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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 
 

 
Huruf Arab 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di ث

atas) 
 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titk di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di ذ
atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik ص
dibawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di ض
bawah) 

 

 

 



 

ix 
 

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titk di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah , Apostof ء

 Ya Y Ye ي

 

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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



 

x 
 

tanda ( ). 

 

 

2. Vokal 
 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا

 Kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 
 

 ى

 
 

fatḥahdan yā’ 

 
 

Ai 

 
 

a dan i 

 
 

 و ى

 
 

fatḥah dan wau 

 
 

Au 

 
 

a dan u 
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3. Maddah 
 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

 
 

Harkat dan Huruf 

 
 

Nama 

 
 

Huruf dan 

Tanda 

 
 

Nama 

ّ  ى ´ ... |   ّ  ...ا ´

fatḥahdan alif 

 

atauyā’ 

 

Ā a dan garis di atas 

 kasrah danyā’ I i dan garis di atas ى

 ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas وى

 

 

 

4. Tā’ Marbūṭah 
 

Transliterasi  untuk  tā’  marbūṭahada  dua,  yaitu:  tā’  

marbūṭahyang  hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan 

ḍammah, yang transliterasinya adalah [t].    Sedangkan    tā’    

marbūṭahyang    mati    atau    mendapat    harkat    sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh 

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

terpisah, maka tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
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5. Syaddah (Tasydid) 
 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan 

 

sebuah tanda tasydid   ّ ( ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan 
 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 

Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
 

 

 

 

kasrah( ىى  ّ  ),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i). 
 

6. Kata Sandang 
 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh 

huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti 

bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah 

dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

7. Hamzah 
 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi 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 
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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’ān), alhamdulillah, dan 

munaqasyah.Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafẓ al-Jalālah ( لال ه ) 
 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf 

 

 

hamzah. 

 

Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 

 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 

10. Huruf Kapital 
 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

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

pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
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sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

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

awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan 

huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal 

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. 
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ABSTRAK 

Nama : Adi Dharmawan 

 NIM : 10400116040 

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Revenge Porn 

(Pornografi Balas Dendam) 

Skripsi ini membahas mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge 

Porn selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan 

penelitian, yaitu pertama bahwa bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap 

korban revenge porn (pornografi balas dendam) di kota Makassar. Serta apakah 

faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana revenge porn (pornografi balas 

dendam) di kota Makassar 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris. 

Pendekatan yang di gunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

kasus. Sumber data yang di gunakan data primer dan data sekunder. Metode dalam 

pengumpulan data yaitu observasi wawancara dan dokumentasi. Metode 

pengolahan dan analisis data yang di gunakan adalah klasifikasi, processing, editing 

dan cleaning serta analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan 

data primer. 

Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat upaya-upaya perlindungan hukum 

terhadap korban revenge porn yaitu upaya preventif (non penal) dan upaya represif 

(penal). Serta faktor yang yang menyebabkan terjadinya tindak pidana revenge porn 

yaitu munculnya rasa kecewa ataupun sakit hati dari pelaku mengakibatkan 

tindakan balas dendam 

Implikasi penelitian yaitu kekosongan norma hukum atas tindak pidana balas 

dendam pornografi harus segera dibentuk untuk mengurangi perbuatan di 

masyarakat, dengan pemilihan dasar hukum yang menjadi dasar hukum perbuatan 

tindak pidana balas dendam pornografi harus sesuai sehingga pelaku mendapatkan 

hukuman setimpal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki hubungan yang kompleks antara satu 

sama lainnya. Dalam menjalin interaksi hubungan ini, tentu tidak semuanya 

berjalan harmonis. Khusus bagi Indonesia, pluralitas masyarakatnya menambah 

permasalahan sosialnya. Dalam hal ini seyogyanya pemerintah kita mampu 

mengelola pluralitas tersebut sehingga bagian terbesar dari masyarakat kita 

merasakan diperlakukan secara adil, dan dengan demikian akan menurunkan kadar 

ketertinggalan seperti: kadar kegelisahan, kekecewaan, kedengkian dan kebencian 

serta berbagai ketimpangan sosial lainnya sebagai ekses dari pembangunan yang 

tidak merata dan tidak dikelola secara baik dan cermat.1 Konflik-konflik sering 

terjadi dan kerap kali muncul dalam hubungan manusia sebagai makhluk sosial atau 

zoon politicon. Hubungan manusia yang kompleks ini ditambah pula dengan 

perilaku jahat manusia yang bertingkah bagaikan serigala bagi manusia lainnya.2 

Seiring perkembangan zaman, maka hubungan manusia yang sudah cukup 

kompleks semakin rumit dengan datangnya teknologi baru. Teknologi- teknologi 

ini menjadi salah satu alat baru konflik manusia. Perkembangan teknologi ini juga 

 
1 Jayadi Ahkam, Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya, Jurnal Al-risalah. 

Vol.15, No. 2, (2015), hlm.  
2 Thomas Hobbes, On the Citizen, dalam Richard Tuck and Michael Silverthorne, 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hal. 3 
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mendorong berkembangnya teknologi informasi (information technology). 

Teknologi informasi dan komunikasi telah membawa manusia kepada suatu 

peradaban baru. Dalam perkembangannya, telah ditemukan komputer sebagai suatu 

produk yang lahir dari teknologi informasi dan komunikasi. Dari penemuan 

komputer inilah, kita sebagai manusia kian terus maju menemukan teknologi- 

teknologi lainnya yang berbasis komputer untuk memproses data-data digital. 

Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar 

bagi negara-negara.3 

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi saat ini menjadi salah satu 

kebutuhan manusia untuk mempermudah kehidupan dan menyelesaikan masalah 

yang ada. Teknologi informasi dan komunikasi mempermudah memperoleh suatu 

informasi, setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi kapanpun dan 

dimanapun. Teknologi informasi saat ini selain memberikan kontribusi

 bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban 

manusia, sekaligus juga menjadi sarana kejahatan terhadap seseorang. 

Era bebas informasi ini disebut juga era Borderless. Era Borderless yang 

dimaksud adalah era dimana satu negara dengan negara lain tidak ada batasan.4 

Pengertian terhadap pembatasan juga sudah berkembang luas dan tidak hanya 

menjelaskan mengenai batasan geografis, namun batasan transfer budaya seperti 

 
3 Suhariyanto. Tindak Pidana Teknologi Informasi, (Depok: Rajawali Press, 2012), hal. 1 

 
4 Suhariyanto. Tindak Pidana Teknologi Informasi, hal. 5 
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bahasa, gaya, mode dan trend. Era ini juga dapat dimaksudkan sebagai era 

globalisasi, yaitu proses penyebaran informasi secara menyeluruh melalui media 

cetak dan elektronik. Khususnya, globalisasi terbentuk oleh adanya kemajuan di 

bidang komunikasi dunia elektronik. Globalisasi terbentuk oleh adanya kemajuan 

di bidang komunikasi dunia.5 

Teknologi informasi dan komunikasi telah memberi manfaat dalam kehidupan 

sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor 

pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan privat 

warga negara. Oleh karena itu, bentuk- bentuk kejahatan semakin beragam, 

kejahatan tidak statis hanya kejahatan konvensional. Kejahatan sudah tidak selalu 

berbentuk kejahatan fisik. Kejahatan dapat dilakukan melalui dunia teknologi 

informasi. Jenis kejahatan ini dikenal sebagai cyber crime. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan bomerang, dimana 

selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, 

dan peradaban manusia, juga dapat menjadi sarana potensial dan sarana efektif 

untuk melakukan perbuatan melawan hukum.6 

Secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi 

yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupan. Secara alamiah pula, 

manusia tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya adalah untuk 

 
5 Andrea Ayu Sterlya, “Analisis Kriminologi Terjadinya Kejahatan Pornografi Oleh Anak Melalui 
Media Elektronik”. Skripsi, Lampung: Universitas Lampung, 2018, hal. 2 
6 Sunarso, Siswanto. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 40 
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menjaga eksistensi.7 Selama beberapa tahun perjalanan hidup bangsa Indonesia 

banyak terjadi berbagai macam aturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kegiatannya. Baik kegiatan 

kenegaraan maupun kegiatan masing-masing warga Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sesuai norma-norma yang berlaku, seperti norma hukum, norma adat 

istiadat, norma agama, norma kesopanan dan kesusilaan. 

Konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan informatika 

menghadirkan suatu sarana baru yang disebut dengan internet.8 Internet dapat 

diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu 

menghubungkan pemakai komputer dari satu negara ke negara lain di seluruh 

dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai 

statis hingga dinamis dan interaktif.9 Internet merupakan suatu jaringan besar yang 

terbentuk dari jaringan- jaringan kecil. Internet memberi pengaruh yang sangat 

besar kepada perkembangan era yang terjadi saat ini. Teknologi dan informasi yang 

tersedia di internet memberi kemudahan akses pada siapapun untuk mendapatkan 

informasi secara cepat dan selengkap mungkin. 

