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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak  dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 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 ص

bawah) 

 dad d de (dengan titik di ض

bawah) 

 ta t te (dengan titik di bawah) ط

 za z zet (dengan titk di ظ

bawah)  
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 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 ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan 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 

 fathah a a ـَ

 kasrah i i ـِ

 dammah u u ـُ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

  ي

fathah dan ya 

 

ai 

 

a dan i 

 

 و
 

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 : 

 

 

Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

  ..اَ|ََي ...

fathah dan alif 

atau ya 

 

a 

 

 

a dan garis di atas 

  ي

kasrah dan ya 

 

i 

 

i dan garis di atas 

 

  ۇ

dammah dan 

wau 

 

u 

 

u dan garis di atas 

 

4. Tā’ marbūṫah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang 

hidup atau mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 



 
 

xiv 
 

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 sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (ََّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma’arifah) لا

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 

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 
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(dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-

ljalalah, 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 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 

(CK,DP, CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā  

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam  
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a.s.    = ‘alaihi al-salām  

H  = Hijrah  

M  = Masehi  

SM  = Sebelum Masehi  

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

w.  = Wafat tahun  

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

HR  = Hadis Riwayat 
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 ABSTRAK 

Nama :    Andi Pangerang 

Nim :    10300111 010 

Jurusan :    Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 

Judul :   Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku PSK di 

Bawah Umur ( Studi Analisis Yuridis antara Hukum Positif 

dan Hukum Islam) 

 Skripsi ini menjelaskan permasalahan: 1). Faktor apa yang menyebabkan 

PSK di bawah umur melakukan seks bebas? 2). Bagaimana bentuk perlindungan 

hukum terhadap PSK di bawah umur  menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak? 3). Bagaimana cara menanggulangi perilaku PSK melakukan 

seks bebas di bawah umur? 

 

Penyelesaian masalah tersebut, menggunakan metode penelitian 

kepustakaan   yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti 

sesuai realitas yang ada dalam masyarakat. Dalam skripsi ini penulis 

mendeskripsikian hukum islam terhadap pelaku eksploitasi seksual anak dibawah 

umur. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti ini 

menyimpukan bahwa pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur merupakan 

tindak kriminal. Pelaku tindakan kriminal tersebut diberikan hukuman berupa 

jarima ta’zir. jarima ta’zir merupakan hukuman dalam agama islam yang belum 

memliki batas hukuman bagi pelaku. Hukumannya ditentukan oleh hakim yang 

menagani tindak kriminal tersebut. 

Hal tersebut mendorong beberapa orang tua menghalalkan segala cara untuk 

memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarga. Salah satunya adalah eksploitasi anak 

dan berbagi bentuk tindakan kekerasan yang dialami anak-anak perempuan yang 

dilacurkan. Dalam hukum islam, pelaku eskploitasi seksual tidak diatur seacara 

khusus. Islam hanya mengatur tentang larangan melacurkan budak-budak 

perempuan serta larangan mengambil hasil dari tindakan pelacuran tersebut, 

sedangkan tindak pidana eksploitasi seksual pada anak di atur dalam UU No. 23 

tahun 2002 tentang perlindungan anak. 

 

Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkama Agung 

Republik Indonesia.Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum 

tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum dan 

khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam 

Negara Indonesia. 

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan tersebut peran orang tua anak 

diharapkan dapat mencegah terjadinya eksploitasi anak terhdap perilaku PSK 

yang dapat menim bulkan kekerasan dan teroma pada anak. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini, banyak orang berpendapat bahwa kebahagian suatu 

perkawinan terletak pada hubungan biologis antara pria dan wanita yang 

menitik beratkan pada faktor cinta. Kenyataan yang telah dipraktikan 

masyarakat Barat itu telah melanda masyarakat dan bangsa-bangsa lain di 

dunia, termasuk Indonesia yang mencoba gaya hidup baru (new lifestle) untuk 

mencari kebahagian yang sesuai dengan modernisasi. 

Mereka tidak menginginkan perkawinan terikat dengan tradisi dan 

agama, tetapi kebebasan dengan klaim sebagai hak-hak individu. Mereka 

menenmpuh free move and free sex atau yang anak-anak muda Indonesiakenal 

dengan seks bebas, sehingga norma-norma kesusilan tidak lagi diperdulikan. 

Perselingkuhan meningkat, angka perceraian semakin tinggi. Muncul pula 

kebiasaan kumpul kebo dan Abortus (pengguguran Kandungan), atau 

pembunuhan janin secara terselubung dikalangan pelajar dan mahasiswa. VCD 

dan DVD porno yang bermunculan, yang cukup berpengaruh buruk pada 

tindakan kesusilan, merupakan salah satu dari sekian banyak penyebab 

menyebarnya penyakit AIDS yang mengerikan. 

Penomena seks bebas juga dalam kehidupan manusia bisa dikategorikan 

seumur dengan kehidupan dan peradaban umat manusia itu sendiri. Seks dalam 

tatanan tradisi, agama dan kebudayaan adalah sesuau yang ekslusif, sakral dan 
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tabu untuk diperbincangkan manusia, dikarenakan seks merupakan awal dari 

kehidupan umat manusia.1 

Di sisi lain seks juga di pandang sebagai bagian dari kehormatan 

manusia, sehingga dalam tatanan kebudayaan dan kaitannya dengan kehidupan 

manusia, khususnya sulawesi selatan, seks dipandang sebagai kehormatan yang 

tidak boleh dipermainkan. Seks harus diolah dengan santun, beradab, dan 

manusiawi. Oleh karenanya seks yang tidak mencerminkan   kesantunan (seks 

ilegal) baik dalam pandangan agama, budaya maupun hukum dianggap aip atau 

“siri”  oleh masyarakat bugis makassar pada umumnya. 

