“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERDAGANGAN 

ORGAN TUBUH MANUSIA DI KOTA MAKASSAR DITINJAU 

DARI PASAL 192 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 

2009 TENTANG KESEHATAN (Studi Kasus Di Pengadilan 

Negeri Makassar Kelas IA Khusus)” 

Penelitian ini membahas tentang “TINJAUAN KRIMINOLOGI 
TERHADAP PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA DI KOTA MAKASSAR 
DITINJAU DARI PASAL 192 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 
TENTANG KESEHATAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA 
Khusus)”. Faktor Permasalahan yang terjadi adalah percobaan praktik 
perdangangan organ tubuh manusia yang dimana merupakan perbuatan 
melawan hukum dengan modus penculikan dan pembunuhan. Jenis 
Penelitian ini merupakan penelitian empiris (field research). menggunakan 
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus (case approach).  
Adapun sumber data yang digunakan yaitu Primer dan sekunder serta teknik 
pengumpulan data diperoleh dari observasi dan wawancara langsung. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor 
penyebab terjadinya percobaan praktik perdangangan organ tubuh manusia 
yang dilakukan oleh salah satu terdakwa yang dimana berusia dibawah umur 
(anak pelaku). Faktor ekonomi yang mempengaruhi gaya hidup, 
penyalahgunaan media sosial serta kurangnya pengawasan dari orang tua. 
Membuat anak pelaku terobsesi dan gelap mata untuk menjadi kaya. Dengan 
cara memanfaatkan kondisi ini sebagai jalan pintas untuk memenuhi 
kebutuhan maupun kepentingannya. Sehingga Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar Kelas IA khusus menyatakan anak pelaku terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan 
pertama jaksa penuntut umum serta penerapan hukum jika terlaksananya 
atau memenuhi unsur perdangangan.  

Implikasi dalam Penelitian ini Faktor-faktor yang mempengaruhi 
perilaku anak pelaku adalah penggunaan teknologi serta kurangnya 
keharmonisan dalam keluarga. Ini menyoroti pentingnya pertimbangan 
ekonomi dan perlunya gaya hidup seimbang. Dalil Hakim dalam suatu 
perkara didasarkan pada landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan bukti 
faktual untuk mendukung suatu putusan berdasarkan hukum. Serta upaya 
penanganan oleh penegak hukum dalam memutus mata rantai kejahatan ini. 
Kasus diatas mengungkapkan bahwa isu tersebut merupakan permulaan 
awal praktik perdangangan organ tubuh manusia, berdasarkan perilaku 
kinestetik anak dan kemampuan anak pelaku untuk melakukan prosedur 
tersebut. Kerangka hukum spesifiknya mencakup peraturan dari UU 
Kesehatan, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan peratutan lainnya.  



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di-Era Modernitas kecanggihan teknologi dan informasi saat ini, 

jauh lebih maju dan terbuka secara global. Fenomena sosial terus 

mengalami perubahan seiring dengan perkembangan peradaban. 

Perubahan tersebut berdampak pada perkembangan ilmu kesehatan yang 

semakin pesat bergantung dari perkembangan kebutuhan masyarakat. 

Timbulnya berbagai macam penyakit yang merusak organ vital manusia 

menjadi faktor kebutuhan pasien untuk mempertahankan hidupnya. 

Dengan begitu, dunia kesehatan gempur dalam meningkatkan kualitas 

teknologi dalam penanganan pasien salah satunya adalah transplantasi 

organ/jaringan tubuh manusia. 

Kebutuhan untuk transplantasi organ vital manusia semakin 

meningkat. Namun, tindakan medis tersebut tidak dapat dilakukan serta 

merta karena berbagai pertimbangan dalam melakukan tindakan itu. 

Salah satunya keterbatasan pendonor yang tersedia menjadi suatu 

permasalahan dan hal ini kemungkinan dapat membuka perdagangan 

organ tubuh manusia secara ilegal. lantas, berdampak pada perilaku 

manusia yang memanfaatkan kondisi ini sebagai jalan pintas untuk 

memenuhi kebutuhan maupun kepentingannya. Hal tersebut tentu saja 

mendorong perilaku-perilaku manusia semakin kompleks yang justru 

menimbulkan kerugian sesama manusia. Perilaku atas kerugian yang 
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dialami manusia lainnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan (tindakan 

atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.).1 karena 

ketidaksesuaian dengan norma yang berlaku di masyarakat. 

Saat ini, perdagangan organ tubuh manusia banyak dilakukan 

diberbagai negara secara ilegal. Perdagangan organ tubuh manusia secara 

ilegal merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Yang dimana 

merupakan kejahatan Transional karena dapat di distribusikan ke 

berbagai Negara. Ditambah lagi dengan akses sejumlah situs yang 

memuat konten jual beli organ tubuh. Praktek perdagangan organ 

digunakan sebagai prospek kerja yang menguntungkan, juga menjanjikan 

mengingat keuntungan dari jual beli organ tersebut. berdasarkan pada 

laporan Transnational Crime and the Developing World yang dirilis Global 

Financial Integrity (GFI), setiap tahunnya ada sekitar 12 ribu organ tubuh 

manusia yang diperdagangkan secara ilegal di seluruh dunia. Adapun nilai 

total transaksinya diperkirakan berkisar antara US$840 juta hingga 

US$1,7 miliar per tahun. 2 

Indonesia juga mengatur larangan perdagangan organ tubuh 

dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 

192.  

 

 

 
1 http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17252/BAB%20II.pdf  

diakses pada tanggal 4 April 2023 pukul 14.18 WITA. 
2 https://gfintegrity.org/report/transnational-crime-and-the-developing-world/  

diakses pada tanggal 4 April 2023 pukul 14.27 WITA. 
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Berbunyi: 

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau 
jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

 
Adapun dalam Pasal 64 ayat (1)  tentang transplantasi organ 

tubuh secara legal dalam rangka penyembuhan. Sedangkan dalam Pasal 

64 ayat (3) melarang jual-beli organ dan/atau jaringan tubuh manusia 

dengan dalih apapun. 

Kriminalisasi perdagangan organ tubuh manusia termasuk juga 

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan 

tindak pidana perdagangan orang. Berbunyi: 

“Perdagangan orang (trafficking in person) dapat diartikan sebagai 
rekruitmen,transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan 
seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-
bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau 
pencuragan,atau peyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pun 
penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh 
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk 
dieksploitasi, yang Secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi 
atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan 
paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi 
illegal atau pengambilan organ-organ tubuh”. 3 

 
Demi melindungi orang itu sendiri dari sekadar menukar organ 

dengan uang. Tubuh manusia adalah milik Allah, dan Allah tidak 

mengizinkan siapa pun memperdagangkan tubuhnya, termasuk organ-

organ di dalamnya, karena dapat menimbulkan sesuatu yang sangat 

mematikan baginya.  

 
3 Republik Indonesia. Penghapusan Perdagangan orang (Trafficking in persons) di 

Indonesia. Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Kesejateraan Rakyat(Tahun 2004-2005), 
h.2. 
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Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.s An-Nisa: 29 dan Q.s An-

Nisa: 30: 

ةًَع نََْ ار  َت ج  َٰٓا نَْت كُوْن  َا لََّ ل  ال كُمَْب يْن كُمَْب الْب اط  اَا مْو  َت أكُْلوُْٰٓ نوُْاَلَ  َاٰم  يْن  اَالَّذ  ََيٰٰٓا يُّه  لَ  نْكُمََْۗو  اضٍَم   ت ر 

يْمًاَ ح  َب كُمَْر  ك ان   َ َاللّٰه اَا نْفسُ كُمََْۗا نَّ  ت قْتلُوُْٰٓ

Terjemahan : 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” 
 

Ayat ini merupakan larangan mencari harta dengan cara yang 

bathil, yaitu perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. 

berdagang itu benar namun dalam berdagang tentunya ada kesepakatan 

antara penjual dan pembeli bahwa tidak ada yang akan merugikan 

siapapun. Serta di dalam ayat ini pun mengandung frasa “Dan janganlah 

membunuh diri kalian”. Hal terlarang yang disebutkan adalah membunuh 

diri sendiri dan membunuh orang lain. Namun, sebagian besar musafir 

menafsirkan ini sebagai larangan membunuh orang lain. 

Kejahatan membunuh orang lain sama halnya dengan bunuh diri. 

Sehingga makna ayat adalah, janganlah kalian membunuh orang lain 

karena sama saja dengan membunuh diri kalian sendiri. 4 Sebagaimana 

dalam hadits Nabi saw yang menempatkan orang lain ibarat sebagai satu 

tubuh dengan kita. Nabi Muhammad saw bersabda: 

دٍَإ نََْ اح  جُلٍَو  َك ر  نوُن  أسُْهََُاشْت ك ىََالْمُؤْم  السَّه رر  ىَو  َب الْحُمَّ س د  َّ ت د اع ىَل هَُس ائ رَُالْج   

 
4https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-29-larangan-melakukan-

tindak-kejahatan-terhadap-harta-dan-jiwa-orang-lain-pqi7o diakses pada tanggal 6 April 
2023 pukul 15.14 WITA. 
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Terjemahan : 
"Orang-orang yang beriman seperti satu orang, jika sakit kepalanya, maka 
seluruh jasadnya akan ikut merasa panas dan tidak bisa tidur (HR 
Muslim). 

 
Surah An-Nisa ayat 30 : 

يْرًاَ  ي س   َ َذٰل كَع ل ىَاللّٰه ك ان  َن ارًاَۗو  يْه  َنصُْل  ظُلْمًاَف س وْف  انًاَوَّ َعُدْو  نََْيَّفْع لَْذٰل ك  م   و 

Terjemahan : 
“Dan barangsiapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan 
zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu 
mudah bagi Allah.”  
 

Dalam Tafsir Al-Mukhtashar memaknai ayat diatas yaitu 

Barangsiapa yang melakukan hal yang dilarang itu, kemudian ia 

memakan harta orang lain atau melanggar haknya dengan cara 

membunuhnya dan sebagainya, sedangkan ia mengetahui (hukumnya) 

serta semena-mena, bukan karena tidak tahu atau lupa, maka Allah akan 

memasukkannya ke dalam Neraka yang sangat besar kelak pada hari 

Kiamat. Ia akan menahan panasnya dan menderita akibat siksaannya. Dan 

hal itu sangatlah mudah bagi Allah. Karena Dia Mahakuasa, tidak ada 

sesuatu pun yang dapat menghalangi kehendak-Nya. 5 Itu sebabnya kita 

selalu melakukan hal-hal yang diridhoi Allah SWT. Karena apa yang 

dilakukan akan dipertanggungjawabkan nantinya. 

Perdagangan organ telah banyak terjadi di Indonesia, mulai dari 

modus penculikan sampai pada pembunuhan untuk diambil organnya. 

Anak-anak dan perempuan rentan menjadi korban kejahatan karena 

 
5 Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh  Shalih 

bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) Referensi : https://tafsirweb.com/1562-
surat-an-nisa-ayat-30.html diakses pada tanggal 8 April 2023 pukul 15.22 WITA. 
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dipandang lemah bahkan dianggap tidak berdaya untuk melawan. 

Sehingga seringkali orang dewasa memperlakukan mereka dengan kejam 

dan tidak adil. Sebagian besar dari mereka telah mengalami berbagai 

kejahatan sepanjang sejarah dalam bentuk kekerasan (penganiyaan), 

eksploitasi (kerja paksa, perbudakan, dll) dan pelecehan seksual 

(misalnya prostitusi, perkosaan). Lebih mengerikan lagi, anak-anak sering 

dijadikan korban pembunuhan untuk diambil organ tubuhnya. 