Hadirnya teknologi informasi di internet ini menimbulkan suatu hal baru yang 

membantu bidang komunikasi manusia. Platform komunikasi ini sering kali disebut 

sebagai sosial media. Banyaknya kejahatan baru yang muncul berbasis digital 

 
7 Edmon Makarim. Kompilasi Hukum Telematika, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal, 7 

8 Edmon Makarim. Kompilasi Hukum Telematika, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),Hal, 4 

9 <http://members.tripod.com/octa_haris/internet.html>, diakses 25 September 2020 
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dengan bantuan teknologi seperti internet menimbulkan jenis kejahatan baru bagi 

oknum pelaku. Kejahatan seperti cyber crime mengubah bentuk kejahatan 

konvensional seperti Kejahatan pencemaran nama baik, menyebarkan hoax, 

membuat isu sara, bullying atau perundungan, perrdagangan manusia, ataupun 

pornografi dan masih banyak lagi bentuk kejahatan lain yang dilakukan secara 

online akibat penyalahgunaan sarana internet. Secara konstitusional, Undang-

Undang Dasar 1945 telah menjamin warga negaranya untuk mendapatkan 

perlindungan. 

Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan, “Setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang 

Dasar 1945 juga telah menjamin bagi warga negaranya untuk menyelesaikan 

masalahnya melalui jalur hukum. Pasal tersebut berbunyi “Setiap orang berhak atas 

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang 

dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman 

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 

Selama ini permasalahan hukum publik diselesaikan dengan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (‘KUHP’), namun oleh karena besarnya jangkauan kejahatan yang 

dimungkinkan oleh teknologi ini, maka dibuatlah peraturan perundangan yang 

dapat melindungi masyarakat dari kejahatan siber secara spesifik. Peraturan 

tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. tentang Informasi 

dan Teknologi Elektronik (‘UU ITE’) yang kemudian direvisi menjadi Undang-
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Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE. 

Banyaknya kasus kejahatan siber juga sangat berpengaruh dengan kasus-kasus 

kejahatan kesusilaan. Contoh cyber crime yang berkaitan dengan kesusilaan adalah 

pornografi. Berkembang luasnya pornografi mendorong pemerintah untuk 

memberikan suatu perlindungan secara hukum terhadap kejahatan-kejahatan 

pornografi sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang 

Pornografi (‘UU PORNOGRAFI’). Kedua UU ini menjadi dasar yang baik bagi 

perlindungan masyarakat terhadap kasus-kasus pornografi yang akhir akhir ini telah 

marak terjadi dikalangan masyarakat umum. 

Tugas-tugas dan wewenang kepolisian yaitu melindungi masyarakat, 

melakukan penyelidikan dan penyidikan, dll. adalah tugas-tugas yang bersifat 

umum artinya diberlakukan terhadap semua orang tidak terkecuali terhadap korban 

revenge porn sebagai korban dalam kejahatan seksual. Namun pada kenyataanya 

seringkali tugas dan wewenang Kepolisian tersebut yang sebagaimana diterangkan 

diatas tidak maksimal dan tidak sesuai dengan harapan yang dicita-citakan oleh 

masyarakat yang sangat rentan menjadi korban kejahatan, tidak terkecuali menjadi 

korban revenge porn, 

Kasus Revenge Porn tidak terlalu banyak diketahui oleh publik sampai dengan 

tahun 2019. Menurut data dari KOMNAS Perempuan, hanya ada 19 kasus 

pelaporan revenge porn yang masuk per tahun 201811 namun angkanya naik 14% 

pada tahun 2019. Meski demikian, angka asli dari kasus-kasus revenge porn ini 

sendiri sebenarnya lebih besar dari yang diperkirakan oleh KOMNAS Perempuan, 
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berdasarkan data diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya banyak korban 

revenge porn atau korban pelecehan seksual yang tidak melaporkan tindak 

pelecahan tersebut karna mereka takut jika kasusnya hanya berhenti pada proses 

pidana pada pelakunya saja, tanpa memikirkan aspek psikologis dan sanksi sosial 

yang di rasakan akibat penyebaran konten / foto asusila yang disebarkan oleh 

pelaku dimedia elektronik melalui platform media sosial.10 

Dari data diatas sangat mencekam bila kita hanya mengamati tanpa memikirkan 

efek dari Revenge Porn ini, di Makassar pun sudah marak yang namanya revenge 

porn dengan modus yang hampir sama (Pacaran), yang melibatkan korban 

perempuan yang pernah berpacaran dengan Pelaku. Berdasarkan uraian diatas 

penulis tertarik meneliti Judul Proposal “Tinjauan Yuridis Terhadap Korban 

Revenge Porn” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini agar bisa memberi pemahaman lebih tentang Tinjauan 

Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn di Kota Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami penulisan 

ini, maka penulis memberikan deskriktif terhadap beberapa kata, 

 

10 <https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Ta 

hunan%20Keke rasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf>, diakses 25 September 2020 

 

http://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Ta
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diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Tinjauan 

 

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 

pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan 

secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. 

b. Yuridis 

 

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang 

berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan 

yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), 

suatu pandangan atau pendapat dari segi hukumI 

c. Perlindungan 

Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, 

sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain 

itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh 

seseorang terhadap orang yang lebih lemah 

d. Revenge Porn 

Revenge porn dalam Bahasa Indonesia berarti balas dendam porno yang 

dimana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh 

seseorang atau lebih dengan motif balas dendam menyebarkan konten 

pornografi yang dimiliki korban 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalahnya sebagai 

berikut : 
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1) Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Revenge 
Porn 

 

(Pornografi Balas Dendam) di Kota Makassar? 

 

2) Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya TIndak Pidana Revenge Porn 

(Pornografi Balas Dendam) di Kota Makassar? 

 

D. Kajian Pustaka 

Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn di Kota 

Makassar. Ada beberapa referensi yang berkaitan dengan pembahasan yakni: 

1) Rena, Yulia dalam bukunya Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap 

Korban Kejahatan. Dalam buku ini membahas tentang viktimologi, 

perlindungan hukum, korban dan kejahatan. 

2) Mulyadi, Lilik. Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik. 

Dalam buku ini membahas perpaduan antara aspek teoritis dan aspek praktik 

di bidang hukum pidana. Buku ini juga menyajikan hukum pidana dan optik 

hukum pidana formal maupun materill, serta dimensi kriminologi 

dikorelasikan dengan kebijakan dan pembaharuan hukum pidana 

3) Aliya Marsha Aziza dalam skripsinya dengan judul Pertanggungjawaban 

Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) 

di Media Sosial. Dalam Skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban 

pidana terhadap pelaku penyebar pornografi balas dendam dan yang menjadi 

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku 

penyebar balas dendam (Revenge Porn) di media sosial 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

: 

1. Untuk Mengetahui Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban 

Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) di Kota Makassar. 

2. Untuk Mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya TIndak Pidana 

Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) di Kota Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Korban 

1. Pengertian Korban 

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan kata “strafbaar feit” 

untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab 

Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan 

mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan Strafbaar feit tersebut. Perkataan 

“feit” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda bearti “sebagian dari suatu kenyataan” 

atau “een gedeelte van de werkelijheid”, sedang “strafbaar” berarti dapat dihukum, 

hingga secara harfiah perkataan “strafbaar feit” itu diterjemahkan sebagai bagian 

dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh 

karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah 

manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. 

 

Ketentuan angka 1 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of 

Crime and Abuse of Power tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa 

Bangsa (PBB) sesuai deklarasi No.A/Res/40/34 Tahun 1985 mengklasifikasikan 

korban menjadi dua yaitu korban kejahatan (victims of crime) dan korban akibat 

penyalahgunaan kekuasaan (victims of abuse of power). Eksplisit Deklarasi No. 

A/Res/40/34 Tahun 1985 menentukan bahwa, victims of crime sebagai : “Victims 

means person who, individually or colectively, have sufferd harm, including phyical 

or mental injury, emotional suffering, economic lossor substansial impairment of 
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their fundamental right, through acts or omissionsthat are in violation of criminal 

laws operative within member states, including those laws proscribing criminal 

abuse power”. 

“Korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif, yang 

menderita kerugian baik secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, 

kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang 

melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk 

peraturanperaturan yang melarang penyalahgunaan kekuasan.”11 

Beberapa hal lain yang menarik untuk diperhatikan dari pengertian korban 

dalam Resolusi PBB No 40/34 Tahun 1985 adalah memperluas pengertian korban 

yang tidak hanya terbatas pada korban perbuatan (tidak berbuat) dari orang lain 

melainkan juga meliputi dimana tempat, keluarga dekat atau tanggungan korban 

langsung orang-orang yang telah menderita kerugian karena campur tangan untuk 

membantu korban yang dalam keadaan kesukaran atau mencegah jatuhnya korban. 