Problematika seks bebas bukanlah persoalan baru dalam tatanan 

kehidupan manusia moder, akan tetapi jauh sebelumnya persoalan ini kerap 

hadir mewarnai kehidupan manusia, sejak zaman dahulu hingga zaman 

sekarang, seks bebas selalu melahirkan berbagai macam problema serta trauma 

psikis akibat daritindak  kejahatan atau kekerasan seks. Ironisnya, persoalan ini 

banyak dialami kaum pelajar bangsa ini. 

Studi seksualitas remaja khususnya dikalangan pelajar menempati studi 

yang cukup problematik dinegara ini. Pada suatu sisi, studi tentang anak mudah 

dan pelajar masih menjadi studi yangdianggap remeh dalam kajian ilmu sosial, 

terutama pada pertengahan 1970-an. Pada saat itu ilmu pengetahuan diarahkan 

untuk mendukung pembangunan nasional, sehingga studi tentang kaum pelajar 

dan problemanya tidak menjadi perhatihan utama.  

                                                           
 1Mukhlis Hadrawi, Kitab persetubuan Bugis (Makassar: Inimawa, 2008), h. 34 
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Meningkatnya arus seksualitas dikalangan remaja khususnya bagi pelajar 

tidak hanya dalam seks bebas yang sifatnya ‘suka sama suka’ atau saling 

merelakan untuk berhubungan seks. Akan tetapi, juga tlah bermuarah pada 

tindak kriminalitas yang berupah pemerkosaan, prostitusi, pelecehan dan 

trafficking. Seks bebas kerap membuat para penegak dan aparat hukum merasa 

geram. Berbagai media hampir setiap hari menghadirkan berita seks dalam 

bentuk kriminalitas, para pelakunya kebanyakan kaum pelajar. Oleh karena itu 

apapun tindakan kriminalitas tidak akan pernah ditorelir oleh aparat penegak 

hukum bangsa ini begitu pun juga dengan tindauan hukum islam yang telah 

menentukan cara menyaluran naluri seks melalui perkawinan yang sah, oleh 

sebab itu seks bebas (zina) dilarang keras oleh Islam karena menurut islam 

adalah perbuatan yang dosan dan suatu jalan yang buruk. 

Hal ini sesuai dengan surah QS. An-Nisa ayat 16 yang berbunyi: 

 

نَهَمَاَََحَاَفَأَعَرَضَواَعََاَوَأَصَلََتاَبَََإَنََوَاللَذَانََيَأَتَيَانَهَاَمَنَكَمََفَآذَوهَمَاَََفََ

 إَنََاَللَََّكَانََتَوَابَاَرَحَيمَا

Terjemahannya: 

“dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka 

berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan 
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memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha 

Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.2 

Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinaan merupakan 

bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara 

laki-laki dan prempuan tidak berdasarkan pada tali perkawinan.  

Penduduk masa jahiliyah mewajibkan kepada hamba sahaya perempuan 

kepunyaannya, berupah pembayaran harian yang mesti dibayar penuh kepada 

tuannya, biar didapat dengan jalan bagaimanapun. Diantara hamba sahaya itu 

ada yang terpaksa melakukan pelacuran, supaya memenuhi pembayaran yang 

diwajibkan kepadanya. Setelah datang agama islam, dilarangnya 

putera/putrinya mengerjakan pekerjaan yang hina itu.3 

Pada dasarnya seks ilegal dapat di petakan menjadi dua yaitu: seks yang 

terjadi atas dasar suka sama suka tanpa melakukan pernikahan dan seks yang 

terjadi dalam bentuk pemaksaan (pemerkosaan). 

Model seks pada poin pertama memamg pada dasarnya lahir dari sebuah 

kesepakatan tetapi pada kenyataanya melanggar norma norma hukum, agama, 

dan budaya, sebab hal tersebut telah bermuara pada perilakuh seks bebas. 

Sedangkan poin kedua adalah bentuk seks atas dasar paksaan yang ditopang 

oleh kekerasan yang takjarang melahirkan terowma dan rasa sakit, baik secara 

                                                           
 2Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya(Bandung: CV. Penerbit 

Dipenogoro, 2008), h.  

 3Fachruddin, Mencari Karunia Allah (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984), h. 27 
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pisik maupun pesikis bagi sikorban dan hal ini tentunya sudah mencederai 

norma-norma hukum dan ham.4 

Akibat himpitan kondisi ekonomi ditambah dengan ketidak becusan 

pemerintah menertibkan mafia pelacuran berkedok jasa PSK, tidak sedikit 

seseorang dipaksa menjalani ini. Perilaku akhir-akhir ini semakin marak 

lingkungan masyarakat Indonesia, hal ini terbukti dari semakin banyaknya 

aborsi yang disebabkan hubungan seks diluar pernikahan, lokalisasi pelacuran 

dan pemberian kondom serta tersedianya fasilitas, seperti diskotik dan tempat 

penginapan.5 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis dalam hubungannya 

dalam skripsi, maka penulis mengemukakan masalah pokok sebagai berikut: 

1. Faktor apa yang menyebabkan PSK di bawah umur melakukan seks 

bebas ? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap PSK di bawah 

umur  menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ? 