Kehadiran anak dalam keluarga menjadi anugerah terindah, 

terutama bagi orang tua. bahkan, anak merupakan investasi bagi 

kehidupan bangsa dan masa depan negara. Dengan demikian, setiap anak 

memiliki nilai dan harkat kemanusiaan yang harus dihormati dan 

dilindungi sejak dalam kandungan hingga lahir. Anak memiliki Hak 

termuat dalam Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia menetapkan 

standar tertentu tentang perilaku manusia, nilai-nilai kemanusiaan, dan 

secara teratur dilindungi sebagai hak hukum dalam hukum nasional dan 

internasional. 6  

Oleh sebab itu, Indonesia menjamin hak anak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh dan berkembang, partisipasi, kebebasan dan hak atas 

perlindungan dari kejahatan. maka dibuatlah aturan sebagai landasan 

yuridis bagi perlindungan anak. 

 
6 S. K. Rastogi, “Human Rights and Its Impact on Educational and Social Awareness,” 

International Journal of Innovative Social Science & Humanities Research 1, No. 8 (2014):h. 
60–65. 
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Berawal dari terungkapnya kasus hilangnya bocah laki-laki yang 

dilaporkan oleh orang tua korban. Awalnya, seorang anak berinisial MFS 

(11) bermain di depan Minimarket. Tiba-tiba 2 orang tak dikenal yaitu AD 

(17) dan MF (18). Mengajak anak korban untuk membantu 

membersihkan rumahnya dengan dijanjikan uang sebesar Rp.50.000,00. 

Setelah itu mereka membawa anak korban ke rumah AD (17) dan 

melancarkan aksinya di kamar tamu hingga menewaskan anak korban 

setelah membunuh, pelaku mengirim pesan ke Akun Facebook yang 

memposting penjualan organ tubuh. Namun, tak ada balasan pelaku AD 

(17) dan MF (18) panik dan pada akhirnya membuang jasad korban di 

kolong jembatan dengan kondisi kaki dan tangan terikat. Dari hasil 

investigasi kepolisian setempat mengatakan motif penculikan dan 

pembunuhan itu adalah obsesi pelaku untuk cepat kaya dengan menjual 

organ yang dibelinya dengan dolar. munculnya inisiatif pelaku setelah 

membuka akun penjualan organ di jejaring sosial dan membaca melalui 

akunnya. 

Meskipun perdagangan organ tubuh manusia itu dilarang, namun 

praktik perdagangan organ tubuh manusia tetap saja terjadi. Sehingga 

pentingnya mengetahui tinjauan kriminologi, penerapan hukum 

perdagangan organ tubuh manusia dan pertimbangan hakim dalam 

perkara pembunuhan dengan motif jual beli organ tubuh manusia.    
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Berangkat dari permasalahan di atas, penulis bermaksud untuk 

menulis skripsi dengan judul topik “TINJAUAN KRIMINOLOGI 

TERHADAP PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA DI KOTA 

MAKASSAR DITINJAU DARI PASAL 192 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 

TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (Studi Kasus Di Pengadilan 

Negeri Makassar Kelas IA Khusus)”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana faktor 

terjadinya percobaan praktik perdagangan organ tubuh manusia serta 

pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terdakwa yang 

masih pada usia anak di Pengadilan Negeri Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka dapat maka dapat 

dideskripsikan beberapa point penting dalam memahami fokus 

penelitian, adapun deskripsi fokus penelitian ini sebagai berikut: 

a. Perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal merupakan perbuatan 

yang bersifat melawan hukum. Yang dimana merupakan kejahatan 

Transional karena dapat di distribusikan ke berbagai Negara. 

b. Tinjauan Kriminologi merupakan factor-faktor apa yang membuat 

seseorang melakukan kejahatan atau perbuatan melawan hukum. 



9 
 

 
 

c. Pertimbangan Hakim dalam sebuah putusan adalah argumentasi atau 

alasan hakim yang didasarkan pada kebenaran yuridis, filosofis dan 

sosiologis serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. 

C. Rumusan Masalah 

1. Faktor penyebab terjadinya percobaan perdagangan organ tubuh 

yang  dilakukan oleh anak dibawah umur ? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 

perkara (Nomor: 5/Pid-Sus-Anak/2023/Pn.Mks) ? 

D. Kajian Pustaka 

Dalam pembahasan penelitian yang dilakukan penulis, untuk 

mendapatkan informasi dan pembahasan mengenai permasalahan di 

atas, penulis menemukan beberapa karya yang mengulas hal di atas yaitu 

: 

1. Penelitian jurnal ilmiah yang dilakukan oleh Dr. Dana Budiman, Hesri 

Mintawati, Ph.D dengan judul “HUMAN TRAFFICKING : PRAKTIK JUAL 

BELI ORGAN” penelitian ini menunjukkan Rendahnya tingkat 

ekonomi, pendidikan dan situasi psikologis inilah menjadi salah satu 

penyebab yang tidak disadari sebagai peluang munculnya human 

trafficking atau perdagangan manusia. Sementara penelitian saya 

berfokus pada tinjauan kriminologi terdakwa, penelitian Dr. Dana 

Budiman dan Hesri Mintawati, Ph.D menyelidiki kasus perdangangan 
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organ tubuh secara general yang terjadi di Indonesia maupun 

internasional.7 

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh DEVI PRAMASARI (2014) 

dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN 

ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN 

KRIMINAL” Kesimpulan dari penelitian ini berkaitan dengan faktor 

seseorang rela menjual organ tubuhnya dan perlindungan yang 

diberikan kepada seseorang yang menjual organ tubuhnya bila dilihat 

dalam perspektif kebijakan kriminalnya.8 Namun penelitian saya 

berpusat pada faktor penyabab terjadinya percobaan praktik 

perdangangan organ tubuh manusia. 

3. Penelitian jurnal ilmiah yang dilakukan oleh I Dewa Made Adyatman, 

Eske N. Worang, Butje Tampi (2021) dengan judul “ASPEK HUKUM 

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA 

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG 

KESEHATAN”. penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tindak 

pidana perdagangan organ tubuh manusia menurut Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan bagaimana pandangan 

Hukum Pidana Indonesia terhadap perdagangan organ tubuh 

 
7 Dr. Dana Budiman, Hesri Mintawati, Ph.D. HUMAN TRAFFICKING : PRAKTIK JUAL 

BELI ORGAN.Hlm 15 
8 DEVI PRAMASARI (2014). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN 

ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL. Hlm 12 
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manusia.9 Sama halnya dengan penelitian saya merelevansikan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam 

perkara yang saya teliti dengan dasar hukum pada putusan 

Pengadilan Negeri Makaassar Kelas IA Khusus. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Berdasarkan topik permasalahan diatas, tujuan keseluruhan 

dari penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana tinjauan 

kriminologi terhadap percobaan perdagangan organ tubuh manusia. 

2. Tujuan Khusus 

Atas dasar submasalah ini, dapat menggambarkan tujuan 

khusus penelitian ini yaitu: 

a. Mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya percobaan 

perdagangan organ tubuh manusia. 

b. Mengetahui penegakan hukum pidana terhadap percobaan perdagangan 

organ tubuh secara illegal. 

F. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini akan membantu memahami dasar hukum 

perdagangan  organ tubuh manusia secara illegal dan melihat aspek 

krimonologinya. Ini adalah kegunaan dari penelitian ini: 

 

 
9 I Dewa Made Adyatman, Eske N. Worang, Butje Tampi (2021) dengan judul “ASPEK 

HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.h Hlm 127 
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1. Kegunaan Teoritik 

Penelitian ini dicita-citakan dapat menjadi sumber informasi untuk 

pengembangan teori, konsep dan pengetahuan, khususnya terkait 

dengan perdagangan organ tubuh dan perlindungan anak. 

2. Kegunaan Praktis 

Diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para pembaca dan 

masyarakat luas di bidang hukum. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah “strafbaar feit”  yang 

dikenal dalam hukum pidana Belanda, tetapi tidak ada penjelasan 

secara eksplisit mengenai strafbaar feit tersebut. Oleh karena itu, para 

ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. 

Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.10  

Secara sederhana, tindak pidana adalah perbuatan yang 

pelakunya harus dihukum. Beberapa definisi lainnya tentang tindak 

pidana, antara lain :11 

a. Menurut Wirjono Prodjodikoro,“tindak pidana menunjuk suatu 

perbuatan yang pelakunya diancam dengan pidana”. 

b. Menurut D. Simons, tindak pidana (strafbaar feit) adalah kelakuan 

(handeling)12 yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan 

hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh 

orang yang mampu bertanggung jawab (eene strafbaar gestelde 

“onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een 

toerekeningsvatbaar person”). 

 
10Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta : PT RajaGrafindo 

Persada, 2002 ), h. 67. 
11Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, h. 58. 
12 Sudarsono, Kamus Hukum, h. 157. 
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c. Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh 

Moeljatno, “strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) 

yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut 

dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan. 

Moeljatno adalah seorang ahli hukum pidana yang pendekatan 

konsepnya berbeda dengan penulis lainnya. Moeljatno menggunakan 

istilah perbuatan pidana. Menurutnya, perbuatan pidana hanya 

meliputi perbuatan saja sebagaimana dikatakannya bahwa,“ 

Perbuatan pidana hanya mengacu pada sifat perbuatannya, yaitu sifat 

yang dilarang karena adanya ancaman hukuman jika dilanggar”. 

Dalam pandangan Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang terkait 

seperti kesalahan dan pertanggungjawaban tidak boleh dimasukkan 

dalam pengertian perbuatan pidana tetapi sebagai bagian dari unsur-

unsur lain. yaitu unsur pertanggungjawaban pidana.13 

2. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Bambang Poernomo yang menuliskan bahwa pembagian 

secara mendasar di dalam melihat elemen perumusan delik hanya 

mempunyai dua elemen dasar yang terdiri atas :14 

a. Bagian objektif yang menunjuk bahwa delict/strafbaar feit terdiri dari 

suatu perbuatan (een doen of nalaten) dan akibat yang bertentangan 

dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum 

 
13Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, h. 58. 
14Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, h. 66. 
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(onrechtmatic) yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh 

peraturan hukum, dan 

b. Bagian subjektif yang merupakan anasir kesalahan daripada 

delict/strafbaar feit.  

Dapat diartikan bahwa unsur delict/tindak pidana terdiri atas 

unsur obyektif berupa perbuatan melawan hukum dan unsur 

subyektif berupa pelaku/dader yang cakap bertanggungjawab atau 

yang dapat dituntut dari perilaku ilegal. Selain itu dari rumusan tindak 

pidana dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, 

yaitu; 

a. Unsur Tingkah Laku 

Unsur tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, 

yang terdiri atas tingkah laku aktif atau positif (bandelen) atau disebut 

juga perbuatan materiil (materieel feit) dan tingkah laku pasif atau negatif 

(nalaten). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tigkah laku yang untuk 

mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau 

gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif 

berupa tingkah laku membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang 

seharusnya ia lakukan.15 

b. Unsur Melawan Hukum 

Unsur sifat melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau 

terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat 
 

15 Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batasan 
Berlakunya Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana 1), Rajawali Pers,Jakarta, 2010, h. 83. 
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bersumber dari undang-undang maupun masyarakat. Dari sudut undang-

undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukumsebelum 

perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang 

dalam peraturan perundang-undangan, yang artinya sifat terlarang itu 

disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan 

perundang-undangan.16 

c. Unsur Kesalahan 

Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaaan atau sikap 

batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena 

itu, unsur ini bersifat subjektif. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri 

atas kesengajaan (dolus atau opzet) dan kelalaian (culpa).17 

d. Unsur Akibat Konstitutif 

Unsur akibat konstitutif terdapat pada: 

1) Tindak pidana materiil (materieel delicten) atau tindak pidana dimana 

akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; 

2) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat 

pemberat pidana; 

3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya 

pembuat.18 

 
16 Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batasan 

Berlakunya Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana 1), Rajawali Pers,Jakarta, 2010, h. 86. 
17 Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batasan 

Berlakunya Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana 1), Rajawali Pers,Jakarta, 2010, h. 90-
91. 

18 Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batasan 
Berlakunya Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana 1), Rajawali Pers,Jakarta, 2010, h. 103. 
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e. Unsur keadaan yang menyertai 

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa 

semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. 