Selain itu, hal yang menarik dalam resolusi PBB tersebut juga ditentukan bahwa 

korban harus diperlakukan dengan hormat dan diberi hak untuk mengakses pada 

mekanisme pengadilan, serta berhak mengajukan ganti kerugian melalui prosedur 

formal maupun tidak formal, cepat dan efisien, adil dapat diakses dan biaya murah 

dan hak-hak lainnya.12 Kemudian Arif Gosita mengartikan korban sebagai : 

 
11 DR. Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik, PT. Alumni, 

Bandung, 2012, Hlm 246 
12 Mahmutaron HR, Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban 

Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan 

Instrumen Internasional), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 

145 

 



 
 
 

13 
 

 
 

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain 

yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang 

bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”.13 

 

Mulyadi menyebutkan pengertian korban kejahatan sebagai: “Seseorang 

yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa 

keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya 

sebagai target (sasaran) kejahatan.” 

Dari perspektif normatif sebagaimana ketentuan kebijakan legislasi di 

Indonesia, pengertian korban diartikan sebagaimana terdapat dalam : 

a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga. Korban adalah orang yang 

mengalami kekerasan dalam rumah tangga. 

b. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi Korban. Disebutkan bahwa korban adalah seseorang yang 

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan 

oleh suatu tindak pidana. 

c. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata 

Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia Yang Berat. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang 

mengalami penderitaansebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat 

 
13 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (kumpulan Karangan ). PT. Bhuana Ilmu Populer, 
Jakarta, 2004, hlm. 64. 



 
 
 

14 
 

 
 

yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan 

kekerasan dari pihak manapun. 

 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa korban 

adalah orang baik individual maupun kolektif yang menderita akibat dari perbuatan 

pelaku kejahatan. 

2. Tipologi Korban 

Dikaji dari perspektif ilmu viktimologi pengertian korban dapat 

diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban dapat 

diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran 

baik bersifat pelanggaran hukum pidana (penal) maupun di luar hukum pidana 

(non penal) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan 

(abuse of power). Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit dapat 

diartikan sebagai victim of crime yaitu korban kejahatan yang diatur dalam 

ketentuan hukum pidana. Dari perspektif ilmu viktimologi ini pada 

hakikatnya korban tersebut hanya berorientasi kepada dimensi akibat 

perbuatan manusia, sehingga di luar aspek tersebut, misalnya seperti akibat 

bencana alam bukanlah merupakan obyek kajian dari ilmu viktimologi. 

 

Dari perspektif ilmu viktimologi korban tersebut yang hanya 

berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, dapat diklasifikasikan 

secara global menjadi :14 

 
14 DR. Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik. PT. Alumni, 
Bandung, 2012, Hlm 246 
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a. Korban kejahatan (victims of crime) sebagaimana termaktub dalam 

ketentuan hukum pidana sehingga pelaku (offender) diancam dengan 

penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai 

penal viktimologi dimana ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan 

tradisional, kejahatan kerah putih (white collar crimes), serta viktimisasi 

dalam korelasinya dengan penegak hukum, pengadilan dan lembaga 

permasyarakatan 

b. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (victims of abuse of  

power).Pada konteks ini lazim disebutkan dengan teminilogi political 

viktimologi dengan ruang lingkup abuse of power, Hak Asasi Manusia 

(HAM) dan Terorisme; 

c. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau 

yang bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi yang 

bersifat administratif bagi pelakunya. Pada konteks ini lazimnya ruang 

lingkupnya bersifat econimic viktimologi. 

d. Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan 

bermasyarakat yang tidak diatu dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya 

bersifat sanksi sosial atau sanksi moral. sebagaimana firman-Nya dalam QS 

Ash-Shuraa/42:39 

Terjemahannya: dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka 

diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu 

kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan 

berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. 
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Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Tetapi orang-orang yang 

membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. 

Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim 

kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) 

kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Tetapi barangsiapa 

bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan 

yang mulia. 

Menurut pendapat Sellin dan Wolfgang mengklasifikasi secara eksplisit 

jenis korban dapat berupa : 

a. Primary victimization adalah korban individual. Jadi, korbannya 

adalah orang perorangan atau bukan kelompok. 

b.Secondary victimization, yang menjadi korban adalah kelompok 

seperti badan hukum. 

c.Tertiary victimization, yang menjadi korban adalah masyarakat luas. 

d.Mutual victimization, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. 

Misalnya pelacuran, perzinahan, narkotika. 

e.No victimazation bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban 

tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam 

menggunakan suatu hasil produksi.15 

3. Hak Korban 

Beberapa aturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara 

ekspisit beberapa hak-hak korban yaitu sebagai berikut : Pasal 10 Undang- Undang 

 
15 Zvonimir Paul Separovic, Victimology, Studies of Victim. Zagreb. 1985. Hal 160, dikutip dari 
buku lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritik, Praktik dan Permasalahannya 
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Nomor 23 Tahun 2004 menentukan korban berhak mendapatkan : 

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisan, kejaksaan, pengadilan, 

advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun 

berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan pengadilan. 

b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. 
 

c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. 
 

d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat 

proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan prundang-undangan; 

e. Pelayanan bimbingan rohani. 
 

Sedangkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, adanya korban mempunyai hak berupa : 

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta 

bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian 

yang akan, sedang, atau telah diberikannya 

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan 

dan dukungan keamanan 

c. Memberikan tekanan tanpa tekanan 
 

d. Mendapat penerjemah 
 

e. Bebas dari pernyataan yang menjerat 
 

f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus 

g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan 

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan 
 

i. Mendapatkan identitas baru 
 

j. Mendapatkan kediaman baru 
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k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. 
 

l. Mendapat nasihat hukum 
 

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

perlindungan berakhir 

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara 

Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia 

Yang Berat, terdapat beberapa bentuk perlindungan : 

a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari 

ancaman fisik dan mental; 

b. Perahasiaan identitas korban dan saksi; 

c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa 

bertatap muka dengan tersangka 

 

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan  Hukum 

Konsep perlindungan hukum menurut Hadjon dapat dibedakan atas dua 

macam, yaitu : perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang 

represif. Tujuan perlindungan hukum yang preventif adalah untuk mencegah 

terjadinya sengketa, sedangkan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 

sengketa. Konsep Perlindungan hukum dari Hadjon inicditekankan pada persoalan 

administrasi negara,karena dikatakan adanya perlindunga hukum yang preventif ini 

saehingga pemerintahterdorong untuk bersikap hati-hati dalam 

mengambilkeputusan yang berdasarkandiskresi. Kalau sudah ada penanganan 
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perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum, maka sudah termasuk 

kategori perlindungan hukum yang refresif.16 

Dikaji dari perspektif normatif, korban kejahatan memerlukan perlindungan 

dalam ranah ketentuan hukum. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa 

pengertian perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna yaitu:17 

a. Dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak 

pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang). 

b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan 

hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak 

pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat 

berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin 

(antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, 

jaminan/santunan kesejahteraan sosial). 

Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro menyebutkan dari pendekatan 

kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat 

perhatian, yaitu:18 

a. Sistem Peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada 

permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (offender-centered). 

 

 
16 Natsif Andi Fadli , Prahara Trisakti & Semanggi. Penerbit toACCAe PUBLISHING, Makassar, 
2006, hlm 12-13. 
17 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 
Penanggulangan Kejahatan, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 61. 
18 Mardjono Reksodiputro. Hak asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Penerbit Pusat 
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta. 
1994. Hlm 102. 
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b. Terdapat potensi informasi dan korban kejahatan untuk memperjelas dan 

melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang 

berasal dari kepolisian); ini dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan 

(victim survey); 

c. Makin disadari bahwa di samping korban kejahatan konvensional (kejahatan-

jalanan; street crime) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada 

korban kejahatan non-konvensional (kejahatan korporasi maupun kejahatan 

kerah putih) maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of 

economic power and/or public power). 

Muladi juga menyebutkan ada beberapa argumentasi mengapa korban kejahatan 

perlu dilindungi. Pertama, proses pemidananaan dalam hal ini mengandung 

pengertian, baik dalam arti umum maupun arti konkret. Dalam arti umum, proses 

pemidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai dengan asas 

legalitas yang menegaskan bahwa, baik poena maupun crimen harus ditetapkan 

terlebih dahulu, apabila hendak menjatuhkan pidana atas pelaku tindak pidana. 