3. Bagaimana cara menanggulangi perilaku PSK melakukan seks bebas 

di bawah umur ? 

 

 

                                                           
 4Soerodibroto soenarto, KUHP dan KUHAP (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 

h. 170 

 5Muhammad Abdul Malik, Perilaku Zina pada Pandangan Hukum Islam dan KUHP 

(Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h. 80 



6 
 

C. Pengertian Judul 

 Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan  memahami 

penelitian ini, maka penulis mendeskripsikan pengertian beberapa variabel 

yang dianggap penting yaitu: 

1. Tinjauan  : Melihat dari jauh, melihat keadaan suatu tempat.6 

2. Sosiologi  : Pengetahuan atau ilmu sifat, perilaku, dan   

     perkembangan masyarakat, ilmu untuk struktur  

     sosial, dan perubahan.7 

3. Hukum  : Peraturan yang secara resmi dianggap mengikat  

     yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.8 

4. Perilaku  : Tanggapan atau reaksi individu terhadap   

      rangsangan atau lingkungan. 

5. PSK  :  a.  Pekerja : Orang yang bekerja, yang   

        menerima hasil kerjanya. 

      b.  Seks : Hala yang berhubungan dengan alat 

        kelamin. 

       c.  Komersia : Hubungan dengan niaga atau  

         perdagangan.9 

                                                           
 6 Eddy Soetrisno, Kamus Popular Bahasa Indonesia (Bandung: PT. Sinergi Pustaka 

Indonesia, 2007), h. 701 

 7 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar 

(Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2011), h. 1085 

 8 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk 

Pelajar, h. 410 

 9 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk 

Pelajar, h. 859 
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6. Anak   : Batas umur anak-anak yang dijatuhkan kesidang  

     anak, adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan)  

     tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan  

     belas) tahun dan belum pernah menikah. 

7. Umur   : Lama waktu hidup atau ada sejak dilahirkan atau  

     di adakan10   

 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih 

berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Maldin Gulton, Hum dalam bukunya perlindungan hukum terhadap 

anak dan perempuan dalam karyanya ini menjelaskan kedudukan 

anak sebagai generasi penerus bangsa, calon-calon pemimpin bangsa 

di masa mendatang perlu mendapat perlindungan agar memperoleh 

kesempatan seluas-luasnya untuk  tumbuh dan berkembang dengan 

waja, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Setiap anak selama 

dalam pengusahan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung 

jawab atas pengusahan, berhak mendapatkan perlindungan dari 

perlakuan yang tidak benar seperti diskriminasi dibutuhkan 

kesetaraan gender (gender equality) atau pandangan bahwa 

perempuan dan laki laki memiliki akses dan kesehatan yang sama di 

                                                           
 10 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk 

Pelajar, h. 583 
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segala bidang. Namun buku ini tidak membahas undang-undang 

tentang perlindungan anak. 

2. Muliana W.  Kusuma dalam bukunya karyanya ini menjelaskan 

penyebab terjadinya kekerasan seksual yaitu adanya oreantasi pada 

benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan 

jalan mudah, tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam 

tekanan mental pada seseorang, keberanian mengambil resiko, 

kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang 

baik.11 Namun buku ini tidak menjelaskan tentang perlindungan 

hukum terhadap anak dibawah umur. 

3. Kartini Kartono dalam bukunya patolog sosial karyanya ini 

menjelaskan tentang ada tiga pengertian kejahatan menurut 

penggunanya, yaitu pertama pemgertian secara praktis, kedua pertian 

secara religius, ketiga pengertian secara yuridis. Pengertian kejahatan 

ini penunjukkan adanya tolak ukur terhadap suatu perbuatan di 

pandang sebagai kejahatan, yaitu berdasarkan norma-norma yang 

hidup dimasyarakat, baik itu norma agama, norma kesusilaan, norma 

kesopanan maupun norma hukum.12 Namun buku ini tidak 

menjelaskan pengertian kejatahan tentang anak dibawah umur.  

 

E. Tujuan dan Kegunaan 

                                                           
 11Muliana W. Kusuma, Analisa kriminlogo tentang Kejatan-Kejahatan Kekerasan 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 41 

 12Kartini Kartono, Patologi Sosial (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 126 
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a. Tujuan  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui Sosiologi Hukum terhadap Perilaku PSK Anak dibawah 

umur 

2. Mengetahui Hukum Positif terhdap Perlaku PSK Anak dibawah umur 

3. Mengetahui  Hukum Islam terhadap Perilaku PSK Anak dibawah umur 

b. Kegunaan  

1. Kegunaan teoritis 

Secara teoretis penulis skripsi ini di harapkan dapat menambah 

pengetahuan yang dapat dipergunakan dan di manfaatkan di dalam 

penulisan bidang ilmu hukum perdata khususnya penyelesaian kasus 

Perilaku PSK dibawah umur dan juga diharapkan bahwa hasil penelitian 

ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya ilmu pengetahuan tentang Perilaku PSK dibwah Umur dari 

aspek UU. No. 23 tahun 2002. 