Unsur keadaan menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana 

dapat berupa sebagai berikut: 

1) Unsur keadaan menyertai mengenai cara melakukan sesuatu; 

2) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan; 

3) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana; 

4) Unsur keadaan menyertai mengenai subjek tindak pidana; 

5) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak 

pidana; 

6) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak 

pidana.19 

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana 

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya 

terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak 

pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengadua dari yang 

berhak mengadu. Untuk dapatnya dituntut pidana pada tindak pidana 

aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak. Syarat 

 
19 Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batasan 

Berlakunya Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana 1), Rajawali Pers,Jakarta, 2010, h. 106. 
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pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur 

syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.20 

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana berupa alasan 

untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat selesainya tindak 

pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan 

untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana 

yang bersangkutan, artinyatindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa 

adanya unsur ini.21 

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur 

keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang 

menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah 

dilakukannya perbuatan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap 

perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat 

tidak dapat dipidana.22 

i. Unsur objek hukum tindak pidana 

Unsur objek hukum tindak pidana pada dasarnya adalah unsur 

kepentingan hukum (rechtsbelang) yang harus dilindungi dan 

dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Unsur objek hukum 

 
20 Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batasan 

Berlakunya Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana 1), Rajawali Pers,Jakarta, 2010, h. 108. 
21 Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batasan 

Berlakunya Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana 1), Rajawali Pers,Jakarta, 2010, h. 109. 
22 Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batasan 

Berlakunya Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana 1), Rajawali Pers,Jakarta, 2010, h. 110. 
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seringkali diletakkan dibelakang/sesudah unsur perbuatan, misalnya 

unsur menghilangkan nyawa orang lainpada pembunuhan.23 

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada 

siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut. Unsur ini selalu 

merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.24 

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 

Unsur syarat tambahan memperingan pidana bukan merupakan 

unsur yang pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur 

syarat tambahan lainnya. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk 

memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif 

dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif.25 

3. Jenis-jenis Tindak Pidana 

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak 

pidan itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan 

ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian 

ke dalam 2 jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut: 

a. Kejahatan (misdrijven); dan 

b. Pelanggaran (overtredingen). 

 
23 Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batasan 

Berlakunya Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana 1), Rajawali Pers,Jakarta, 2010, h. 112. 
24 Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batasan 

Berlakunya Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana 1), Rajawali Pers,Jakarta, 2010, h. 114. 
25 Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batasan 

Berlakunya Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana 1), Rajawali Pers,Jakarta, 2010, h. 116. 
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Dalam KUHP sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak 

pidana, yaitu: 

a. Kejahatan-kejahatan (misdaden); 

b. Perbuatan-perbuatan buruk (wanbedrijven); 

c. Pelanggaran-pelanggaran (overtredingen).26 

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda 

yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah 

yang memberlakukan KUHP-nya dengan 3 pembagian. Hal-hal ini 

menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya 

harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP sekarang. KUHP 

sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian 

tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, 

yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 

yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, 

sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan 

“pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.27 

4. Pelaku Tindak Pidana 

Roeslan Saleh dalam bukunya Hanafi Amrani menyatakan: 

“Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai 

 
26 H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, h. 

72. 
27 H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, h. 

73. 
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perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana (strafbaarfeit) 

atau disebut juga delik”.28 

Mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader 
tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat 
mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara dalam H.M. 
Rasyid Ariman & Fahmi Raghib menyatakan bahwa kata dader dengan 
istilah pelaku, sedangkan Moeljatno dalam bukunya H.M. Rasyid 
Ariman & Fahmi Raghib memberikan istilah dader sebagai pembuat.29 

 
Sebagaimana menurut doktrin “dader” (pembuat/pelaku) dari 

suatu tindak pidana ialah barang siapa yang melaksanakan semua 

unsur tindak pidana. Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 

3 yaitu pelaku (dader), orang yang turut melakukan (mededader), dan 

orang yang membujuk/penganjur (uitloker). Pelaku suatu tindak 

pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi 

semua unsur dari delik seperti yangt terdapat dalam rumusan delik 

yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak 

dinyatakan secara tegas. Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang 

melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang 

dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang 

disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat 

yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan 

tuindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang 

diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah 

 
28 Hanafi Amrani, Politik Pembaharuan Hukum Pidana, UII-Press, Yogyakarta, 2019, 

h. 109. 
29 H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghib Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, 

h.121. 
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orang yang memenui semua unsur-unsur suatu delik seperti yang 

telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-

unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang 

apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul 

dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak 

ketiga. Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya 

atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang 

terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang 

dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas. 

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang 

melaksanakan semua unsur- unsur tindak pidana sebagaimana unsur-

unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. 

5. Tindak Pidana yang dilakukan secara bersama-sama 

(Delneming) 

Pasal 55 KUHP: 

a. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:  

1) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut 

melakukan perbuatan itu; 

2) Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan 

atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan 

memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja 

membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan. 



23 
 

 
 

b. Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub (b) itu yang boleh 

dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan 

sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya. 

Berdasarkan bunyi Pasal 55 KUHP tresebut di atas, maka dapat 

dijelaskan makna dari pasal tersebut, yang rinciannya bahwa: 

1) Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana; 

a) Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan 

perbuatan itu.  

b) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai 

kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena 

memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja 

menghasut supaya perbuatan itu dilakukan. 

2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh 

dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja 

dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu. 

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa 

orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat 

dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam 

Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat 

dibagi dalam 4 golongan: 

a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (pleger) 

Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh 

tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada 
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kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah 

terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya 

telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, 

wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan 

dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil 

perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang 

dilarang oleh undang-undang.30 

Dari pendapat tersebut, untuk menentukan seseorang sebagai 

yang melakukan (pleger) adalah dengan 2 kriteria: 

1) Perbuatannya adalah perbuatan yang menetukan terwujudnya tindak 

pidana. 

2) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana. 

b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana 

(doenpleger)  

Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang 

melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang 

lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat 

penting untuk doenpleger. Pertama yang digunakan untuk melakukan 

perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh 

melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan 

 
30 Adami Chazawi, Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana 3), Rajawali 

Pers, Jakarta, 2014, h.85 
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bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah 

bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.31 

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud 

dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan 

syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (doen 

pleger), pada umumnya para ahli hukum menyatakan bahwa: “yang 

menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi 

tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat 

di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa 

kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal 

yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.32 

1) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya  

Orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila 

orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan 

tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis 

pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin 

hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra 

sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai manus domina 

juga disebut sebagai middelijke dader (pembuat tidak langsung).33 

 
31 Hanafi Amrani, Politik Pembaharuan Hukum Pidana, UII-Press, Yogyakarta, 2019, 

h.115. 
32 Adami Chazawi. Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana 3), Rajawali 

Pers, Jakarta, 2014, h.87-88. 
33 Adami Chazawi. Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana 3), Rajawali 

Pers, Jakarta, 2014, h.89. 
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Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang 

dilakukan dengan cara memperlalat orang lain: 

a) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat 

penyuruh, tetapi leh perbuatan orang lain (manus ministra); 

b) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang 

pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana; 

c) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah 

pembuatan penyuruh.34 

2) Tanpa kesengajaan atau kealpaan  

Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang 

dilakukan oleh orang yang disuruh (manus ministra) tidak dilandasi 

oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya 

tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya 

inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat 

untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat 

penyuruh (doen pleger).35 

3) Karena tersesatkan 

Tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman 

akan suatu unsur tindak pidana yang disebabaklan oleh pengaruh dari 

orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas 

kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. 

 
34 Adami Chazawi. Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana 3), Rajawali 

Pers, Jakarta, 2014, h.90. 
35 Adami Chazawi. Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana 3), Rajawali 

Pers, Jakarta, 2014, h.91. 
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Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu 

adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.36 

4) Karena kekerasan 

Kekerasan (geweld) di sini adalah perbuatan yang dengan 

menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada 

orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.37 

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (mede pleger) 

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang 

dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini 

menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana 

harus memenuhi dua syarat, yaitu harus adanya kerjasama secara fisik 

(pysiek samenwerking). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan 

perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan dan harus 

ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk 

melakukan tindak pidana itu (bewuste samenwerking).38 

Turut serta melakukan (medepleger), oleh MvT WvS Belanda 

dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta 

melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) 

dalammelakukan suatu tindak pidana39. Penjelasan MvT ini, merupakan 

 
36 Adami Chazawi. Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana 3), Rajawali 

Pers, Jakarta, 2014, h.91. 
37 Adami Chazawi. Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana 3), Rajawali 

Pers, Jakarta, 2014, h.92. 
38 H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. Op.Cit., h.127. 
39 Adami Chazawi. Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana 3), Rajawali 

Pers, Jakarta, 2014, h.99. 
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penjelasan yang sangat singkat dan penjelesan tersebut masih 

membutuhkan penjabaran lebih lanjut. 

Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk 

menentukan pembuat peserta (medepleger), maka dapat 

ditarikkesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat 

peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam 

mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama 

dengan pembuat pelaksana (pleger) untuk mewujudkan tindak pidana 

tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh 

unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap 

terwuudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta 

telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk 

mewujudkan tindak pidana. 

d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain 

untuk melakukan tindak pidana (Uitlokker) 

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut 

juga (auctor intellectualis), seperti juga pada orang yang menyuru 

lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui 

orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) 

KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (doen 

plegen), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini 

dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur 

objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: 
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mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, 

sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya 

melakukan perbuatan.40 

B. Teori Kriminologi 

1. Teori-Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal 

dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, 

sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai 

suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-

undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang 

secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan 

hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata 

jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang 

memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, 

tabiat, perbuatan).41  

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, 

perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan 

dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum 

tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan 

adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan 

 
40 Adami Chazawi. Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana 3), Rajawali 

Pers, Jakarta, 2014, h.112. 
41 Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya 

Karya, Semarang, hlm.196 
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hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, 

secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu 

yang tidak disetujui oleh masyarakat. 

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu 

perbuatan yang disengaja (intentional act) maupun kelalaian 

(oomission) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan 

hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau 

pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai 

kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah 

sebagai berikut: 

a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam 

pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, 

melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. 

Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika 

terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan 

tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat. 

b. Merupakan pelanggaran hukum pidana. 

c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui 

secara hukum. 

d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.42 

 

 
42 M.Ali Zaidan, 2016, “Kebijakan Kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta, 11-12 
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Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, 

menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh 

Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan 

hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya43. 

Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels 

menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup 

untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah 

perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada 

sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-

nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, 

dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari 

sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan 

yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku 

dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan 

konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi 

bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan 

hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa 

mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, 

kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.44 Abdulsyani 

menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, 

yaitu: aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. 

 
43 Yermil Anwar Adang, 2010, “Kriminologi”, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179  
44 Anang Priyanto, 2012, “Kriminologi” , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77 
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Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan 

jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan 

dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek 

sosial artinya bahwa sesorang dianggap berbuat kejahatan jika ia 

mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat 

menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang 

berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan 

oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti 

seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain 

dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat 

sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas 

kebahagiaan orang lain.45 

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara 

umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma 

(hukum pidana/kejahatan/criminal law) merugikan, menjengkelkan, 

menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, 

kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu: 

a. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan; 

b.  Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal; 

c.  Perilaku yang dideskriminalisasi; 

d. Populasi pelaku yang ditahan; 

e. Tindakan yang melanggar norma;  

 
45 Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “Kriminologi” , Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 115 
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f. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.46 

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan 

dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-

negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan 

oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan 

juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut 

penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan 

dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 

1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu 

diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah 

kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya 

dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk 

kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di 

Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk 

oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.47 

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni : 

a. Teori Biologis 

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur 

jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, 

dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe 

kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang 

 
46 Abintoro Prakoso, 2013, “ Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, 

Yogyakarta, hlm 78-79 
47 Anang Priyanto, 2012, “Kriminologi” , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19 
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dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang 

berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.Faktor 

biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik 

pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu 

seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. 

Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya 

kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk 

mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan 

memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan 

nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan 

tindakan yang jahat.48 

b. Teori Psikogenesis 

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena 

faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, 

fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi 

yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku 

jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga 

yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu 

sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan 

adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah 

pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan 

kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor 

 
48 Anang Priyanto, 2012, “Kriminologi” , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 86 
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ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan 

hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustasi. Orang yang frustasi 

cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu 

mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam 

keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi 

sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan 

kondisi.49 

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang 

dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak 

kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. 

Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang 

memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan 

hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski 

melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas 

menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-

orang yang memiliki pendapatan diatasnya, hal ini mendorong seseorang 

tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan 

pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu 

diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah 

kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat 

penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural 

dengan amat banyak korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga 
 

49 Indah Sri Utami, 2012, “Aliran dan Teori Dalam Kriminologi”, Thafa Media, 
Yogyakarta, hlm 48 
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didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan 

dan ketidakadilan ekonomi50 Faktor ekonomi ini membuat orang akan 

memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat 

dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang 

untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian 

kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak 

pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong 

miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam 

hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama 

makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan 

cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan 

apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki 

penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu 

keinginannya.51 Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul 

karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. 

Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah 

diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, 

keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan. 

c. Teori Sosiogenis 

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni 

sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang 

 
50 Anang Priyanto, 2012, “Kriminologi” , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77 
51 Indah Sri Utami, 2012, “Aliran dan Teori Dalam Kriminologi”, Thafa Media, Bantul 

Yogyakarta, hlm 72-73 
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deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau 

internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh 

lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik 

dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan 

agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, 

ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan 

teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki 

kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan 

sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation. 

d. Teori Subkultural Delikuensi 

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial 

dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang 

dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status 

sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang 

sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial 

bertingkat tinggi.52 faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya 

kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatandilihat 

berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu 

kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku 

kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di 

pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap 
 

52 Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “Kriminologi “, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 
121-122 
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harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena 

biasanya orangorang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata 

sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang 

konsumtif dan cenderung foya-foya.53 

Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi 

jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian 

kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek 

membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi 

kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan 

ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan 

kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan 

pencurian kendaran bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan 

penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis 

ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-

ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan 

yang menyulitkan bagi orang-orang untuk beremigrasi ke kota atau 

negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya 

rasisme, dan diskriminasi. Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi 

ini:  

1) Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk 

perbuatan kriminil seperti pembunuhan dan pemerkosaan. 

 
53 Chandra adiputra, 2014, dalam makalah” Kriminologi dan Kejahatan”. 
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2) Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, 

misalnya pencurian kendaraan bermotor. 

3) Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada 

umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi. 

4) Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan 

sebagainya. 

5) Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang 

dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain 

sebagai orang jahat, misal pelacuran. 

6) Kejahatan konvensional antara lain yaitu: perampokan, pencurian 

terutama denan kekerasan dan pemberatan. 

7) Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, 

perjudian terorganisasi serta pengedaran narkotika. 

8) Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup 

seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan 

bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi 

dalam suatu kejahatan. 

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab 

diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, 

dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian 

kendaraan bermotor. Ada beberapa unsur yang turut menjadi 

penyebab terjadinya kejahatan, yakni :  
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a. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda 

sudah merupa kan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-

penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi 

penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil. 

b. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasikan 

bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan 

kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya 

harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh 

terhadap kejahatan, misalnya pencurian. 

c. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki 

dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan 

namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, 

ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh 

karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang 

lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin meiliki. 

d. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih 

menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling 

berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak 

kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda. 

e. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang 

kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya 
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pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan 

kejahatan.54 

Kesulitan-kesulitan bagi orang orang dalam masyarakat 

modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam 

lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan 

sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan 

pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di 

masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian 

kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar 

masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap 

masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak 

memiliki rasa canggung terhadap korbannya. 

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama 

muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab 

terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam 

teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik 

kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori differential 

association. 

a. Teori Ekologis 

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari 

lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan 

penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya 
 

54 Abintoro Prakoso, 2013, “Kriminologi dan Hukum Pidana”,Laksbang Grafika, 
Yogyakarta, hlm 98-101 
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urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin 

padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik 

sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi 

terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya 

saranna transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk 

berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, 

sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan 

kejahatan yang makin beragam. 

Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin 

banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak 

terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota 

tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan 

kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu 

daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung 

menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk 

yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran 

orang untuk melakukan kejahatan. 

b. Teori Konflik Kebudayaan 

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai 

sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan 

kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik 

norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan 

dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-
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kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya 

kejahatan. 

c. Teori-teori Faktor Ekonomi 

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan 

ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi 

misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, 

hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga 

mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya 

pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara 

untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan. 

d. Teori Differential Association 

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku 

kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses 

terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut: 

1) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi. 

2)  Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain 

dalam suatu proses komunikasi. 

3) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku 

kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. 

4)  Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut 

yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang 

dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap. 
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5) Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik 

sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.  

6) Sesesorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan 

dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat. 

7) Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, 

lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya. 

8) Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan 

dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut 

seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada 

umumnya. 

9) Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan 

nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk 

memperoleh uang.55 

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan 

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, kita 

ketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagi 

penyebab kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Selanjutnya, 

dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori 

penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab 

kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya 

penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan 

adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada 

 
55 I.S.Susanto, 2011, “Kriminologi”, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 80-94 
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pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, 

yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.56 

Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap 

kejahatan yakni, pre-emtif, preventif dan represif. 

a. Pre-emtif 

Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang 

dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah 

menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-

norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun 

ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk 

melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam 

usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 

Dalam upaya penanggulangan pre-emtif ini pihak Kepolisian sebagai 

penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian 

kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang 

pentingya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa 

menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama 

atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap 

masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak 

kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. 

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah 
 

56 Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, “Perpolisian 
Masyarakat”, Jakarta, hlm 2 
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media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah 

terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif 

tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang 

ditimbulkan secara terus- menerus, sehingga terbentuk budaya 

masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. 

Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua 

peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, 

termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak 

terjadi.  

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya 

penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui 

memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematik 

untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan 

dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi 

hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun 

menjalani proses hukumannya. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi 

kejahatan melalui upaya pre-emtif adalah tokoh masyarakat. Tokoh 

masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-

usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah 

dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang 

perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya 

kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara 

usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah 
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melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan 

intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran 

kecerdasan moral dan nilai.57 

b. Preventif 

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 

upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya 

kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 

kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik 

daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana 

semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat 

perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan 

ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum 

terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan 

hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku 

melakukan kejahatan.  

Selain itupula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada 

masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan 

terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam 

meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan 

yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan. Menyadari bahwa 

akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan 

sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat 

 
57 M.Ali Zaidan, 2016, “Kebijakan Kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.112-114 
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memengaruhi tingkah lakusesorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, 

memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan 

potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut 

disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau 

kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga 

dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. 

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa 

kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan 

sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat 

dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi 

mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial 

merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki 

peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan 

hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara 

meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem 

keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya 

masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di 

lingkungan sekitar tempat tinggal.  

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya 

dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode 

abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental 

spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain 

sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan 
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bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian 

kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang 

saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara 

memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan 

pidana serta partisipasi masyarakat. Untuk memperkuat kemampuan 

operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan; political 

will, social will dan individual will. Kehendak pemerintah (pollitical will) 

dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (social will) 

melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta 

kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, 

berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa 

berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.58 

Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut 

adalah dengan cara : 

1) Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi 

pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk 

penyelesaian perkara pidana. 

2) Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan 

membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan. 

3) Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat 

cepat, tepat, murah dan sederhana.  

 
58 Abintoro Prakoso, 2013, “Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, 

Yogyakarta, hlm 170 
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4) Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan 

terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam 

penanggulangan kriminalitas. 

5) Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan 

penanggulangan kriminalitas.59 

c. Represif 

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang 

tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. 

Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para 

pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya 

kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya 

merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan 

masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup 

tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik 

maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk 

menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera 

kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. 

Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian 

diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba 

kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau 

senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan 

kepada Polisi. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus 
 

59 Abintoro Prakoso, 2013, “Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, 
Yogyakarta, hlm 171 
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dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada 

pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini 

terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja.Jika upaya-upaya 

penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan 

baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat 

ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap 

kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku 

kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, 

penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan 

hukumannya oleh hakim.60 

C. Teori Perdangangan Organ Tubuh Manusia 

1. Pengertian Perdangangan Organ Tubuh Manusia 

Secara umum dapat dipahami bahwasanya perdangangan 

organ tubuh adalah jenis kejahatan khusus yang berkembang sangat 

pesat khususnya di Indonesia. Dapat dibayangkan bahwa tidak ada 

peraturan atau ketentuan khusus yang mengatur tentang tindak 

pidana perdagangan organ tubuh. perdangangan organ tubuh adalah 

kejahatan jual beli organ tubuh manusia (jantung, hati, ginjal, paru-

paru, dll) untuk tujuan transplantasi. Maka menurut hukum 

internasional menyebutkan transplantasi berkaitan dengan seluruh 

organ tubuh manusia, dengan menyebutkan bahwa”Human organ, as 

covered by section 301 of the national organ act of 1984, as amended, 

 
60 M.Ali Zaidan, 2016, “Kebijakan Kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 109 
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means the human (including fetal) kidney, heart, lung, pancreas, bone 

marrow and skin”.61 Mengenai penjelasan tersebut, salah satu alasan 

orang menjual organ tubuhnya adalah karena celah hukum serta 

faktor kemiskinan. 

2. Pengaturan Tindak Pidana Perdangangan Organ Tubuh Manusia 

Perdagangan manusia menjadi perhatian bagi masyarakat 

Indonesia. Sebab, masyarakat memandang penjualan organ tubuh 

sebagai hal yang lazim dan legal. Namun, kejahatan ini telah 

menimbulkan begitu banyak kerugian bagi masyarakat, terutama 

pemerintah. Adanya pasar gelap yang khusus menjual organ tubuh 

manusia merupakan perdagangan atau bisnis ilegal yang 

menguntungkan banyak pihak. Menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan yang dirumuskan didalam beberapa pasal. Seperti 

dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1) dan (2) ,Pasal 65 

ayat (1), kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Pasal 64,Pasal 65 dan Pasal 

66. Selain itu terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 84 dan Pasal 85. Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

 
61Westlaw, 121.13 Definition of Human Organ Under Section 301 of National Organ 
Transplant as Attended. 
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1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta 

Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. 

D. Teori Hak Anak 

1. Pengertian Anak 

Anak mengandung pengertian sebagai manusia yang masih 

kecil. Selain itu, pada hakikatnya anak merupakan seseorang yang 

berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai 

potensi untuk menjadi dewasa.62 Menurut pengetahuan umum, yang 

dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan 

lelaki dan wanita.63 Secara biologis anak merupakan hasil pertemuan 

antaru sel telur seorang perempuan yang disebut ovum dengan benih 

dari seorang laki-laki yang disebut spermatozoa, yang kemudian 

menyani menjadi zygot, lalu tumbuh menjadi janin dan pada akhirnya 

terlahir kedunia sebagai seorang manusia (bayi) yang utuh.64 

Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Mukminum Ayat (12-15). 

Dari segi psikologis, seorang anak dapat dikatakan berusia 18 

tahun. Ketika dia berusia 16-17 tahun, itu dikatakan masa remaja. 