Dalam arti konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui 

infrastruktur penitenser (hakim, petugas lembaga permasyarakatan dan 

sebagainya). Disini terkandung di dalamnya tuntutan moral, dalam wujud 

keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka 

hubungan antar manusia dalam masyarakat dan pada lain pihak. 

Secara sosiologis, semua warga negara harus berpartisipasi penuh di dalam 

kehidupan kemasyarakatan, Sistem dan siklus kehidupan bersama antara satu 

manusia dengan manusia yang lain itulah yang dinamakan sebagai Masyarakat 
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merupakan kehidupan bersama yang anggota-angotanya mengadakan pola tingkah 

laku yang maknanya dimengerti oleh sesama anggota. Masyarakat merupakan suatu 

kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisir tujuan 

bersama.19 Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang 

melembaga. Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan 

dengan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertingkah 

laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam 

struktur kelembagaan (organisasional) seperti kepolosian, kejaksaan, pengadilan, 

lembaga koreksi dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban, akan 

bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut. Pengaturan pidana dan 

hukum lain yang menyangkut masalah korban, berfungsi sebagai sarana 

pengembalian sistem kepercayaan tersebut. 

Kedua, argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban 

korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. 

Argumen kontrak sosial menyatakan, bahwa negara boleh dikatakan memonopoli 

seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakantindakan yang 

bersifat pribadi. Oleh karena itu, bila terjadi kejahatan dan mebawa korban, negara 

harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. 

Argumen solidaritas sosial menyatakan, bahwa negara harus menjaga 

warganegaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warganegaranya 

mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam bermasyarakat berdasarkan atau 

 
19 Rahman syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia. Mitra Wacana Media. Jakarta. 
2014. Hal. 13 
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menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan 

baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.20 

Ketiga, perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu 

tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian 

konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 

Sedangkan menurut Arief Grosita, dalam konsep perlindungan hukum terhadap 

korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan 

perhatian karena dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus 

mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum 

pelaksanaan pidana. 

Adapun asas-asas yang dimaksud adalah:21 

a. Asas manfaat, artinya perlindungan korban tidak hanya ditunjukan bagi 

tercapainya kemanfaatan (baik material maupun spiritual) bagi korban 

kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya 

dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban 

masyarakat. 

b. Asas keadilan, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban 

kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan 

yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan. 

c. Asas keseimbangan, oleh karena tujuan hukum di sampingmemberikan 

 
20 Arief Gosita. Masalah Korban Kejahatan. Akademika Pressindo. Jakarta. 1993. Hal 50 
21 M. Imron Anwari. Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di 

Indonesia. Genta Publishing. Yogyakarta. 2014. Hal 58. . 
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kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk 

memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada 

keadaan semula (restutio in integrum), maka asas keseimbangan memperoleh 

tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban 

d.  Asas kepastian hukum, asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum 

yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam 

upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan 

 

2. Bentuk Perlindungan Hukum Korban 

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada 

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian 

restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. 

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:22 

a) Ganti Rugi 

Dilihat dari kepentingan korban, dala konsep ganti kerugian terkandung dua 

manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya 

yang telah dikeluarkan. Dan kedua, merupakan pemuasan emosional korban. 

Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan sisi pelaku, kewajiban mengganti 

kerugian dipandang sebagai suatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan 

kesalahan yang diperbuat pelaku.23 Gelaway merumuskan lima tujuan dari 

kewajiban mengganti kerugian, yaitu: 

 
22 Yulia Rena, Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, 
Yogyakarta, 2013.hal. 59 
23 Chaerudin dan Syarif Fadillah. Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum 
Pidana Islam. Grhadhika Press. Jakarta. 2004. Hal 65 
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1) Meringankan penderitaan korban; 

2)  Sebagai unsur yang meringankan hukum yang akan dijatuhkan; 

3) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana; 

4) Mempermudah proses peradilan; 

5) Dan mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan 

balas dendam. 

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan 

keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur 

pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan pada korban untuk 

mengembangkan hak dan kewajiban sebagai manusia. Atas dasar itu program 

pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha 

dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, 

pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana. 

Ganti kerugian dalam sistem peradilan pidana diatur dalam KUHAP BAB XIII 

dan BAB XII. Namun ganti kerugian diatur dalam BAB XIII berbeda dengan ganti 

kerugian yang diatur dalam Bagian Kesatu BAB XII. Ganti Kerugian yang 

dimaksud pada gabungan perkara gugatan ganti kerugian, bukan tuntutan ganti 

kerugian akibat penangkapan, pemahaman, penuntutan, atau peradilan yang tidak 

berdasar undang-undang. Akan tetapi merupakan tuntutan ganti kerugian : 24 

1) Yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri; 

 

 
24 M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang 
Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, PT. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hal 80-81. 
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2) Tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana ditunjukan kepada 

“si Pelaku tindak pidana” yaitu kepada terdakwa, dan; 

3) Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa digabung dan diperiksa 

serta diputus sekaligus bersamaan dengan pemeriksaan dan putus perkara pidana 

yang didakwakan kepada terdakwa. 

Pasal 98 ayat (1) menyatakan, jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan 

dalam pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri, telah menimbulkan 

kerugian bagi orang lain, hakim atau pengadilan atas pemintaan orang yang 

dirugikan dapat menetapkan “untuk menggabungkan” perkara gugatan ganti 

kerugian kepada perkara pidana yang diperiksa.25 

Maksud dari tujuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan 

pemeriksaan perkara pidana yang diatur dalam BAB XIII menurut penjelasan 

Pasal 98 ayat (1) : “Supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama 

diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan”. 

Namun menurut Yahya Harahap, sistem penggabungan tuntutan ganti kerugian 

ini dirasa kurang mendekati tujuan ganti kerugian itu sendiri. Jika diperhatikan 

dengan seksama ketentuan yang mengatur penggabungan ada beberapa segi yang 

tidak tuntas antara lain: 

1) Tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan korban atau orang yang menderita 

kerugian, hanya terbatas kerugian materiil yang dialami sebagaimana hal itu 

ditegaskan dalam Pasal 99 ayat 

 
25 M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang 
Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, PT. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hal 80-81. 
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2) Sedangkan kerugian “in materiil” harus digugat tersendiri dalam gugatan 

perkara perdata biasa. Berarti, untuk mendapatkan ganti kerugian yang penuh, 

yang dirugikan harus menempuh dua proses pemeriksaan. Keadaan ini 

mengaburkan kembali maksud semula daripenggabungan itu sendiri, yang 

bertujuan untuk menyederhanakan proses dan biaya ringan. 

 

b) Restitusi 

Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (restutio in 

integrum) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada 

kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin 

korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk 

pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai 

aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat 

dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan 

kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta 

dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini 

dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan 

mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan 

keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang 

bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan 

mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian 

yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, 
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penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.26 

c) Kompensasi 

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek 

kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan 

sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan 

solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan 

berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang 

mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk 

santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses 

peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh 

dari pemerintah atau dana umum. 

Ide atau wacana dimasukannya alternatif penyelesaian perkara dalam bidang 

hukum pidana antara lain terlihat dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-

9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen 

A/CONF.169/6) diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan 

“privatizing some law enforcement and justice functions” dan “alternative 

dispute resolution/ADR” (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) 

dalam sistem peradilan pidana. 

d) Konseling 

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat 

munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak 

pidana.Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan 

 
26 Supriyadi Widodo Eddyono, Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta. Hal. 16. 
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kepada korban kejahatan yang menyidakan trauma berkepanjangan, seperti pada 

kasus-kasus menyangkut kesusilaan.27 

e) Pelayanan/Bantuan Medis 

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak 

pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan 

dan laporan medis tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki 

kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan 

terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke 

aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti. 

f) Bantuan Hukum  

Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus lah diberikan 

baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat 

masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang 

menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh 

bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi 

korban kejahatan.28 

g) Pemberian Informasi 

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan 

proses penyelidikan dan pemeriksaaan tindak pidana yang dialami oleh korban. 

Pemberian informasi ini memeggang peranan yang sangat penting dalam upaya 

 
27 Dalam Pasal 6 huruf b UU No 13 Tahun 201 tentang perlindungan saksi korban disebutkan : 
Korban dalam Pelanggaran HAM yang berat berhak untuk mendapat bantuan rehabilitasi psiko-
sosial, yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma 
atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kebali kondisi kejiwaan korban. 
28 Didik M. Arief Manssur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2007, Hal 171. 47 Didik M. Arief Manssur, Op.Cit. Hal 172. 
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menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi 

inilah diharapkan fugsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian bekerja 

dengan efektif.29 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) 

1. Pengertian Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) 

Revenge Porn merupakan kasus pornografi dengan modus operandi baru di 

Indonesia, sehingga belum adanya definisi baku mengenai revenge porn. Namun di 

beberapa negara misalnya Jepang dan Amerika kasus revenge porn ini sudah banyak 

terjadi dan merugikan korban. 