2. Kegunaan praktis 

a. Dapat memberikan informasi dan mengetahui tentang peranan kantor 

Dinas Sosial kota Makassar dalam memberantas PSK dibawah umur, 

mengetahui faktor-faktor PSK melakukan seks bebas, serta upaya 

penanggulangan prilaku seks bebas dibwah umur. 

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait 

dalam menangani kasus tinjauan sosiologi hukum terhadap prilaku 

PSK di bawah umur . 
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BAB II 

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERILAKU PSK ANAK 

DIBAWAH UMUR 

A. Tinjauan Umum Tentang Anak 

 Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang 

memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai 

pengaruh sistem yang ada.1 Di negara Indonesia sudah cukup memahami apa 

pentingnya dan arti anak itu sendiri sebagai suatu amanah dan karunia tuhan yang 

maha esa yang ada dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia 

seutuhnya.  

 Anak sebagai genersi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, 

mempertankan, dan mengembangkan hasil pembangunan dalam rangka menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan 

seimbang.2  

 Pengaruh keluarga dan lingkungan di luar keluarga merupakan hal yang 

penting bagi perkembangan sosial anak. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh para ahli ternyata (a) hubungan antara manusia dan keluarga 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak, khusunya hubunga ibu 

dan ayah, hubungan dengan kakak dan adiknya, hubungan anak dan orang tuanya. 

                                                           
 1 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Devisi dan 

Restrotative Justice, (PT Refika Adiatma : Bandung, 2009), h. 15 

 2 Darwan Prinst, Hukum Anak di Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 

2 
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Disamping itu, (b) posisi anak dan urutan anak-anak dalam keluarga dan jumlah 

anggota keluarga juga berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak. 

 Anak adalah karunia Allah yang suci sebagai hasil perkawinan antara 

ayah dan ibu. Tempat bergantung di hari tua, generasi penerus cita- cita orang tua. 

”Anak” menurut segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan 

antara pria dan wanita. Adapun istilah kata ”Anak Adam” itu membawa arti 

umum yaitu seluruh manusia.3
 
Didalam bahasa Arab terdapat bermacam kata 

yang digunakan untuk arti ”anak” sekalipun terdapat ”perbedaan yang positif” 

didalam pemakaiannya. Kata- kata ”sinonim” ini tidak sepenuhnya sama artinya. 

Umpamanya kata ”Walad” artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak  

yang dilahirkan oleh manusia atau binatang yang bersangkutan. Jika dikatakan  

”Waladi”  artinya  ’anak  kandungku’  dan  ”Walad  hadzal  heiwan”  berarti    

’anak binatang yang dilahirkan induknya’. 

a) Anak Menurut Hukum Islam 

 Menurut Imam Syafi’i, batasan baligh untuk Laki-laki yaitu apabila ia 

sudah berumur lima belas tahun atau belum lima belas tahun namun sudah 

pernah mimpi yang menyebabkan mandi junub ( mengeluarkan sperma meskipun 

tanpa disebabkan mimpi). Sementara Imam Abu Hanifah sendiri membatasi 

kedewasaan kepada usia kepada laki- laki delapan belas tahun, dan menurut satu 

riwayat sembilan belas tahun, untuk  perempuan  tujuh  belas  tahun.  Pendapat  

yang  sama  juga  diungkapkan oleh madzhab Malikiyah.4  

Ada kriteria khusus yang dijadikan seseorang dapat mempertanggung jawabkan 

perbuatannya:  

 

                                                           
 3 Fuad Mohd. Fachruddin. Masalah Anak Dalam Hukum Islam Anak Kandung, Tiri, 

Angkat Dan Anak Zina., (Jakarta : 1991)., CV Pedoman Ilmu Jaya., hal. 24 

 4 Aridhatul al- Ahwadzi Bisyarhi. Shahih Tirmidzi. (Dar al- Wahyu al- Muhammadi, 

1989). Bab. Hudud,. h. 195 
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1. Baligh, secara bahasa baligh berarti sampai. Adapun pengertian baligh 

berarti ketika masa kanak-kanak seseorang sudah berakhir dan memulai 

menginjak masa remaja yang sudah wajib melakukan hal-hal yang telah 

di gariskan oleh Agama.  

2. Berakal, Seorang mukalaf adalah sesorang yang mempunyai kejiwaan 

yang normal, yaitu yang bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan  

orang  normal lainnya. 

3. Tidak cacat panca indera (mata dan telinga). 

 Dari 4 kriteria di atas, apabila telah terpenuhi pada diri kita, maka wajib 

hukumnya bagi kita untuk melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Agama. 

Namun tidak dijelaskan mengenai spesifikasinya, apakah mengenai masalah 

Ibadah, Mua’mmalah, ataupun Jinayah. 

 Konsep yang dikemukakan oleh syari’at Islam tentang pertanggung-

jawaban anak belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali. Menurut 

Syari’at Islam pertanggung-jawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu; 

kekuatan  berfikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan 

anak kecil berbeda- beda menurut  perbedaan  masa  yang  dilalui  hidupnya, 
 

mulai  dari  waktu kelahirannya sampai masa memilliki kedua perkara tersebut. 

Para fuqaha mengatakan bahwa  masa tersebut ada tiga, yaitu:5  

 kemampuan berfikir, yaitu masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir 

pada usia tujuh tahun, dengan kesepakatan para fuqaha. Seorang anak dianggap 

tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan disebut dengan ”anak belum tamyiz”. 