Sedangkan jika melampaui masa tersebut seseorang sudah masuk 

 
62. Thobroni, Menyambut Kelahiran Buah Hati, (Jogjakarta :Katahari, 2011), 10. 
63Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional 

Perlindungan Anak Serta Penerapannya, (Yogyakarta Graha timu 2013 h.1. 
64D.Y. Witanto, hukum keluarga Hak Dan Kedudakan Anak Luar Kawin Pasca Keluar 

Putusan MK Tentang Uji Materi Undang-Undang Perkawinan (Jakarta :Prestasi Pustaka, 
2012),h.6 
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kategori dewasa.65 Selain itu, pengertian anak menurut hukum dan 

para ahli adalah sebagai berikut ini: 

a. Convention on the rights of child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah 

indonesia melalui peppres nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak 

adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.  

b. UNICEF mengartikan anak sebagai orang yang berusia 0 sampai dengan 

18 tahun.  

c. Tholib setiadi, Orang tua menganggap anaknya sebagai generasi penerus, 

dan anak juga dianggap sebagai wadah segala keinginan orang tua di 

masa depan, sekaligus sebagai pelindung orang tua ketika orang tua 

sudah tidak ada lagi. 

Secara Yuridis status seorang anak menimbulkan akibat dari 

hak dan kewajiban, seperti hak orang tua, pengakuan hukum terhadap 

anak, pelepasan anak, dll. Perumusan seorang anak dalam berbagai 

rumusan undangundang tidak memberika pengertian akan konsepsi 

anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk 

suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu dan tujuan tertentu66, 

Pasal 14 UU No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa negara, pemerintah, 

maupun pemerintah daerah wajib menjamin perlindungan, 

penghidupan, dan kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak 

 
65Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen International 

Perlindungan  Anak Serta Penerapannya...h.4. 
66Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional 

Perlindungan Anak Serta Penerapannya..... h. 4-5. 
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dan kewajiban orang tua, wali, atau penanggung jawab seorang anak 

secara hukum. Undang-undang memberikan pengertian anak menurut 

fungsi dan kedudukannya sebagai berikut:  

a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002  tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (1) yang 

berbunyi: "anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".  

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak:  

"anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya 
manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan 
bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat 
khusus, memerlukan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara 
utuh, serasi, selaras dan seimbang".  

 
2. Hak Anak Dalam Peraturan Undang-Undang 

Masalah hukum dan hak anak merupakan salah satu aspek 

pendekatan perlindungan anak di Indonesia. Agar perlindungan hak 

anak dapat dilaksanakan secara sistematis, tertib dan bertanggung 

jawab, diperlukan peraturan perundang-undangan yang sesuai 

dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang telah dijiwai 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
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Mengenai perlindungan hukum terhadap anak, Pasal 34 UUD 

1945 menegaskan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar harus 

diurus oleh negara. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari 

pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. 67 

Dalam UU HAM No. 39 Tahun 1999 pasal 1 ayat 5 dijelaskan 

bahwa:   

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan 
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".  
 

Perlindungan hak anak dalam UU HAM No 39 Tahun 1999 

diatur dalam Pasal 52- 66, hak tersebut adalah:68 

a. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan oleh kedua orang tuanya. 

b. Mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik 

maupun mental. 

c. Berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak serta dapat 

mengembangkan minat dan bakatnya. 

d. Memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. 

e. Hak untuk melakukan peribadatan menurut agamanya. 

Sedangkan menurut UU No. 35 tahun 2014 tentang 

perlindungan anak, hak-hak anak terdapat di pasal 4-18, hak-hak 

tersebut yaitu: 69 

 
67Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandang: Pt Refika Aditama, 2006), h. 67, 
68Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia. 
69Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak 
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1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi 

secara wajar sesuai harkat nama sebagai harkat dan martabat 

kemanusiaan.  

2. Berhak mendapatkan nama sebagai identitas.  

3. Beribadah sesuai agamanya. 

4. Hak mengetahui orang tuanya. 

5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan. 

6. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 

7. Hak untuk didengar pendapatnya. 

8. Berhak memperoleh perlindungan hukum. 

3. Hak Perlindungan Anak 

a. Pengertian Perlindungan Anak 

Perlidungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, 

ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala 

bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.70 Perlindungan anak 

merupakan tanggung jawab setiap anggota masyarakat sesuai dengan 

kemampuannya, dengan berbagai upaya dan dalam kondisi tertentu. 

Semuanya dilakukan agar setiap anak sadar secara fisik, mental dan sosial 

akan hak dan kewajibannya terhadap perkembangan alamiah anak. 

 

 

 
70Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 

2016), h. 4. 
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Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan 

dalam suatu masyarakat, dengan demikian anak diusahakan dalam 

berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 71 Undang-

undang perlindungan anak telah menjamin bahwa setiap anak 

memperoleh hak untuk dilindungi dari berbagai situasi dan kondisi yang 

dapat mengancam kehidupannya. 72 

Menurut UU No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Uundang 

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  pasal 1 ayat (2) 

berbunyi: 

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang 
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi." 
 

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung 

jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial 

dan berakhlak mulia, perlu dilakukakannya upaya perlidungan serta 

untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan 

terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa 

diskriminasi.73 

 
71Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak...h. 7  
72Maria Ulfa Anshor Dan Abdullah Ghalib, Parenting With Love Panduan Islami 

Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), h. 57 
73M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 9  
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Adapun tujuan perlindungan anak menurut UU No.35 tahun 2014 

perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlidungan anak pada 

pasal 3 berbunyi:  

"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak hak 
anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak 
indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera."  
 

Anak-anak merupakan bagian yang perlu dilindungi, karena 

mereka merupakan kelompok rentan yang belum tercukupi kebutuhan 

sehari-harinya seperti orang dewasa. Pengabaian hak-hak anak akhir-

akhir ini menjadi salah satu masalah besar bagi negara ini, antara lain.: 

banyak anak yang mengalami luka mental sejak dini, anak-anak yang 

diterlantarkan orang tua, dipekerjakan secara paksa, diperdagangkan, 

mengalami pelecehan seksual, putus sekolah, atau terjerat dalam 

tindakan berbahaya seperti kriminalitas, narkoba dan lain-lain.74 

b. Hukum Perlindungan Anak 

Perlindungan anak menekankan perlunya sanksi pidana dan 

denda bagi pelaku kekerasan terhadap anak, yang berdampak jelas dan 

memberikan kontribusi bagi rehabilitasi fisik, mental, dan sosial anak 

korban melalui tindakan khusus. Tanpa aturan penegakan, pengamanan 

sulit diterapkan belum lagi persoalan anak yang semakin kompleks, tidak 

hanya terbatas pada anak yang mengalami kekerasan fisik tetapi juga 

pada anak jalanan yang hidup di masa depan yang tidak pasti. 
 

74 Maria Ulfa Anshor Dan Abdullah Ghalib, Parenting With Love Panduan Islami 
Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang....h. 50. 
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Hukum perlindungan anak memegang peranan penting dalam 

menentukan masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jika 

undang-undang perlindungan anak disusun, diadopsi dan 

diimplementasikan dalam praktik, maka akan menjadi pilar dan landasan 

yang sangat kokoh bagi negara untuk mencapai tujuan kemerdekaan 

nasional. 

Menurut Arif Gosita, Undang-Undang Perlindungan Anak 

merupakan undang-undang yang menjadi dasar dan pedoman untuk 

melindungi, mengatur dan menjamin agar anak dapat melaksanakan hak 

dan kewajibannya secara seimbang dan positif serta manusiawi. Masalah 

perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi 

pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan 

hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung 

jawab sehingga diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan 

perkembangan masyarakat indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh 

pancasila dan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.75 

c. Asas-asas Perlindungan Anak 

Beberapa prinsip perlindungan anak dalam mewujudkan hak 

anak, yaitu: 

1) Anak tidak dapat berjuang sendiri 

2) The best interest of the child atau kepentingan terbaik untuk anak, 

 
75Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak....h. 11.  
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3) Ancangan daur kehidupan atau life circle approach 

4) Lintas sektoral76. 

 

 
76 Abintoto Prakoso, Hukum Perlindungan Anak...h. 47-49. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 

lapangan (field research) dan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

ini juga bertujuan untuk mengumpulkan berbagai data tentang 

berbagai peristiwa dan fenomena sosial yang diperoleh dari informan 

lokal, menganalisisnya dan mengembangkan teori berdasarkan fakta-

fakta tersebut. 

2. Lokasi penelitian 

Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

maka penelitian dilakukan di Polrestabes Makassar dan Pengadilan 

Negeri Makassar. Alasan peneliti memilih tempat ini dikarena ingin 

melakukan observasi langsung untuk mendapatkan informasi 

mengenai judul penelitian yang pada dasarnya terkait dengan 

perdangangan organ tubuh di kota makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan kasus (case approach) adalah salah satu jenis 

pendekatan dalam penelitian hukum dimana peneliti berusaha 

mengkonstruksikan argumentasi hukum dalam konteks kasus-kasus 

konkrit yang terjadi di lapangan. Tentu saja kasus-kasus tersebut sangat 

erat kaitannya dengan peristiwa hukum yang terjadi. Pendekatan Kasus 
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(Case Approach) digunakan karena dalam membangun argumentasi perlu 

adanya fakta material yang menjadi rujukan guna meneguhkan posisi 

masing-masing.77 

C. Sumber data 

Dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer 

dan data sekunder yang dimana data primer sebagai data utama dan data 

sekunder sebagai data pendukung pada penelitian ini. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

responden dan narasumber tentang objek yang diteliti dengan cara 

mengumpulkan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait.78 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

wawancara langsung dengan pihak kepolisian dan hakim yang 

memeriksa,mengadil dan memutus perkara a quo. 

2. Data Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari studi 

kepustakaan yang berupa literatur-literatur yang berkaitan dan 

relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data Sekunder data yang 

diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-

undangan, buku, majalah dan dokumen-dokumen yang lain yang 

 
77 Prof. Dr. Peter Marzuki, S.H., M.S., LL.M. Penelitian Hukum Edisi Revisi (cet.15 

Jakarta: Kencana, 2021), h.161. 
78 Nanang  Martono, Metode Penelitian Sosial (cet.2 ; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 

67. 
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berhubungan dengan masalah yang diteliti.79 Maupun bahan-bahan 

hukum lainnya yang mendukung penelitiana ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam hal metode pengumpulan data, peneliti menggunakan alat 

pengumpulan data yang disebut observasi dan interview atau 

wawancara, untuk mendapatkan semua data yang dibutuhkan. 

1. Observasi pada penelitian ini merupakan pengamatan sistematik yang 

dilakukan untuk memahami kondisi yang diteliti.  

2. Studi Wawancara (interview) adalah situasi peran interpersonal tatap-

muka (face-to-face), dimana seseorang, yaitu pewawancara, 

mengajukan pertanyaan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban 

dari responden sehubungan dengan masalah penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Bagian ini peneliti menjelaskan alat-alat yang digunakan dalam 

pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian sebagai 

berikut: 

1. Peneliti sendiri dalam penelitian ini, menjadi instrumen atau alat 

penelitian itu sendiri.  

2. Pedoman Wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 

wawancara yang menjadi dasar untuk memperoleh informasi dari 

informan berupa daftar pertanyaan dengan menggunakan alat tulis 

sebagai berikut: 
 

79 Muhammad Ilyas Ismail, Metode Penelitian Pendidikan; Dasar-dasar, Teknik dan 
Prosedur (cet.1;Makassar: Alauddin University Press, 2015), h. 171.  
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a. Alat tulis berfungsi untuk mencatat dan menulis semua jawaban informan 

atas pertayaan yang telah diberikan.  

b. Alat Rekam/Handpone seluler berfungsi untuk merekam hasil 

wawancara jangan sampai ada beberapa topik yang terlewat yang di 

sampaikan responden. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya bagi peneliti 

adalah mengolah dan menganalisis data yang terkumpul. Pengolahan dan 

analisis data merupakan babakan yang amat penting dalam penelitian.80 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan kegiatan untuk menyusun data dari 

hasil pendataan yang terkumpul di lapangan sehingga siap untuk 

dianalisis. Pengolahan data penelitian terdiri dari dua langkah, yaitu: 

a. Editing 

Merupakan pemeriksaan ulang terhadap hasil data yang 

terkumpul dalam bentuk rekaman dan catatan pada penelitian 

sebelumnya. Editing juga mengoreksi jawaban yang tidak jelas, 

memeriksa kelengkapan jawaban para responden, mencocokan satu 

jawaban dengan jawaban yang lain, dan kegiatan lainnya, yang 

kesemuanya merupakan bagian dari editing. Maka dari itu editing adalah 

 
80 Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum. (Bandung : Alfabeta, 

2012), h. 140. 