Carmen M.Cusack dalam bukunya Pornography and the criminal justice 

system, mendefinisikan bahwa 

“revenge porn is pornography produced or distributed by intimate partners with the 

intent of humiliiating or harassing victim.” Dalam terjemahan bahasa Indonesia 

diartikan sebagai berikut : “Pornografi balas dendam adalah produksi pornografi 

atau distribusi oleh pasangan intim dengan maksud membuat malu atau melecehkan 

korban.”30 

Nadya Karima Melati, penelliti dari Support Group and Resource Center on 

Sexuality Studies (SGRC) mendefinisikan Revenge porn atau balas dendam porno 

adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, 

untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan 

 
29 Didik M. Arief Manssur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2007, Hal 172 
30 Carmen M.Cusack, Pornography and the criminal justice system, CRC Press, 2014 hlm. 
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kepada pelaku. Perilaku ini bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan 

menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin 

kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi.31 

Melihat dari beberapa definisi tersebut, penulis membuat kesimpulan, 

revenge porn atau pornografi balas dendam adalah perbuatan menyebarluaskan 

materi pornografi tanpa persetujuan korban. Dalam kasus pornografi balas dendam 

ini lebih ditekankan pada bentuk penyebarluasan materi pornografi bukan pada 

pembuatan materi pornografi. 

 

2. Pornografi Balas Dendam Ditinjau dari KUHP, UU ITE, dan UU 

Pornografi 

Undang-Undang Pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana 

pornografi dalam KUHP, namun tetap memberlakukan juga KUHP. Sekadar diberi 

syarat “Sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi”. Syarat 

yang demikian itu obscuur dan tidak mudah menerapkannya. Dalam hal dan 

keadaan tertentu dengan alasan hukum yang kuat, tindak pidana pornografi dalam 

KUHP bisa diterapkan. 

1. Revenge Porn dalam KUHP 

Keadaan tersebut adalah bila suatu --kasus pornografi-- satu-satunya yang 

dapat diterapkan oleh KUHP, sementara Undang-Undang Pornografi tidak. 

Meskipun keadaan ini sulit ditemukan berhubung sedemikian luas cakupan 

 
31 Nadya Karima Meelati, Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus Revenge Porn dalam 
https://magdalene.co/news-1775-bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus- 
%E2%80%98revengeporn%E2%80%99-.html terakhir diakses pada 24 Juni 2018. 
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Undang-Undang Pornografi. Juga perbuatan dan objek perbuatan tindak pidana 

pornografi lebih konkret daripada tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang 

Pornografi. 

Macam-Macam tindak pidana dalam Pornografi adalah sebagai berikut: 

a. Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan culpa (Pasal 282) Tindak 

pidana Pornografi yang pertama dirumuskan dalam ayat (1) terdapat pada kalimat 

“...menyiarkan, mempertunjukan atau memperkenalkan dimuka umum tulisan, 

gambar atau benda yang telah diketahuinya melanggar kesusilaan”. 

b. Tindak pidana pornografi pada orang belum dewasa (Pasal 283) 

c. Tindak pidana pornografi dalam menjalankan pencarian dengan 

pengulangan (Pasal 283); 

d. Pelanggaran menyanyikan lagu dan berpidato yang isinya melanggar 

kesusilaan (Pasal 532); 

e. Pelanggaran pornografi pada remaja (Pasal 533). 

 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo UU No 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 

Pentingnya pengaturan tentang konten ilegal dalam Undang- Undang ITE 

didasarkan setidaknya mengenai dua hal. Pertama, perlunya perlindungan hukum 

seperti perlindungan yang diberikan dalam dunia nyata atau fisik. Dunia siber 

merupakan dunia virtual yang diciptakan melalui pengembangan teknologi 

informasi dan komunikasi. Kevirtualan dunia ini tidak menghilangkan fakta bahwa 

setidaknya sampai saat ini masyarakat yang ada dalam dunia siber adalah kumpulan 
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orang-orang dari dunia fisik dan dampak dari berbagai jenis transaksi elektronik 

yang dilakukan dalam dunia siber dapat dirasakan langsung dan nyata dalam dunia 

fisik.32 

Pada dasarnya konten merupakan informasi yang dapat memengaruhi perilaku 

seseorang. Pornografi dan judi dapat menimbulkan kecanduan. Pembuatan 

informasi elektronik khususnya pornografi dapat atau bahkan sering melanggar hal 

asasi manusia. 

Kedua, dengan adanya internet, informasi dapat disebar dan diteruskan ke berbagai 

penjuru dunia dengan seketika serta dapat diakses dari berbagai negara. Terlebih 

lagi setiap orang dapat menggunakan nama lain selain nama diri yang sebenar-

benarnya di cyberspace baik secara anonim atau dengan nama alias. Informasi-

informasi ini yang dikirimkan atau digandakan tersebut dapat tersimpan untuk 

jangka waktu yang sangat lama. Teknologi mesin pencari memudahkan banyak 

orang untuk mencari dan mendapatkan informasi yang mereka perlukan. Dengan 

internet, konten- konten yang dilarang dapat disebar luaskan tanpa diketahui 

identitas aslinya. Bahkan dalam batas tertentu, mesin pencari ini dapat memberi 

informasi pribadi, seperti indentitas pribadi seseorang. Dengan demikian, internet 

dapat menjadi sarana untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan dampak 

yang luas dan tidak terbatas. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi 

korban, baik secara materiil maupun secara imateril.33 

Pasal 45 Jo. Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas 

 
32 Josua Sitompul, Cyberspaces, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT. Tata 
Nusa, Jakarta, 2012.hlm. 49 
33 Josua Sitompul, Cyberspaces, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT. Tata 
Nusa, Jakarta, 2012.hlm. 49 
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UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 

berbunyi :“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” 

 

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 

Pasal 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan 

secara eksplisit bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto tulisan, 

suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun percakapan, gerak tubuh, atau 

bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan 

dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar 

norma kesusilaan dalam masyarakat. 

Terbentuknya Undang-Undang Pornografi tak luput dari asas pembentukannya. 

Asas-asas Undang-undang Pornografi ditentukan dalam Pasal 2 sebagai berikut : 

“Pengaturan pornografi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,penghormatan 

terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, 

nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Jika dijabarkan, asas-

asas Undang-Undang Pornografi terdiri dari enam asas, yaitu : 

1) Asas Ketuhanan Yang Maha Esa 

2) Asas Penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan 

3) Asas Kebinekaan 

4) Asas Kepastian Hukum 

5) Asas non diskriminasi 

6) Asas perlindungan terhadap warga negara 



 

34 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Normatif Empiris. Penelitian 

eksperimen merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada 

tidaknya akibat dari “sesuatu” yang dikenakan pada subjek selidik. Dengan kata 

lain penelitian eksperimen mencoba meneliti ada tidaknya hubungan sebab 

akibat.Pendekatan dalam penelitian eksperimen menggunakan pendekatan 

positivisme-kuantitatif. Positivisme merupakan data dalam penelitian ini 

menggunakan data kuantitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini disajikan dari 

hasil analis data.34 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bertujuan menguji 

kepastian hukum dari data-data yang telah dikumpulkan sesuai dengan teori dan 

konsep sebelumnya. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan deduktif induktif yang berangkat dari suatu 

kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan 

pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan- 

permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh 

pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. 

 

 

 
34 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.81 
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C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak. 

Lokasi tersebut menjadi pilihan Penulis sebab terdapat beberapa data dan pendapat 

narasumber yang bisa dijadikan bahan kajian serta penelitian dengan tinjauan 

Yuridis. 

D. Sumber Data Penelitian 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh Pengertian lain tentang data adalah sejumlah informasi yang dapat 

memnerikan gambaran tenteng suatu keadaan atau masalah, baik yang berupa 

angka-angka maupun yang berbentuk kategori, seperti: baik, buruk, tinggi, rendah 

dan sebagainya. 

Macam data yang digolongkan menurut cara memperolehnya ada dua, yaitu: 

• Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari obyeknya dan 

kemudian diolah sendiri. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan 

memberikan pertanyaan kepada narasumber. 

• Data Skunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah dikelola 

pihak lain yang sudah dipublikasikan.35 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diharapkan maka dalam suatu penelitian diperlukan 

teknik pengumpulan data. Langkah ini sangat penting karena data yang dikumpulkan nanti 

akan digunakan dalam menguji hipotesis. Dalam melakukan teknik pengumpulan data 

harus disesuaikan dengan data yang diperlukan. 