                                                           
 5 Ahmad Hanafi, Asas- Asas Hukum Pidana Islam. (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 

cet ke-5,. h. 368. 
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a. Masa kemampuan berfikir lemah, yaitu masa ini dimulai sejak  usia tujuh 

tahun sampai mencapai kedewasaan (baligh), para fuqaha meembatasinya 

dengan usia lima belas (15) tahun. 

b. Masa kemampuan berfikir penuh, yaitu masa ini dimulai sejak seseorang 

anak mencapai usia kecerdikan (sinnur- rusydi), atau dengan perkataan lain, 

setelah mencapai usia lima belas (15) tahun atau delapan belas (18) tahun. 

 Terlepas dari masa usia seseorang anak, baik masih berada dalam 

kandungan atau pun sudah mencapai usia yang telah ditentukan oleh para 

fuqaha, untuk menjadi seseorang yang sudah dapat mempertanggung jawabakan 

pidananya. Maka harus dapat difahami, bahwa hak-hak anak menurut Islam 

terdiri dari dua hak dasar, yaitu:6  

1. Hak  mendapatkan  nama  yang  baik.  Sesuai  dengan  sabda  Nabi:   

”engkau baguskan nama dan pendidikannya, kemudian tempatkan ia 

ditempat yang baik.” 

2. Hak mendapatkan kasih saying 

 Berbeda halnya dengan pendapat diatas, menurut Qawaidul Fiqhiyah, 

hak anak dalam Islam pertama sekali secara umum dibicarakan dalam apa yang 

disebut sebagai Dharuriyatu Khams (hak asasi dalam islam). Hak itu adalah 

lima hal yang perlu dipelihara sebagai hak setiap orang, yaitu:  

 pemeliharaan atas hak beragama (Hifdzud dien). 

 pemeliharaan atas jiwa (Hifdzu  d nafs). 

                                                           
6 Klenting. Blogspot.com/2006/03/Hak- hak Anak Dalam Islam. Pada tanggal . pukul 

15:13 
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 pemeliharaan atas akal (Hifdzud aql). 

 pemeliharaan atas harta (Hifdzud mal). 

 pemeliharaan atas keturunan/ nasab (Hifdzud nasl). 

pemeliharaan atas kehormatan (Hifdzud ’ird). 

b) Anak di Bahah Umur Menurut Hkum Positif 

 Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan 

potensi nasib manusia dihari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan 

sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.7 

 
Anak dan  generasi  muda  adalah  dua  hal  yang  tidak  dapat  

dipisahkan,  karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak, 

didalam generasi muda ada yang disebut renaja dan dewasa. Apa yang disebut 

generasi muda oleh Zakiah Darajat dibatasi sampai seorang anak berumur 25 

tahun. Menurut beliau generasi muda terdiri atas masa kanak- kanak umur 0- 12 

tahun, masa remaja umur 13- 20 tahun dan masa dewasa muda umur 21- 25 

tahun.8 

 Anak sebagai tunas, potensi dan generasimuda penerus cita-cita 

perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cirri dan sifat 

khusus yang menjamin kalangan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. 

Anak memiliki karakteristik yang spesifik yang dibandngikan dengan orang 

dewasa dan merupakan salah satu kelompok yang rentang yang haknya masih 

                                                           
7 www. Mail- archive.com/keluarga-islam/hak anak dalam konvensi dan realita. 

 8 Wagiati Soetodjo,. Hukum Pidana Anak. (Bandung: Refika Aditama, 2006). Bab II 

Gejala dan Timbulnya Kenakalan Anak Serta Batas Usia Pemidanaan Anak, cet. Pertama, h. 5 

http://www/
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terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk prioritaskan.9  

 Dalam Undang-Undang dasar 1945 pada pasal 28B ayat (2) disebutkan 

bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peran strategis anak 

sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa telah disadari oleh masyarakat 

internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekan posisi 

anak sebagai mahluk manusia yang harus  mendapatkan perlindungan atas hak-

hak yang dimikinya. Hal ini di tandai dengan diterbitkannya konvensi tentang 

hak-hak anak (Convention on the rights of the Child). Diatur dalam ketentuan 

pasal 19 ayat (1) dan pasal 34 Undang-Undang Konvensi Hak-hak anak. 

 Pasal 19 ayat 1 : 

 “ Negara-negara pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, 

 administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak 

 dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau 

 penyalagunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali 

 hukum atau orang lain maupun yang memiliki tanggung jawab mengasuh 

 anak. 

 Pasal 34 : 

 Negara-negara pihak berusaha melindungi anak dari semua bentuk 

 eksploitasi seksual dan penyalagunaan seksual. Untuk tujuan-tujuan ini, 

 maka Negara-negara pihak harus terutama mengambil semua langka 

 nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah : 

                                                           
 9 Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan 

Dengan Hukum, h. 9 
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a) Bujukan atau pemaksaan terhadap seorang anak untuk terlibat 

dalam setiap aktivitas seksual yang melanggar hukum. 

b) Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pelacuran, 

atau praktek-praktek seksual lainnya yang melannggar hukum. 

c) Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pertunjukan 

dan bahan-bahan pornografi. 

 Menurut Undang- undang No. 3 Tahun 2003 Tentang perlindungan 

Anak, yang dinyatakan dalam pasal 1 Ayat (1) bahwa anak adalah yang belum 

berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara 

menurut Pasal 330 KUHPerdata (BW), Belum Dewasa adalah mereka yang 

belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. 

 Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 

Anak disebutkan bahwa anak sampai batas usia sebelum mencapai umur 21 

tahun dan belum pernah kawin masih tergolong anak di bawah umur. Sedangkan 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan 

batasan usia anak di bawah kekuasaan orangtua atau dibawah perwalian sebelum 

mencapai 18 tahun masih tergolong anak di bawah umur. Dalam Undang- 

undang Pemilu yang dikatakan anak di bawah umur adalah belum mencapai usia 

17 tahun, sedangkan dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak memberikan 

batasan anak di bawah umur adalah di bawah umur 18 tahun.  

 Berbicara mengenai anak, perlu digaris bawahi bahwa Setiap anak berhak 

untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 
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dan diskriminasi, sesuai dengan Undang- undang Perlindungan Anak Nomor 23 

tahun 2002 BAB III  mengenai Hak dan Kewajiban Anak. Berikut merupakan 

hak- hak anak yang terkandung didalamnya:  

1) Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri; 

2) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam 

bimbingan orang tua 

3) Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan  

sosial sesuia dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 

4) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat  

dan bakatnya. 

5) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 

mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya 

dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai 

kesusilaan dan kepatutan. 

6) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 

berfaul dengan anak sebaya, bermain, berrekrasi, dan berkreasi seesuia 

dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasanny ademi pengembangan diri. 

7) Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk mmperoleh rehabilitasi, 

bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 

8) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan; diskriminasi, 

eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekearasan, dan penganiayaan serta 
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dan ketidak adilan dan perlakuan salah lainnya. 

9) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri. 

10) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan 

apapun dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 

B. Tinjauan Umum Tentang PSK 

Pengertian seks  komersial 

 Segala sesuatu yang menjadikan seksualitas menjadi komoditas ekonomi 

diistilakan sebagai komersialisasi seksual. Dengan kata lain,  seks komersial 

adalah perbuatan yang menjadikan manusia sebagai barang dagangan untuk 

pemuasan nafsu, dimana orang yang melakukan perbuatan tersebut mendapatkan 

keuntungan. Muaranya ada dua, yakni pelacuran dan pornografi. Pelacuran 

adalah melakukan aktivitas seksual untuk mendapatkan imbalan. “perputaran 

uang dan bisnis seks di indoensia diperkirakan menyerap  tidak kurang dari 3 

miliar dolar atau kira-kira 2,7 triliun rupiah”.10  

 Saat ini pelacuran bukan hanya sebagai sarana pemuasan hasrat seksual 

orang-orang setempat. Pelacuran telah menjadi bisnis wisata seks. Orang 

malakukan kunjungan kesuatu tempat, bahkan lintas Negara, agar dapat 

melakukan hubungan seksual. Biasanya, sasarannya adalah anak-anak atau di 

bawah usia 18 tahun. Oleh sebab itu wajar jika pelacuran anak-anak sangat 

tinggi. “diperkirahkan 60 % pelacur indonesia adalah  anak-anak. 11 

1. Pengertian pelacuran  

 Pelacuran secara umum adalah praktik hubunga seksual sesaat, yang 

                                                           
 10 www.psikologi-online.com Selasa 17 Oktober 2017 14:25 

 11 Psikologi-online.com, minggu 17 desember 2017 14:27 

http://www.psikologi-online.com/
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kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk Imbalan berupa uang. Pelacur 

yang membuka praktik pelayanan jasa seksual dikompleks lokalisasi mereka 

biasanya bekerja dibawah kordinasi dan naungan seorang germo, yaitu orang  

(baik seorang laki-laki maupun perempuan) yang mata pencariannya, baik 

sambilan ataupun seoenuhnya menyediakan, mengadakan atau turut serta 

mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka dan memimpin serta 

mengatur tempat untuk praktik pelacuran. 

 Kehadiran prostitusi , PSK, dikota-kota dimana uang adalah segala- 

galanya, sulit dicegah. Baik yang dilokalisasi maupun tidak. Kehadirannya, 

seiring dengan tuntutan sebuah kota yang terus berkembang akibat pesatnya 

pembangunan industri dan ekonomi. Para laki- laki menjadikan tempat pelacuran 

sebagai sarana hiburan, rekreasi, dan pelampiasan nafsu seks yang tidak 

terkendali.12 

 Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus 

dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. 

pelacuran berasal dari bahasa latin pro-stituere atau pro-stauree, yang 

membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan 

pergendakan. Sedang prostitue adalah pelacur Dikenal pula dengan istilah wanita 

tuna susila (WTS) atau pekerja seks komersial.13 

 Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua usia 

kehidupan manusia itu sendiri. di banyak negara pelacuran itu dilarang bahkan 

                                                           
 12 Kartini Kartono. Patologi Sosial jilid 1. (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada.2011),jilid 1 h.  208 

 13 Kartini Kartono. Patologi Sosial jilid 1. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2011),jilid 

1 h. 208 
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dikenakan hukuman, juga dianggap sebagai perbuatan hina oleh segenap anggota 

masyarakat nanti, mata pencaharian pelacuran ini akan tetap ada, sukar, bahkan 

hampir-hampir tidak mungkin diberantas dari muka bumi, selama masih ada 

nafsu-nafsu seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati nurani. Maka 

timbulnya masalah pelacuran sebagai gejala patologis yaitu sejak adanya 

penataan relasi seks dan diberlakukannya norma-norma perkawinan. 