66 
 

 
 

dalam lingkup upaya merapikan jawaban responden guna memudahkan 

pengolahan data selanjutnya.81 

b. Verifikasi 

Peninjauan kembali agar hasil yang diperoleh benar-benar 

terpercaya. Langkah ini merupakan langkah yang dilakukan dalam proses 

penelitian sebelum dilakukan prosedur analitis. 

2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang 

merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi 

wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah di 

kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-

meteri tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang 

sudah ditemukan kepada orang lain.82 

Berikut ini digunakan untuk menganalisis data yang dihasilkan 

dalam penelitian ini baik dari kerja lapangan maupun tinjauan 

literatur: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti meringkas, memilah apa yang paling 

penting, memfokuskan pada apa yang penting, menemukan tema dan 

pola, dan membuang hal-hal yang tidak terpakai. Ini memberikan 

gambaran yang lebih jelas tentang data yang direduksi dan memudahkan 

 
81 Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum. (Bandung : Alfabeta, 

2012), h. 141. 
82 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Cet. IV; Jakarta: Rajawali 

Pers 2014), h. 85. 
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peneliti untuk mengumpulkan dan mengambil data tambahan jika 

diperlukan. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Proses selanjutnya setelah reduksi data adalah visualisasi data. 

Data dapat ditampilkan sebagai deskripsi singkat dan hubungan antar 

kategori, flowchart, dll. Namun, penelitian kualitatif sering menggunakan 

teks naratif. 

c. Penarikan Kesimpulan (Congclusion Drawing/Verification) 

Kesimpulan memungkinkan atau tidak, menanggapi rumusan 

masalah seperti yang dirumuskan di awal. Karena seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya, masalah maupun rumusan masalah masih 

bersifat sementara atau akan berkembang setelah penelitian dilakukan.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

1. Polrestabes Makassar 

Polrestabes Makassar merupakan bagian dari Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang keberadaannnya sebagaimana 

dituangkan dalam pasal 30 ayat 4 Undang Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai 

alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 

bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta 

menegakkan hukum. Dalam pelaksanaannya Polrestabes Makassar 

terus berupaya menciptakan kondisi Makassar yang aman dan 

kondusif, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas tanpa rasa 

khawatir yang timbul dari situasi dan kondisi yang tidak aman.  

Salah satu instansi terbesar kepolisian kota Makassar yakni 

Polrestabes Makassar, merupakan pusat pengamanan bagi 

masyarakat kota Makassar yang terletak di jantung kota Makassar 

yang berpusat di Jl. Ahmad Yani No. 9 Makassar, banyaknya aktifitas 

berlangsung di instansi tersebut, tentu hanya pihak terkait antara 

masyarakat dengan pihak kepolisian. 

 

 

a. Selayang Pandang 



69 
 

 
 

Polrestabes yang dulunya dikenal dengan sebutan Polwiltabes 

telah mengalami perubahan yang mana dahulu Polrestabes masih 

berstatus sebagai resor kepolisian Polwiltabes. Pada tanggal 19 Februari 

2010 telah ditetapkannya sebagai resor kepolisian Polrestabes, 

perubahan tersebut sebagai konsekuensi logis reformasi struktural Polri 

untuk meningkatkan kinerja agar lebih efektif, efisien, transparan, dan 

akuntabel. 

Adapun alasan berubahnya Polwiltabes menjadi Polrestabes 

adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas polisi dari segi 

operasional. Terkhusus pada kota Makassar agar efektifnya operasional 

pelaksanaan penegakan hukum di Kota Makassar maka digabunglah 

Polres Makassar timur dan Makassar barat dengan maksud sebagai 

penanganan terpusat penegakan hukum di Kota Makassar tepatnya di 

Polrestabes Makassar. 

b. Visi Misi Polrestabes Makassar 

1) Visi  

Adapun Visi Polrestabes Makassar yakni “Terwujudnya Polrestabes 

Yang Aman” merupakan visi yang tertuang dalam rencana strategis 

Polrestabes Makassar selama lima tahun ke depan. Tegaknya hukum 

dan terjaminnya keamanan diwilayah hukum Polrestabes Makassar 

dengan tetap berpegang teguh pada budaya lokal / daerah dan 

kepercayaan masyarakat juga merupakan prioritas utama. 

2) Misi 
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Misi Polrestabes Makassar adalah “Melindungi, Mengayomi dan 

Melayani”. Sebagaimana tugas pokok dari kepolisian republic 

Indonesia. 

c. Tugas Dan Fungsi 

Berdasarkan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, tugas pokok Polri yang tertuang dalam pasal 13 

yaitu: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum, memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada 

masyarakat. Sebagai kristalisasi dari UU No. 2 tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Adapun tugas Polrestabes 

Makassar secara umum sebagai suatu instansi penegak hukum yang 

cukup besar di kota Makassar yaitu : 

1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.  

2) Menegakkan hukum. 

3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Instansi Polrestabes Makassar berupaya mewujudkan kepolisian 

yang terampil, cepat, tangguh, dan terpercaya, mengayomi masyarakat 

dalam setiap masalah yang dihadapi serta melindungi masyarakat. 

Memberikan pelayanan, informasi yang akurat, perlindungan yang nyata 

dan pengayoman merupakan penugasan terhadap kepolisian, didalam 

kepolisian Polrestabes Makassar mempunyai subtansi atau bagian dalam 

menangani setiap penugasan, seperti paminal, pelayanan penyuratan atau 
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kasium, pengamanan obvit/provit seperti provost, serta humas pemberi 

informasi terkait perkembangan Polrestabes tersebut. Dalam rangka 

menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polrestabes Makassar 

berfungsi untuk: 

1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 

2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan. 

3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan. 

4) Menyetop orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri. 

5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

6) Melakukan pemanggilankepada orang untuk didengar dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi;  

7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara. 

8) Mengadakan penghentian penyidikan. 

9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 

10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi 

yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan 

mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang 

yang disangka melakukan tindak pidana. 
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11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri 

sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. 

12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

d. Struktur Organisasi 

Dalam pelaksanaan tugasnya Kapolrestabes Makassar dibantu 

oleh beberapa unsur, baik unsur pelaksana Staf maupun pelaksana utama, 

yaitu : 

1) Unsur Pimpinan: 

a) Kepala Kepolisian Resor Kota Besar disingkat Kapolrestabes. 

b) Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar disingkat Wakapolrestabes. 

2) Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan: 

a) Bagian Operasi disingkat Bag Ops. 

b) Bagian Perencanaan disingkat Bagren. 

c) Bagian Sumber daya disingkat Bag Sumda. 

d) Seksi pengawas disingkat Siwas. 

e) Seksi Propam disingkat Sipropam. 

f) Seksi Keuangan disingkat Sikeu. 

g) Seksi umum disingkat Sium. 

3) Unsur Pelaksana Tugas Pokok 

a) Sentra Pelayanan Kepolisian terpadu disingkat SPKT. 

b) Satuan Intelijen Keamanan disingkat Satintelkam. 

c) Satuan Reserse Kriminal disingkat Satreskrim. 
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d) Satuan Reserse Narkoba disingkat Sat Res Narkoba. 

e) Satuan Binamitra Masyarakat disingkat Sat Binmas. 

f) atuan Samapta Bhayangkara disingkat Sat Sabhara. 

g) Satuan Lalu Lintas disingkat Sat Lantas. 

h) Satuan Tahanan dan Barang bukti disingkat Sat Tahti. 

4) Unsur Pendukung 

 Seksi Informasi dan Teknologi Kepolisian disingkat Sitipol. 

5) Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan ` 

a) Kepolisian Sektor disingkat Polsek, Polrestabes Makassar memiliki 12 

polsek jajaran yang terbagi berdasarkan wilayah hukum pembagian 

kecamatan di kota Makassar yaitu; Bontoala, Biringkanaya, Makassar, 

Mariso, Manggala, Mamajang, Panakkukang, Rappocini, Tamalate, Tallo, 

Tamalanrea, dan UjungPandang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1: Peta Admnistrasi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 
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2. Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus 

Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus sebagai 

Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, 

memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. 

Pengadilan negeri Makassar tidak hanya berfungsi sebagai peradilan 

umum yang menangani perkara perdata dan pidana tetapi juga 

memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan 

peradilan umum. 

a. Selayang Pandang 

Menurut catatan sejarah, bangunan ini didirikan pada tahun 1915 

dengan nama Raad van Justitia. Dahulu bangunan ini menghadap tiga 

jalan, yaitu Juliana Weg di utara (sekarang jalan Kartini), Hospital Weg di 

timur (sekarang jalan Sudirman), dan Justitia Laan di selatan (Sekarang 

Jalan Ammanagappa) (Asmunandar, 2008). 

Pada era pasca kemerdekaan nama kantor ini berganti menjadi 

Pengadilan Negeri Makassar dan nama ini pun yang terccantum dalam SK 

Penetapan BCB oleh Menbudpar tahun 2010. Saat ini, namanya berubah 

lagi menjadi Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1a Khusus Makassar. 

Dahulu, bangunan ini terbagi menjadi dua fungsi yakni Raad van Justitia, 

merupakan pengadilan untuk orang-orang cina, dan orang pribumi 

keturunan bangsawan yang letaknya dibagian utara bangunan, dan 
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Landraad yang merupakan pengadilan untuk orang-orang Pribumi, 

Letaknya dibagian selatan bangunan. 

Kantor Pengadilan Negeri Makassar berada di jalan R.A.Kartini 

Nomor 18/23, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota 

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan berada pada titik koordinat 119º 

24' BT-5º 8' 90,7" LS. Adapun batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah 

utara berbatasan dengan Jln. Kartini; Sebelah timur berbatasan dengan 

Jln. Sudirman; Sebelah selatan berbatasan dengan Jln Ammanagappa; 

Sebelah barat berbatasan dengan gedung kejaksaan negeri makassar. 

b. Visi Misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus 

1) Visi 

"Pembentukan Pengadilan Khusus Kelas I A Makassar oleh Mahkamah 

Agung ". 

2) Misi 

a) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar. 

b) Membantu mereka yang mencari keadilan dengan pendampingan hukum 

yang adil dan tidak memihak. 

c) Meningkatkan kepemimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA 

Khusus. 

d) Meningkatkan transparansi dan integritas Pengadilan Negeri Makassar 

Kelas IA Khusus. 
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c. Tugas pokok dan fungsi  

Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen 

menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Dan Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 

Dasar 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 

Mahkamah Agung RI, dan badan peradilan yang berada di bawahnya 

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). 

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada 

badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan 

Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas 

pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan 

setiap perkara yang diajukan kepadanya).  

Sebagai bagian dari badan-badan peradilan, Peradilan Umum 

adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari 

keadilan pada umumnya sebagaimana Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984. 

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, 

memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di 

tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986) Pengadilan dapat 

memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum 
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kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU 

No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat 

diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-

Undang. 

1) Ketua: 

Tugas Pokok 

a) Selain mengawasi administrasi keuangan perkara, juga mengelola 

anggaran rutin dan anggaran pembangunan. 

b) Secara konsisten mengawasi penyelesaian tugas dan memberikan 

bimbingan dan dukungan kepada semua personil, termasuk hakim. 

c) Secara khusus, sebagai pembela utama Mahkamah Agung, dalam 

mengawasi hal-hal berikut. 