 
35 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2010), hlm.172 
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Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

 

a. Observasi 
 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.Dalam teknik ini yang 

terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. 

Pendapat lain mengartikan bahwa observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian. Teknik ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku 

ataupun proses terjadinya suatu kegiatan dalam situasi yang sebenarnya 

ataupun buatan. 

b. Wawancara 
 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara 

tanya jawab sambil bertatap muka antara si pewawancara dan responden 

dengan menggunakan alat yang di namakan interview guide (panduan 

wawancara). Wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada satu 

tanggapan saja yang dapat mengarah ke pengalaman pribadi serta tidak di 

lakukan dengan cara yang formal struktur. 

c. Dokumentasi 

 
Teknik dokumentasi merupakan setiap pernyataan tertulis yang 

disusun oleh seseorang atau untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau 

menyajikan akunting. Dokumen dijadikan sebagai data untuk membuktikan 

penelitian karena stabil, alamiah, tidak reaktif sehingga mudah ditemukan 

dengan teknik kajian isi.
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F. Teknik Analisis Data 

Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan yang akurat, maka 

penulis menggunaan metode pengololaan dan analisis data dengan cara kualitatif 

yaitu dengan mengambil data hasil teknik pengumpulan data kemudian dilakukan 

klarifikasi dan pengelompokkan data yang sesuai dengan permasalahan yang ingin 

dikaji. Adapun data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan 

dianalisa dengan menggunakan metode pengelolaan dan analisis data, pada metode 

ini ; 

1.Tehnik Pengolahan Data 

Tehnik pengolahan data adalah upaya mencari serta menata secara sistematis 

catatan hasil observasi, interview, dan lainnya untuk meningkatkan hasil peneliti 

tentang masalah yang diteliti menjadikan sebagai temuan bagi orang lain. 

Pegolahan data pada penelitian ini berdasarkan pada teori, setelah data terkumpul 

langkah-langkah pengolahan data dilakukan dengan klasifikasi, editing, processing, 

dan cleaning. 

a. Klasifikasi 

Metode ini di gunakan untuk menyusun data secara sistematis atau menurut 

beberapa aturan atau beberapa aturan atau kaidah yang telah di tentukan. 

b. Processing 

Pada kegiatan processing merupakan bagian pengerjaan penelitian dengan 

menyeluruh setelah semua data terkumpul. 
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c. Editing 

Pada kegiatan editing penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian mengecek 

ulang kelengkapan dan kejelasan jawaban responden. Bisa disebut pula dengan 

meneliti kembali catatan atau data yang ada, baik dari segi kelengkapan, 

ketercapaian, penjelasan makna kesesuaian satu sama lainnya,relevansinya dan 

keseragaman data. 

d. Cleaning 

Kegiatan ini merupakan kegiatan pembersihan data dengan cara pemerikasaan 

kemabali data yang sudah dientri, apakah ada kesalahan atau tidak. Pemeriksaan ini 

meliputi pemeriksaan ulang terhadap data. 

2.Tehnik Analisis Data 

Analisis data yang di gunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif 

terhadap data sekunder dan data primer. Yaitu kegiatan yang di lakukan penulis 

untuk menentukan isu atau makna aturan hukum. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn 

(Pornografi Balas Dendam) Di Kota Makassar 

Perlindungan adalah jaminan diberikan atas kesejahteraan, ketentraman, 

keamanan, dan kedamaian dari segala bahaya yang seseorang terancam baik 

anak, orang dewasa, maupun orang tua. Perlindungan hukum merupakan suatu 

perbuatan melindungi menurut hukum yang berlaku di Indonesia. 

 

Tidak ada hukum yang khusus untuk mengatur tindak pidana pornografi balas 

dendam, adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan 

terhadap korban yaitu, sebagai berikut:” 

1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia” Pasal 

30 dan Pasal 35” kedua pasal ini menjamin “Setiap warga negara untuk bebas dari 

rasa takut dan ancaman”. Dalam masalah keadilan dan HAM dalam kaitannya 

dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang 

sederhana untuk direalisasikan. “Banyak insiden dalam kehidupan masyarakat 

menunjukan bahwa kedua hal tersebut kurang mendapatkan kepedulian hukum 

pidana positif belum membuktikan perlindungan maksimal terhadap korban.” 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” Undang-Undang 

Pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP, 

namun tetap memberlakukan juga KUHP. Hanya diberi sekedar syarat “Sepanjang 

tidak bertentangan dengan UndangUndang Pornografi”, syarat demikian itu 
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obscuur dan tidak mudah menerapkannya. Adapun macam-macam tindak pidana 

dalam pornografi adalah sebagai berikut: 

a. Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan culpa (Pasal 282) ditemukan kalimat 

“…menyiarkan, mempertunjukan atau memperkenalkan dimuka umum tulisan, 

gambar atau benda yang telah diketahuinya melanggar kesusilaan”. 

b. Tindak pidana pornografi pada orang belum dewasa (Pasal 283). 

c. Pelanggaran menyanyikan lagu dan berpidato yang isinya melanggar kesusilaan 

(Pasal 532). 

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan 

tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki 

muatan yang melanggar kesusilaan.” 

4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” Pasal 4 ayat 

1” berbunyi: “Mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, 

memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, 

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan 

pornografi yang secara eksplisit memuat: 

(a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang mengimpang; 

(b) kekerasan seksual; 

(c) mastrubasi atau onani; 

(d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 

(e) alat kelamin; atau 
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(f) pornografi anak.” 

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

“membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.9 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban” Pasal 

1 ayat (2)” berbunyi: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, 

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. 

Dalam penjelasan pasal tersebut, “jelas bahwa korban kurang mempunyai daya 

tawar terhadap apa yang dialaminya dari akibat suatu tindak pidana selain 

menyerahkan setiap kepentingannya untuk diwakili oleh negara. Apalagi terkait 

dengan kedudukan korban akibat dari tindakan cyber pornography tentu saja sangat 

rentan dan dirugikan secara materiil dan inmateriil, serta secara psikis akan 

terganggu, nama baiknya pun juga ikut tercemar dan mendapat stigma negative dari 

masyarakat.”Pasal 5” ada pula korban berhak selama proses awal peradilan sampai 

selesai, korban mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi 

Korban) sesuai dengan yang diatur oleh perundangundangan. LPSK membantu 

memberikan hak-hak dan bantuan hukum yang harus diterima oleh korban. 

 

Selama ini baik hukum materiil maupun hukum formil, belum sepenuhnya 

memberikan perlindungan terhadap korban. Fokus perhatian dalam suatu proses 

peradilan pidana adalah orang yang melanggar hukum yaitu tersangka/terdakwa. 

Tersangka atau terdakwa sebagai pelaku tindak pidana harus berhadapan dengan 

aparat Negara demi tegaknya hukum dan keadilan. Mesikupun secara 

konstitusional diatur bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi, namun 
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dalam praktiknya aturan hukum yang berlaku masih belum menjawab mengenai 

persoalan tersebut. Perlakuan terhadap korban selama proses peradilan pidana 

merupakan gambaran perlindungan terhadap korban. Bukti konkret pandangan ini 

adalah hanya ada beberapa pasal didalam KUHAP yan mencerminkan perlindungan 

terhadap korban. 

 

sepenuhnya akses korban untuk memeperoleh keadilan dalam sistem 

peradilan pidana. Korban kejahatan dikatakan sebagai korban dari sistem peradilan 

pidana, karena telah melaporkan viktimisasi yang dialaminya kepada polisi, sebagai 

pintu gerbang masuknya perkara ke pengadilan, sistem peradilan pidana tidak lagi 

memperhatikan korban kejahatan sebagai pihak pelapor atau yang dirugikan. 

Selanjutnya, korban kejahatan hanya sebagai saksi terhadap pelanggaran hukum 

pidana atas viktimisasi yang dialaminya seperti tercantum dalam Pasal 160 ayat 

(1b) KUHAP . 

 

Negara telah menjamin Perlindungan hukum terhadap korban pornografi 

balas dendam dengan adanya ketentuan perundang-undangan yang menjerat pelaku 

sebagai representasinya. Hukum di Indonesia telah mengatur mengenai delik 

kesusilaan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 

Undang-Undang Pornografi. Pasal 27 ayat 1 UU ITE menyebutkan, “Setiap orang 

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang 

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pasal tersebut menegaskan bahwa 
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penyebaran atau mebuat dapat diaksesnya konten yang melanggar kesusilaan 

merupakan perbuatan melanggar hukum. 

Tindak pidana pornografi dirumuskan dalam Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) 

dirumuskan sebagai berikut : 

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, 

mengggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 6 bulan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 

Rp 250.000.000 dan paling banya Rp 6.000.000.000”. 