 Pekerja seks komersial merupakan peristiwa penjualan diri baik 

perempuan maupun laki-laki dengan jalan memperjualbelikan badan, 

kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-

nafsu seks dengan imbalan pembayaran.  

 

 Bisnis di dunia prostitusi memang sangat berrliku-liku dan sangat 

panjang salah satu hal yang sangat mendukung sebuah prostitusi yaitu adanya 

peran pihak ketiga yang biasa disebut dengan germo. Germo inilah yang sangat 

menentukan keberhasilah sebuah tempat prostitusi, dimana person seorang 

germo yaitu bertugas untuk merekrut para psk dari berbagai daerah dengan 

iming-iming uang yang sangat berlimpah dari hasil menjual harga diri. 

1. Faktor penegak hukum 

  Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak 

kepolisian. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi 

jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan efek 

pada sistem penegakan hukum. Aturan yang sudah baik tapi tidak didukung 

oleh aparat kepolisian maka cukup sulit untuk meningkatkan kesadaran 



21 
 

masyarakat. Namun yang terjadi kenyataannya tidak seperti itu, pihak 

kepolisian tidak maksimal  dalam menindaki praktik prostitusi. 

2. Faktor Budaya Hukum 

  Budaya hukum di masyarakat masih memandang perempuan 

sebagai obyek yang harus diatur, dikekang dan dibatasi geraknya di ruang 

publik. Menurut Rosmiati Sain,14 Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 

Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), kata pelacur dan 

prostitusi di masyarakat selalu diarahkan kepada perempuan, muncullah 

istilah WTS (Wanita Tuna Susila), bukan PTS (Pria Tuna Susila), padahal 

perempuan dan laki-laki pelacur kedua- duanya sama-sama tuna susila, dan 

sama-sama berdosa di hadapan Tuhan. 

 

 Realitas di masyarakat membuktikan bahwa upaya-upaya  untuk 

mengeliminasi prostitusi dan perbuatan maksiat lainnya selalu 

mendiskriminasikan perempuan. 

 Seolah-olah perempuanlah penyebab utama munculnya perbuatan maksiat 

tersebut, padahal sejumlah penelitian tentang prostitusi mengungkapkan ada 

sejumlah elemen di masyarakat yang  diuntungkan oleh praktek prostitusi.  

 Mereka itu diantaranya para calo, germo, petugas keamanan, pedagang 

makanan dan minuman, supir-supir taksi, terutama adalah para pengguna atau 

pelanggan yang notabene adalah laki-laki. Karena itu, semua upaya penghapusan 

prostitusi harus memangkas semua elemen yang mengambil keuntungan dari 

                                                           
 14 Kartini Kartono. Patologi Sosial jilid 1. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2011),jilid 

1 h. 245 
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praktek prostitusi, bukan hanya dengan melakukan razia terhadap perempuan 

yang terlibat prostitusi. 

Pada zaman sekarang model- model pelacuran mempunyai banyak variasi 

meskipun tidak sama persis, tetapi motifnya hampir sama yaitu motif ekonomi, 

mencari kesenangan sesaat atau melampiaskan nafsu dan menunjukan harga diri.15 

Tetapi   apakah   mungkin   pelacuran   yang   dilakukan   oleh   anak   dibawah  

umur. 

merupakan suatu motif untuk mencari kesenangan sesaat apalagi sampai 

menunjukan harga diri. Menelusuri faktor penyebab terjadinya pelacuran anak 

dibawah umur sangat sulit karena permasalahan yang melingkupinya sangat 

kompleks. Menurut Endang Sedyaningsih, bahwa  salah satu faktor terjadinya 

pelacuran adalah Faktor Moral  atau Akhlak16; (1) Dimana adanya demoralisasi 

atau rendahnya faktor moral, serta ketidak takwaan dan ketaatan terhadap 

ajaran agama. (2) Standar pendidikan dalam keluarga mereka pada umumnya 

rendah. (3) Berkembangnya pornografi dan pornoaksi secara bebas.   

Sementara tidak jauh berbeda dengan pendapat diatas, KOMNAS. 

Perlindungan Anak pun berpendapat bahwa terjadinya pelacuran anak dibawah 

umur, dikarenakan adanya 2 faktor, yaitu ; 

1. Faktor Intern (Dalam  diri individu) 

 Setiap orang mempunyai pribadi yang khas dan berbeda dan membentuk 

                                                           
15 Muhammad Abduh Malik, Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP. 

(Jakarta : PT Bulan Bintang, 2003), h. 74. 

 16 Endang Sedyaningsih, Perempuan- perempuan Keramat Tunggak, (Jakarta : Pustaka 

Sinar Harapan, 1999)., h. 70. 
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tingkah laku yang berbeda dalam mengadakan interaksi dengan lingkungannya. 

Tingkah laku berkaitan erat dengan lingkungannya, tinglah laku berkaitan erat 

dengan kebutuhan manusia yang beragam. Kejahatan dapat dipandang sebagai 

perkembangan pribadi/perilaku yang menyimpang. 

 Dalam setiap pribadi individu masyarakat, terdapat banyak bakat yang 

berbeda-beda. Ada bakat yang positif seperti, bakat menari, menyanyi dan lain- 

lain, tetapi ada pula bakat yang negatif separti, menipu, mencuri dan sebagainya. 