(1) Evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas Panitera, Sekretaris, 

dan Juru Sita, di samping administrasi peradilan dalam lingkup 

pengaruh mereka; 

(2) tantangan-tantangan yang muncul. 

(3) Perilaku yang ditunjukkan oleh bawahan seperti hakim, juru sita, 

sekretaris, dan pejabat kepaniteraan. 

(4) Semua hal yang berkaitan dengan eksekusi yang berada di bawah 

yurisdiksi mereka harus ditangani dan disampaikan kepada 

Mahkamah Agung. 
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(5) Mengizinkan pengambilan dokumen-dokumen berikut ini dari 

Kepaniteraan, sesuai dengan ketentuan hukum: berkas perkara, 

notulen, daftar, dan catatan. 

(6) Menganggarkan biaya pengadilan; dalam kasus-kasus di mana baik 

penggugat maupun tergugat tidak mampu membayar biaya 

pengadilan, ketua dapat mengizinkan kasus tersebut untuk diproses 

secara prodeo.  

(7) Ketua Majelis Hakim memutuskan bagaimana membagi tanggung 

jawab para hakim dan bagaimana mendistribusikan berkas perkara 

dan materi relevan lainnya tentang kasus yang diajukan kepada 

Majelis untuk dipertimbangkan. 

(8) Lebih lanjut menganjurkan administrasi peradilan yang ketat dan adil. 

2) Wakil Ketua Pengadilan: 

a) Berkontribusi pada upaya Ketua dalam merumuskan, mengatur, dan 

melaksanakan strategi kerja jangka pendek dan jangka panjang. 

b) Bertindak sebagai pengganti Ketua apabila Ketua berhalangan hadir. 

c) Melaksanakan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Ketua. 

d) Melaksanakan audit internal untuk memverifikasi kepatuhan terhadap 

rencana kerja dan peraturan terkait selama pelaksanaan tugas. - 

Memberikan hasil temuan audit kepada ketua. 
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3) Hakim: 

Hakim bertugas menegakkan hukum ketika mereka mengadili 

perkara. Menurut Nurhasana (2020), hakim sangat penting bagi 

berfungsinya sistem hukum. Tanggung jawab utama hakim adalah 

mendengar semua sisi kasus, menimbang bukti, dan memberikan 

putusan. Hakim perdata bertugas memastikan bahwa semua pihak 

mendapatkan perlakuan yang adil dan proses peradilan berjalan 

seefisien dan seefektif mungkin. 

4) Panitera: 

Selain mengawasi korespondensi yang berhubungan dengan 

kasus, Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus juga memberikan 

bantuan administratif dan teknis. 

Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus bertanggung 

jawab untuk hal-hal yang tercantum di bawah ini: 

a) Mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengatur pelaksanaan tugas-tugas 

yang berhubungan dengan bantuan teknis; 

b) mengawasi aspek administratif dari proses pengadilan perdata; 

c) melaksanakan tugas-tugas administratif yang terkait dengan kasus-kasus 

pidana; 

d) menerapkan prosedur administrasi untuk menangani keadaan yang tidak 

biasa; 

e) Pelaksanaan manajemen administrasi perkara, transparansi, dan 

penyajian data. 
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f) Melaksanakan tugas-tugas administrasi keuangan yang berkaitan dengan 

program teknis dan keuangan perkara yang dipilih sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping mengawasi 

pelaksanaan tugas-tugas administratif, evaluasi dan minutasi 

Kepaniteraan; 

g) Terlibat dalam mediasi; 

h) membantu hal-hal teknis dari kantor jaksa dan kepaniteraan, dan 

i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Ketua Pengadilan 

Negeri. 

j) Perencanaan, pelaporan, dan pengolahan data  

k) Departemen Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan 

bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan statistik dan teknologi 

informasi, menciptakan sumber daya untuk melaksanakan rencana, 

program, dan anggaran, serta melakukan pemantauan, evaluasi, 

dokumentasi, dan pelaporan. 

(1) Kewenangan pemeriksaan dan penyitaan bagi penyidik; 

(2) Menerapkan prosedur yang telah digariskan untuk pemilihan hakim 

pengawas dalam perkara kepailitan; 

(3) proses pengembalian berkas perkara yang telah diubah atau 

diselesaikan; 

(4) Menyebarluaskan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang tidak 

hadir mengenai substansi putusan awal; 
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(5) mengkomunikasikan putusan mengenai banding, kasasi, dan 

peninjauan kembali kepada para pihak yang terlibat; 

(6) Menerapkan prosedur penerimaan dan pengiriman berkas perkara 

yang diajukan dalam rangka peninjauan kembali, kasasi, dan PK 

(7) Mengawasi pemberitahuan kepada para pihak mengenai upaya 

hukum yang diuraikan dalam putusan dan mengkomunikasikan isi 

putusan kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi; 

(8) Menerapkan praktik pemberitahuan kepada terdakwa dan jaksa 

penuntut umum mengenai rincian putusan yang tepat mengenai 

upaya hukum; 

(9) Melaksanakan persetujuan atas permohonan eksekusi; 

(10) Salah satu metode untuk menyimpan berkas perkara adalah dengan 

mengecualikan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum 

tetap; 

(11) melaksanakan prosedur penyerahan berkas perkara yang telah 

berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; 

(12) melaksanakan pekerjaan klerikal atas nama panitera; dan 

(13) melaksanakan kewajiban tambahan yang didelegasikan kepada 

Anda oleh Panitera.Panitera Muda Hukum 

(14) Selain hubungan masyarakat, pengorganisasian berkas perkara, 

akuisisi data, pengolahan, dan penyajian, Panitera Muda Hukum juga 

bertanggung jawab atas pelaporan. 
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5) Panitera Muda Pidana: 

Sebagai bagian dari tanggung jawab yang ditentukan dalam 

Pasal 42, Panitera Muda Hukum akan melaksanakan tugas-tugas 

berikut: 

a) Pelaksanaan pengumpulan, pengadministrasian, dan penyajian data 

perkara; 

b) Pelaksanaan mekanisme penyajian statistik perkara; 

c) Pelaksanaan proses pembuatan dan penyebarluasan laporan perkara; 

d) Pelaksanaan penataan, penyimpanan, dan pengelolaan arsip perkara" 

e) Pelaksanaan upaya kolaboratif dengan arsip daerah untuk memfasilitasi 

penyerahan berkas perkara; 

f) Di antara tugas-tugas tersebut adalah menyimpan dan menyajikan bukti-

bukti yang mendukung transparansi kasus.  

g) Melaksanakan proses pengaduan masyarakat dan melakukan tugas-tugas 

lain yang diberikan oleh sekretaris pengadilan. 

6) Panitera Pengganti: 

Dalam kasus perdata dan pidana, memberikan bantuan kepada 

hakim dan memastikan bahwa wakil panitera yang ditunjuk mendapat 

informasi yang benar tentang proses persidangan. 
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7) Jurusita: 

a) Juru sita bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah hakim ketua. 

b) Juru sita dipercayakan dengan tugas untuk menyampaikan 

pemberitahuan tentang putusan pengadilan, peringatan, keberatan, dan 

pengumuman. 

c) Ketua Pengadilan Distrik mengeluarkan arahan kepada juru sita, yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakannya. 

d) Juru sita memberitahukan kepada pihak-pihak terkait dan memberikan 

salinan sita kepada mereka. 

8) Sekretaris: 

Organisasi, keuangan, sumber daya manusia, dan aset fisik 

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus berada di bawah kendali 

Kesekretariatan. Fungsi-fungsi yang dipercayakan kepada 

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus adalah sebagai 

berikut: 

a) mengawasi pelaksanaan proyek dan melakukan perencanaan keuangan; 

b) menangani masalah kepegawaian; 

c) melakukan transaksi keuangan; 

d) menetapkan tata kelola dan struktur organisasi; 

e) memanfaatkan administrasi teknologi informasi dan statistik; 

f) pengelolaan hal-hal yang berkaitan dengan akomodasi, keamanan, 

imigrasi, korespondensi, instrumen, dan perpustakaan; 
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g) Menetapkan prosedur pengawasan, penilaian, dokumentasi, dan 

komunikasi di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA 

Khusus. 

9) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana: 

Tanggung jawab untuk menangani masalah-masalah 

kepegawaian, organisasi dan tata kelola, akuntabilitas, dan perubahan 

birokrasi berada di tangan departemen Personalia, Organisasi, dan 

Administrasi. 

B. Hasil Penelitian 

Dibawah ini merupakan Informasi yang diperoleh dari wawancara 

dengan Penyidik pada Polrestabes Makassar dan Hakim pada Pengadilan 

Negeri Makassar Kelas 1A Khusus yang menangani perkara Aquo.yang 

dimana dalam penelitian ini yang menjadi poin pokok bahasan yakni 

Faktor penyebab terjadinya percobaan perdangangan organ tubuh yang 

dilakukan oleh anak dibawah umur. 

Ilmu kriminologi bersifat ilmu interdisipliner yang meliputi bidang 

ilmu antropologi, biologi, psikologi, dan sosiologi. Sehingga penelitian ini 

memiliki muatan yang sangat luas mengenai pokok pembahasan.  

Pada dasarnya fenomena kriminal yaitu mempelajari alasan, serta 

subjek yang melakukannya, dan mencari penjelasan tentang 

penyebabnya. Di sisi lain, kriminalistik berusaha untuk menunjukkan 

bagaimana kejahatan atau kejahatan itu dilakukan, selalu membuktikan 

fakta dan tindakan melalui pengetahuan ilmiah. 
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1. Faktor penyebab terjadinya percobaan perdangangan organ 

tubuh yang  dilakukan oleh anak dibawah umur. 

Kejahatan dalam segala usia termasuk remaja dan anak-anak 

dalam dasawarsa lalu, belum menjadi masalah yang terlalu serius 

untuk dipikirkan, baik oleh pemerintah, ahli kriminologi , penegak 

hukum, praktisi sosial maupun masyarakat pada umumnya. 

Perilaku jahat anak-anak dan remaja tersebut merupakan gejala sakit 

(patologis) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh salah 

satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan 

bentuk tingkah-laku yang menyimpang. 

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang sangat 

besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah-laku kriminal 

anak-anak dan remaja. Perilaku anak-anak  dan remaja ini 

menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas 

terhadap norma-norma sosial. Sehingga kejahatan yang mereka 

lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan 

motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai satu objek tertentu 

dengan disertai kekerasan. Dalam ilmu kriminologi pelaku akan 

mengulangi perbuatannya jika merasa aman melakukan perbuatan 

sebelumnya.83 

 
83 https://fajar.co.id/2024/04/18/istri-pertama-tewas-dan-dikubur-dalam-rumah-

muncul-kabar-istri-kedua-diperlakukan-serupa/ diakses pada 20 April 2024 pukul 14.04 Wita 
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Adapun hasil temuan wawancara yang dirangkum peneliti 

mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan 

tersebut: 

a. Faktor Financial dan Life Style 

84Manusia dalam memenuhi kepentingannya terkadang 

memksakan diri untuk mencapai sesuatu hal yang diinginkannya dengan 

cara apapun. Sama halnya anak pelaku mengikuti gaya hidup yang 

berlebihan.  

85Mendambakan kehidupan yang serba ada tanpa adanya kekurangan. 
Mengikuti (trend) dikalangannya dengan membeli pakaian (Branded) 
maupun (Handphone) Merek (I****e).  
 