 

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut menyebutkan “yang dimaksud dengan 

membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. 

Pasal 1 angka 1 UU Pornografi meletakkan norma kesusilaan sebagai dasar 

penilaian utama pornografi, pemahaman ini ternyata tidak sesuai dengan Penjelasan 

Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi bahwa larangan pembuatan pornografi dikecualikan 

untuk kepentingan sendiri. Pengaturan tersebut merupakan bentuk inkonsistensi 

dari larangan pornografi yang membuka ruang bagi pembuatan pornografi baru atas 

nama kepentingan sendiri namun pada akhirnya disebarluaskan atau tersebarluas di 

masyarakat. 

 

Menurut I.B Wyasa Putra dan Lili Rasjidi mengemukakan bahwa “Hukum 

dapat berfungsi bukan hanya diwujudkan kepastian, tetapi juga dijamin 
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perlindungan dan seimbang yang sifatnya sekedar hanya fleksibel dan adaptif, 

namun juga prediktif dan antisipatif. Yang pada khususnya sumber daya distribusi, 

baik pada structural maupun peringkat individu”.36 “Tindak balas dendam 

pornografi (revenge porn) berkembang seiring dengan perkembangan ITE sehingga 

menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya terhadap 

perempuan.“Universal Declaration of Basic Principles of Justice for victims of 

crime and abuse of power, 15 Desember 1985, menghimbau anggota-anggota PBB 

untuk memperhatikan korban kejahatan dengan cara memberikan pelayanan yang 

adil dalam proses peradilan, memperjuangkan restitusi dan kompensasi baginya dan 

memberikan bantuan hak materiil, medis psikologis maupun sosial, baik melalui 

lembaga-lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintah.” Tiadanya 

perhatian pada si korban, yang dewasa ini disebut sebagai “an essential part of 

criminal law policy decicions”, dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam 

penanggulangan kejahatan, menimbulkan perasaan isecurity dan lebih buruk lagi 

dapat mendorong inisiatif pribadi untuk melakukan pembalasan, baik dilakukan 

secara perorangan maupun dalam bentuk “vigilante groups”.37 Timbul adanya 

kekosongan hukum terhadap hal-hal atau keadaan yang beum diatur itu dapat terjadi 

ketidakpastian hukum di masyarakat, yang lebih jauh lagi akan berakibat pada 

kekacauan hukum bahwa perkembangan masyarakat selalu lebih cepat dari 

perkembangan peraturan perundang-undangan 

 

 
36 Anggara, Gede Nyoman Gigih, dan Made Subawa, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai 
Korban Kekerasan, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum: 1- 14. h.11 
37 Eddyono, Supriyadi Widodo, Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban." Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban (2006). h. 27. 
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Upaya Penanggulangan Secara Preventif dan Represif Penegakan hukum 

pidana terhadap pelaku tindak pidana balas dendam pornografi melalui media 

elektronik dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu dengan jalur non penal atau 

preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan), dan jalur penal atau represif 

(pemberantasan setelah terjadinya kejahatan). 

1. Upaya Preventif (Non Penal) 

Permasalahan tindak pidana balas dendam pornografi yang dianalisis oleh 

penulis dengan menggunakan pisau analisis berupa teori yang dikemukakan oleh 

W.A Bonger menyatakan bahwa upaya penanggulangan preventif yaitu dengan 

cara moralistik dan abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara 

meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana balas 

dendam pornografi.38 Sedangkan abolisionistik dilakukan dengan cara 

menghilangkan sebab-sebab terjadinya tindak pidana balas dendam pornografi 

atau memberantas semua yang menjadi akar permasalahaa n tindak pidana balas 

dendam pornografi.39 

2. Upaya Represif (Penal)  

Walaupun sarana penal mempunyai keterbatasan, namun dilihat dari sudut 

perencanaan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (penal 

 
38Perangin-angin, Ita Iya Pulina, Rahayu Rahayu, and Nuswantoro Dwiwarno, "KEWAJIBAN 

DAN TANGGUNGJAWAB NEGARA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

PEREMPUAN KORBAN REVENGE PORN DI INDONESIA." Diponegoro Law Journal 8, no. 1 

(2019): 457-483. h.21 

 
39 Pradityo, Randy, "Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Bisnis Live 
Sex." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 22, no. 4 (2015): 638-651. h. 12. 
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policy), tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan tahap paling strategis. 

Dalam upaya represif terdapat dua teori yang terdiri dari metode perlakuan 

(treatment) dan penghukuman (punishment) dengan dilakukannya penyidikan 

untuk selanjutnya dapat di proses melalui pengadilan.” Upaya represif yang 

dapat dilakukan ialah melalui sarana sanksi hukum yang diberikan melalui 

peraturan perundang-undangan yang berlaku & setelah melalui proses 

pembuktian sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang berkeadilan. 

Penghukuman ini bukan sebagai bentuk balas dendam, penistaan namun 

bertujuan untuk mengembalikan pelaku ke jalan yang benar dan tidak 

melakukan tindak pidana balas dendam pornografi lagi. 

 

Sedangkan UPT PPA SulSel (Unit Pelaksan Tugas Perlindungan Perempuan 

dan Anak Sulawesi Selatan) dalam melindungi korban revenge porn berdasarkan 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempua dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 

Tahun 2018 tentang Pedoman UPT PPA pada pasal 4 “UPT PPA bertugas 

melaksanakan kegiatan teknis oprasional di wilayah kerjanya dalam memberikan 

layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekersan, diskriminasi, 

perlindungan khusus,dan masalah lainnya.” Dan pada pasal 5 “ UPT PPA dalam 

melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan 

fungsi layanan: 

a. pengaduan masyarakat 

b. penjangkauan korban 

c. pengelolaan kasus 
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d. penampungan sementara 

e. mediasi dan 

f. pendampingan korban. 

 
Dalam hasil wawancara Bersama Nurul (Pegawai bidang pidana UPT PPA 

SULSEL) dia menjelaskan bahawa bentuk perlindungan yang diberikan oleh UPT 

PPA yaitu Menerima pengaduan dari masyarkat lalu melakukan layanan psikologi 

melalui program konseling, konseling yang dimaksudkan untuk mengembalikan 

psikologi korban dalam menghadapi kasus kekerasan yang dialami korban dan juga 

untuk mengurangi trauma yang berkepanjangan guna untuk membangkitkan 

Kembali kepercayaan diri korban, kemudian melakukan pengelolaan kasus untuk 

mendampingi korban melakukan proses hukum untuk melindungi dan 

mendapatkan hak- hak dari korban guna dalam menjerat pelaku sebagaimana yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

2008 Tentang Pornografi” Pasal 4 ayat 1” . Adapun bentuk perlindungan lainnya 

yaitu meminimalisir penyebaran konten asusila milik korban utuk tidak tersebar 

lebih besar lagi dengan cara melakukan pendekatan dengan lingkungan tempat 

penyberan konten korban dan meblokir akses menuju situs-situs yang menyebarkan 

konten sikorban. Adpun kendala yang dialami UPT PPA dalam mengawal ataupun 

melindungi korban iyalah pelaku yang sangat sulit diketahui keberadaannya 

dikarenakan rata-rata korban revenge porn hanya mengenal pelaku dari social 

media, dan untuk kasus yang disertai dengan ancaman sangat sulitnya untuk 

mendapatkan alat bukti saksi. Nurul juga berharap agar kiranya pemerintah yang 
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berwenang dapat membuat aturan yang lebih khusus mengenai kasus reveng porn 

guna melindungi korban dan menjerat para pelaku tindak pidan kekerasan seksual 

(REVENGE PORN). 

B. Faktor Yang Menhyebabkan Terjadinya Tindak :Pidana Revenge Porn 

(Pornografi Balas Dendam) dikota Makassar 

Sigmund Freud dalam perspektif Psikoanalisa memiliki pandangan tentang apa 

yang menjadikan seorang melakukan tindak pidana. Ketidakseimbangan hubungan 

antara Id, Ego dan Superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin 

melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan. 

 

Selain itu, Freud juga menjelaskan kejahatan dari prinsip “kesenangan”. 

Manusia memiliki dasar biologis yang sifatnya mendesak dan bekerja untuk meraih 

kepuasan (prinsip kesenangan). Di dalamnya termasuk keinginan untuk makanan, 

seks, dan kelangsungan hidup yang dikelola oleh Id. Freud percaya bahwa jika ini 

tidak bisa diperoleh secara legal atau sesuai dengan aturan sosial, maka orang secara 

naluriah akan mencoba untuk melakukannya secara ilegal. Sebenarnya pemahaman 

moral tentang benar dan salah yang telah ditanamkan sejak masa kanak harusnya 

bisa bekerja sebagai superego yang mengimbangi dan mengontrol Id. Namun jika 

pemahama n moral kurang dan superego tidak berkembang dengan sempurna, 

akibatnya anak dapat tumbuh menjadi menjadi individu yang kurang mampu 

mengontrol dorongan Id, serta mau melakukan apa saja untuk meraih apa yang 

dibutuhkannya. Menurut pandangan ini, kejahatan bukanlah hasil dari kepribadian 

kriminal, tapi dari kelemahan ego. Ego yang tidak mampu menjembatani kebutuhan 
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superego dan id akan lemah dan membuat manusia rentan melakukan 

penyimpangan. 

 

Adapun contoh kasus revenge porn yang terjadi di Sulawesi Selatan yaitu 

seorang pria berinisial AA (27), dibekuk polisi. Pria berprofesi sebagai supir itu, 

menyebar video bugil pacarnya RN (24) ke media sosial. Berdasarkan pengaduan 

korban, pelaku mengaku masih lajang. Dia lalu berjanji akan menikahi korban. 

Kemudian, pada saat mereka bugil, pelaku mengambil video mereka berdua. Saat 

korban mengetahui pelaku sudah punya istri, korban lalu memutuskan pelaku. Saat 

itulah,Pelaku menyebar vidio bugil korban ke Instagram dan Facebook. 

 

Contoh lain juga dialami oleh korban bernama AA (19) berdasaran laporan yang 

diterima oleh UPT PPA SulSel kejadiannya terjadi sejak tahun 2017 hingga 2019 

baru terungkap. Korban menceritakan bahwa berawal dari niat korban untul 

mengumpulkan tugas hafalan yang diberikan oleh pelaku, tetapi pelaku meminta 

korban untuk masuk ke dalam kamar pelaku untuk menyetor tugasnya. Setelah 

berada didalam kamar pelaku, korban di peluk dan dicium oleh pelaku dan sempat 

mengabadikan momen pelukan dan ciuman tersebut. Singkat cerita pelaku 

mendatangi korban lalu memperlihatkan konten asusila yang telah ia rekam dan 

berkata “ kalau kau tidak mau layani saya saya akan sebar ini vidio”. Dari ancaman 

itulah karena korban takut kalua vidionya tersebar maka sejak 2017 hinggah 2019 

korban mengikuti permintaan pealaku hingga saat korban lulus barulah 

korbanberani melaporkan . dakam kasus ini video asusila milik korban belum 
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sempat tersebar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data kasus revenge porn 2017-2020. Sumber UPT PPA SulSel 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di observasi ke UPT PPA (Unit 

Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak), Pada tahun 2017 ada 10 

kasus revenge porn, ditahun 2018 ada 13 kasus, 2019 naik jadi 17 kasus sedangkan 

ditahun 2020 menurun menjadi 15 kasus revenge porn dikota makassar. Nurul 

(Pegawai bidang pidana UPT PPA SULSEL). Nurul juga menambahkan bahwa 

UPT PPA mengaku telah didatangi perempuan berbagai latar belakang dan usia 

yang mengaku menjadi korban revenge porn salah satu contohnya, korban terjebak 

dalam masalah ini karena korban telah melakukan phone sex dengan pasangannya, 

dalam pernyataannya ia mengaku diperas oleh pelaku untuk membayar uang kuliah 

pelaku sebagai jaminan supaya hasil rekaman phone sex tidak akan disebar luaskan. 

Sedangkan alasan pelaku melakukan tindak pidana pornografi balas dendam 

menurut temuan penulis di berita bahwa pelaku Sabar (31) kecewa/sakit hati 

Jumlah Aduan Pornografi balas dendam (Revenge 

Porn) di kota Makassar 
18 

16 
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lantaran saat itu korban sudah mau menikah dengan pria lain. Sabar melakukan 

perbuatan mem posting di media sosial foto vulgar milik korban dengan caption 

bahwa mantannya bersedia diajak melakukan hubungan badan serta melampirkan 

nomor telepon korban.(Ig.@info_kejadian_makaassar).Dalam wawancaranya 

menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan terjadinya 

tindak pidana revenge porn (pornografi balas dendam) di Kota Makassar yaitu. 

Ada dua faktor penyebab terjadinya revenge porn : 

1. Menolak permintaan. 

Permintaan yang dimaksud ialah saat pelaku meminta sesuatu pada korban entah 

itu berupa barang ataupun melakukan hubangan seksual, disini korban menolak 

permintaan dari pelaku, dari sini pelaku melakukan ancaman akan menyebarkan 

konten atau video asusila milik sikorban agar semua permintaanya dapat dipenuhi 

Ancaman dalam kasus ini pelaku mengancam korban untuk melakukan Kembali 

atau pengulangan kekerasan seksual yang sebelumnya telah dilakukan dan di 

abadikan sebagai alat untuk mengancam korban untuk melayani Kembali Hasrat 

pelaku, apabila tetap menolak permintaan pelaku, maka pelaku tidak akan segan-

segan untuk menyebarkan video atau konten milik korban. 

2. Kandasnya suatu hubungan. 

Disini sikorban ingin mengakhiri hubungannya secara sepihak sehingga rasa 

marah dan kecewa pada keputusan yang diambil oleh korban secara sepihak, pelaku 

melakukan segala upaya untuk mempertahankan hubungannya dengan sikorban. 

Dengan memanfaatkan kepemilikan konten asusila milik korban dengan sipelaku, 
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maka pelaku melakukan ancaman akan menyebarkan konten asusila tersebut, 

Ketika sikorban akan tetap memutuskan hubungannya dengan sipelaku secara 

sepihak, maka akan mucul rasa kecewa dan sakit hati pada pelaku sehingga 

menyebarkan konten tersebut. 

Dari sini penulis dapat menyimpulkan, bahwa yang melatarbelakangi 

terjadinya tindakan revenge porn yaitu berangkat dari rasa kecewa dan sakit hati 

yang disebapkan dari tidak terpenuhinya kenginan dari sipelaku terhadap sikorban, 

maka timbullah rasa ingin balas dendam, yaitu dangan cara menyebarluaskan 

konten asusila milik sikorban yang didapatkan secara sah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari rumusan masalah yang penulis uraikan di atas, dan berdasarkan hasil dari 

penelitian yang penulis lakukan, serta pembahasan yang telah penulis uraikan di 

atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perlindungan korban pornografi balas dendam menjadi penting karena 

• Pertama, harkat dan martabat korban telah direndahkan. 

• Kedua, korban mengalami tekanan psikologis berupa rasa malu. 

• Ketiga, cara yang digunakan pelaku menggunakan media internet  

sehingga  jejak  digital  konten  asusila  tersebut  tidak 

dapat dihapus, dan dapat diakses serta diperbanyak oleh siapa saja. 

• Keempat, kerugian korban ini merupakan kerugian imateriil, sehingga 

memberikan perlindungan bagi korban menjadi penting seperti

 mendapatkan ganti kerugian, restitusi, kompensasi, bantuan medis,

 konseling, bantuan hukum, pemberian informasi kepada korban atau 

keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaaan tindak 

pidana. 

• UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau UU Nomor 
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19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan untuk menjerat pelaku 

pornografi balas dendam. Hakim melalui putusannya telah menjerat pelaku 

menggunakan UU ITE atau UU Pornografi karena pelaku telah terbukti 

dengan sengaja menyebarluaskan materi pornografi untuk mempermalukan 

korban 

2. Latar Belakang terjadinya tindak pidana Revenge Porn (pornografi balas 

dendam) ialah : 

• Menolak Permintaan 

• Kandasnya Suatu Hubungan 

Dari sini penulis dapat menyimpulkan, bahwa yang melatarbelakangi terjadinya 

tindakan revenge porn yaitu berangkat dari rasa kecewa dan sakit hati yang 

disebapkan dari tidak terpenuhinya kenginan dari sipelaku terhadap sikorban, maka 

timbullah rasa ingin balas dendam, yaitu dangan cara menyebarluaskan konten 

asusila milik sikorban yang didapatkan secara sah. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis bermaksud memberikan saran yaitu 

1. Kepada pemerintah untuk meperjelas aturan terkait tindak pidana pornografi 

balas dendam (Revenge Porn) 

2. Kepada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan Dan Anak untuk lebih 

memperhatikan dan melindungi korban korban revenge porn tidak hanya sampai 
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penghukuman pada pelaku tetapi melindungi korban dalam hal tekanan psikis 

korban akibat sanksi sosial. 

3. Per lunya perhatian terhadap korban dengan memberikan hak-hak korban berupa 

ganti kerugian, kpompensasi, restitusi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, 

dan informasi mengenai keberlanjutan perkara. 

4. Kepada pembaca semoga skripsi ini bisa menjadi refersnsi untuk pengembangan 

penelitian hukum, khususnya terkait pidana revenge porn. 
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