Namun, dalam memenuhi hasratnya anak pelaku melakukan 

kejahatan sebagai jalan pintas. Walaupun diketahui bahwa taraf ekonomi 

keluarganya tergolong dalam kondisi ekonomi menengah. Akan tetapi 

tidak adanya rasa berkecukupan. Diketahui bahwa anak pelaku jarang 

diberikan uang, Kemudian anak pelaku menilai kalau ibunya sangat 

perhitungan dengan uang, sehingga terpikirkan untuk mencari uang 

dengan mandiri agar memenuhi kebutuhannya dan sebagai bentuk 

pengakuan dan balas budi ke ibunya, dia dapat memberikan uang yang 

banyak kepada ibunya.  

b. Faktor Penyalahgunaan Media Sosial 

86Media sosial merupakan fenomena yang saat ini memiliki 

pengaruh besar bagi manusia di-era teknologi yang semakin pesat 
 

84 Hakim Pengadilan Makassar,Hasil Wawancara,2023 
85 Hakim Pengadilan Makassar,Hasil Wawancara,2023 
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memberikan dampak positif maupun negatif. Potensi pada media sosial 

turut mengundang beberapa pihak untuk menyalahgunakan media sosial 

untuk kepentingan tertentu tanpa memperhatikan etika moral bahkan 

hukum positif yang berlaku di Indonesia.  

87Dengan adanya konten penjualan organ tubuh yang diiming-iming 
bernilai fantastis sehingga anak pelaku tergiur untuk menjual organ 
tubuh manusia dengan menargetkan anak sebagai korban dikarenakan 
organ vital anak bernilai lebih tinggi dan masih segar. 
 

Kegemaran berselancar di dunia maya tanpa mengingat waktu, 

membuat dirinya terobsesi memiliki uang yang sangat banyak setelah 

mendapatkan sebuah situs yang menjanjikan disertai harga penjualan 

organ tubuh manusia. Tayangan yang diperoleh melalui internet sejak 

setahun lalu tersebut, membuat dirinya terinspirasi untuk mencari calon 

korban untuk dijual, Meskipun anak pelaku tidak mengetahui bagaimana 

cara mengambil organ tersebut, cara mengirim dan cara menerima 

pembayaran jika berhasil memperolehnya. 

88Dikarenakan anak pelaku sangat terobsesi sehingga mencari tahu di 
website yang bernama “Yandex” dan mengirimkan pesan email ke 
info@organstrade.com dengan isi pesan yang anak pelaku kirim yakni “I 
want to sell children’s organs for my economy, is that possible?” Dan “what 
are the conditions for selling organs?”. 
 

c. Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua 

Kelekatan anak dengan penggunaan internet bukanlah hal yang 

mudah untuk dikontrol ditengah kesibukan orang tua bekerja. Sehingga 

 
86 Hakim Pengadilan Makassar,Hasil Wawancara,2023 
87 Penyidik Polrestabes Makassar,Hasil Wawancara,2023 
88 Penyidik Polrestabes Makassar,Hasil Wawancara,2023 

mailto:info@organstrade.com
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menyebabkan pendampingan orang tua kepada anak dalam pengawasan 

penggunaan internet tidak optimal. 

Kebiasaan anak pelaku menggunakan internet tanpa pengamatan 

dan pengawasan dari kedua orang tua dan keluarga, serta obsesi anak 

pelaku yang sangat tinggi, berimbas terhadap perilaku yang menurut 

dirinya benar, disebabkan belum mampu menganalisa baik maupun 

buruk serta dampak terhadap perbuatan yang dilakukannya. Kemudian 

dari pada itu tidak adanya bimbingan serta arahan, serta contoh teladan 

dari kedua orang tua, sehingga tidak dijadikan sebagai sebuah kewajiban 

dalam menjalankan nilai-nilai agama. 

d. Faktor Individu 

Tumbuh kembang anak-anak secara positif akan berdampak yang 

baik pula bagi semua pihak sebaliknya ketika anak-anak tumbuh 

kembang tidak normal tidak hanya berdampak negatif bagi anak itu 

sendiri. Melainkan juga bagi lingkungan disekitarnya, disebabkan oleh 

proses tumbuh dan kembang anak yang berlangsung tidak normal. Hal 

tersebut berdampak pada penanaman nilai moral, pendampingan yang 

benar, parenting yang sesuai dan lainnya yang positif dalam 

perkembangan anak. selain mengalami tumbuh kembang secara 

maksimal anak juga akan berperilaku sesuai harapan. 

Namun, Anak pelaku terhadap orang tua cenderung kurang baik, 

khusunya terhadap ayahnya disaat anak pelaku  pada jenjang Pendidikan 

dasar dan kemudian ibunya yang terkadang mengeluarkan kata yang 
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kurang etis. Berbeda dengan hubungan terhadap saudara dan keluarga 

yang cenderung baik. Dan akibat dari tindakan bully yang dialami anak 

pelaku pada masa kanak-kanak berdampak pada pribadi yang keras 

ketika mendapat teguran. 

2. Analisis Putusan Perkara Pengadilan Negeri Makassar (Nomor: 

5/Pid-Sus-Anak/2023/Pn.Mks) mengenai perdangangan organ 

tubuh manusia? 

Pertimbangan Hakim dalam sebuah putusan adalah 

argumentasi atau alasan hakim dalam memutus suatu perkara yang 

didasarkan pada kebenaran yuridis, filosofis dan sosiologis serta 

fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan 

memperhatikakan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan 

yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik 

apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan 

delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan 

tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.89 

Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mendakwa anak 

pelaku dengan dakwaan alternatif yakni: 

KESATU; 

Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak. 
 

89 Lilik Mulyadi Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek 
pradilan. Mandar Maju. 2007hlm193. 
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ATAU 

KEDUA 

PRIMAIR; 

Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 1 Angka 4 UU RI 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilam Pidana Anak. 

SUBSIDIAIRl; 

Pasal 338 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 1 Angka 4 UU RI 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentan Sistem Peradilan Pidana Anak. 

90Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh penuntut umun dengan 

dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga hakim memperhatikan 

fakta-fakta hkum tersebut diatas, Hakim langsung memilih dakwaan 

alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) UU RI 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 

Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak. 

Diketahui bahwa alasan hakim memilih dan menyatakan anak 

pelaku telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu yakni 

mempertimbangan asas yang berlaku adalah Lex Specialis Derogat 

Legi Generali. Kemudian secara mutatis mutandis hakim 

mengakomodasi rekomendasi pembimbing kemasyarakatan agar 

anak pelaku dapat dijatuhi pidana pembinaan di dalam lembaga di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kab. Maros.. Serta anak 

 
90 Pertimbangan Hukum Hakim, Putusan nomor: 5/Pid-Sus-Anak/2023/Pn.Mks. 
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pelaku dijatuhi pidana yakni 10 tahun Berdasarkan pada saat kejadian 

terjadi anak pelaku berumur 17 Tahun 4 Bulan sehingga berdasarkan 

pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, terhadap anak pelaku diberlakukanlah sistem 

peradilan pidana anak. 

Walaupun penjatuhan vonis 10 tahun terhadap anak pelaku 

tidak berpedoman pada pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 

2012 yang menyatakan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada 

anak paling lama1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana 

bagi orang dewasa namun hakim memberikan pertimbangan yang 

dikorelasikan dengan hal-hal yang memberatkan bagi anak pelaku 

yang dimana perbuatan anak pelaku mengelabui anak korban dan 

sangat mencedarai niai-nilai kemanusian. 

Merujuk pada penelitian diatas dapat dianalisa bahwa kasus 

tersebut merupakan suatu bentuk permulaan awal praktik 

perdangangan organ tubuh manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari 

kronologi anak pelaku yang melakukan modus penipuan, penculikan, 

dan sampai pada pembunuhan walaupun tidak sampai pada penjualan 

organ tubuh manusia dikarenakan ketidaktahuan anak pelaku untuk 

menjual organ tersebut kemana. 

Kendati demikian jika praktik perdangangan terjadi maka, 

terdapat aturan hukum yang secara spesifik mengatur hal tersebut 

yakni Landasan yuridis tentang pengaturan hukum transplantasi 
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organ adalah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dalam 

Undang-Undang, Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat 

Klinis dan Bedah Mayat Anatomis, serta Transplantasi Alat dan 

Jaringan Tubuh Manusia Termasuk ketentuan peraturan prundang-

undnagn lainnya yang berkaitan. 

Hadirnya Pihak Kepolisian sebagai penegak hukum dalam 

upaya awal penanganan praktik perdangangan organ tubuh manusia 

terus melakukan peningkatan preemtif, preventif dan represif 

dikalangan masyarakat dan sesuai tugas pokok kepolisian republic 

Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hokum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas, dan dengan ditambah bahan 

hukum undang-undang yang terkait dengan perdagangan 

transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh maka undang-undang 

yang terkait dengan perdagangan transplantasi organ dan/atau 

jaringan tubuh maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan telah diatur dalam tindak pidana tersebut. 

Jadi secara yuridis formal, cukup jelas bahwa hukum tertulis 

melarang memperjualbelikan organ tubuh dengan dalih/alasan 

apapun Seperti yang telah dijelaskan di atas, pelaku penjualan organ 
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dan/atau jaringan tubuh diancam pidana. sebagaimana diatur dalam 

Pasal 192 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi bahwa setiap 

orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ dan/atau 

jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

tahun dan denda paling banyak Rp 1 Miliar. 

Dengan demikian, jika mengikuti pembagian pidana umum dan 

khusus maka penjualan organ tubuh termasuk tindak pidana khusus 

karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undnag- 

undang Hukum Pidana tidak memiliki aturan mengenai tindak pidana 

penjualan organ manusia dimaksud. Namun didalam KUHP terbaru 

pasal 345 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mengatur 

Tindak Pidana Jual Beli Organ, Jaringan Tubuh, dan Darah Manusia.\ 

Selain pengenaan sanksi dalam Undang-Undang Kesehatan, 

para pihak yang terlibat dalam kasus penjualan organ juga akan 

dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(TPPO) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah mempertimbangkan semua yang telah dibahas 

sebelumnya, bab ini akan mencapai kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak pelaku adalah 

penggunaan teknologi serta kurangnya keharmonisan dalam keluarga. 

Ini menyoroti pentingnya pertimbangan ekonomi dan perlunya gaya 

hidup seimbang. Anak-anak sering kali menggunakan teknologi untuk 

mencapai tujuan mereka, namun hal ini dapat menimbulkan 

konsekuensi negative terhadap perilaku mereka dan kesejahteraan 

anak secara keseluruhan. 

2. Dalil Hakim dalam suatu perkara didasarkan pada landasan yuridis, 

filosofis, sosiologis, dan bukti faktual untuk mendukung suatu putusan 

berdasarkan hukum. Serta upaya penanganan olehpenegak hukum 

dalam memutus mata rantai kejahatan ini. Kasus diatas 

mengungkapkan bahwa isu tersebut merupakan permulaan awal 

praktik perdangangan organ tubuh manusia, berdasarkan perilaku 

kinestetik anak dan kemampuan anak pelaku untuk melakukan 

prosedur tersebut. Kerangka hukum spesifiknya mencakup peraturan 

dari UU Kesehatan, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan 

peratutan lainnya. 
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B. Implikasi Penelitian 

Adapun Implikasi Penelitian yang dapat diberikan oleh penulis 

dalam skripsi ini ialah : 

1. Orang tua seharusnya memiliki hubungan harmonis dengan keluarga 

terutama pada anaknya. Sebab keharmonisan dalam keluarga juga 

mampu membuat kehidupan serta hubungan sosial anak dapat 

terjalin secara optimal karena karakter anak memiliki hubungan 

koreliasi dengan perilaku orang tua sebagai teladan seperti 

meningkatka perhatian dan keimanan dalam beragama sebagai 

pondasi kehidupan yang berdasar pada ketuhanan yang maha esa. 

Dan hiduplah sesuai dengan kemampuan jangan memaksakan life 

style serta perbanyak bersyukur atas sekecil apapun tuhan berikan. 

2. Perlunya Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Komunikasi 

dan Informatika untuk memblokir situs-situs yang terindikasi 

penjualan organ tubuh manusia yang beredar di platform media 

sosial.  

3. Pemerintah dan penegak hukum terus mengoptimalisasi 

pengcengahan terjadinya kejahatan atau tindak pidana terkhususnya 

yang dilakukan oleh seorang anak ataupun anak yang menjadi korban 

kejahatan. 
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