Bakat negatif ini dapat terjadi karena kurangnya keharmonisan dalam keluarga, 

atau kurangnya iman seseorang, karena kurangnya bimbingan agama dan 

bimbingan rohani dalam keluarga. Adanya bakat yang negatif, merupakan salah 

satu faktor mendorong timbulnya kejahatan prostitusi 

2. Faktor Eksternal 

Faktor-faktor pendorong kejahatan prostitusi yang berasal dari luar diri 

individu.Faktor-faktor diluar individu adalah : 

1. Faktor Ekonomi. 

 Adanya kemiskinan dan keinginan untuk meraih kemewahan hidup, 

dengan cara jalan pintas dan mudah. Tanpa harus memiliki keterampilan khusus, 

walau kenyataannya mereka buta huruf, pendidikan rendah, berpikiran pendek, 

sehingga menghalalkan pelacuran sebagai pilihan pekerjaannya. 

2. Faktor pendidikan.17  

 Pendidikan yang kurang memadai yang diberikan oleh keluarga, 

                                                           
 17 http://dwtina.ngeblogs.com/2017/09/14/permasalahan-sosial-di-sekitar-kita/ 

 

http://dwtina.ngeblogs.com/2017/09/14/permasalahan-sosial-di-sekitar-kita/
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khususnya orang  tua  menjadi  faktor  penting  dari  terjadinya  pelacuran  anak  

dibawah umur. Karena keterbatasannya mencari kerja dengan ijazah yang sangat 

rendah (SD). 

3. Faktor Keluarga. 

 Dalam arti kurang terpenuhinya pengawasan dari pihak orang tua. Karena 

pada semestinya orang tua harus senantiasa mendampingi anak, baik dalam 

pergaulan sampai dengan pola pendidikan yang diberikan dari sekolah. Dan atau 

bahkan adanya konflik didalam keluarga 

4. Latar Belakang Kekerasan Seksual. 

 Masa lalu yang pernah dialami oleh anak tersebut, secara paksa direnggut 

kehormatannya oleh orang yang tidak bertanggungjawab, biasanya dapat 

memunculkan fikiran untuk melacur karena sudah kepalang tanggung (tidak 

perawan lagi). 

5. Faktor Lingkungan dan Penjatuhan Hukuman 

Pengaruh lingkungan yaitu dengan seringnya pelaku bergaul dengan 

teman-teman yang melakukan profesi melacur terlebih dahulu, lama-kelamaan  

ikut   terjun   kedalam   dunia   pelacuran.   Lagipula   adapun   lingkungan 

tempat 

6. Fakor adanya nafsu-nafsu seks yang abnormal,  

 Factor tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Pendapat 

lain mengatakan. 

7. Faktor Penyalahgunaan Teknologi 

Pada masa globalisasi dan informasi dewasa ini, maka segala sesuatu 
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yang terjadi dibelahan bumi lain dengan mudah dan cepat akan tersebar 

keseluruh penjuru dunia. Berjamurnya penggunaan TV, internet, VCD, DVD dan 

majalah- majalah atau buku-buku pornograpi memungkinkan orang untuk 

melihat adegan- adegan yang porno yang tidak pantas dikonsumsi oleh orang-

orang  atau masyarakat yang beragama dan berbudaya. 

 secara umum faktor penyebab wanita menjadi pelacur, menurut dr. H. Ali 

Akbar, ada enam, yaitu:18  

1. Tekanan ekonomi. Karena tidak adanya pekerjaan, terpaksa mereka 

hidup menjual diri sendiri dengan jalan dan cara yang paling mudah. 

2. Karena tidak puas dengan posisi yang ada. Walaupun sudah mempunyai 

pekerjaan, tetapi tidak dapat membeli barang- barang bagus yang 

diinginkan. 

3. Karena kebodohan. Tidak mempunyai pendidikan yang baik. 

4. Cacat kejiwaan. 

5. Karena sakit hati, ditinggal suami atau setelah dinodai kekasihnya 

ditinggal begitu saja. 

6. Karena tidak puas dengan kehidupan sosialnya atau hiperseksual. 

 

 

Diatas merupakan faktor- faktor utama secara umum, sebagai pemicu 

terjadinya pelacuran yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak dibawah umur.  

Baik menurut hukum positif ataupun menurut hukum negatif, 

                                                           
 18 Dikutip Dari Buku ”Mengapa Zina Dilarang”, Oleh Armaidi Tanjung., (Solo: CV 

Pustaka Mantiq, 1997),. h. 65. 
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beranggapan bahwa pelacuran merupakan suatu tindakan asusila, yang dapat 

menghancurkan generasi bangsa. Namun, pada umumnya mengenai hukuman 

yang dijatuhkannya, hukum islam lebih tegas dalam memutuskannya 

dibandingkan dengan hukum positif. 

 

C. Pandangan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku PSK Anak Dibawah  

Umur.   

Menurut Muhammad Abduh Malik, penyebab dari seseorang berbuat zina 

adalah bahwa manusia memiliki nafsu syahwat terhadap lawan jenisnya, dan 

disebabkan kondisi sosial yang mentolelir pergaulan bebas antara pria dan 

wanita.19 Menurut KOMNAS Perlindungan Anak,20 Prostitusi ditinjau dari sudut 

manapun merupakan suatu kegiatan yang berdampak tidak baik (negatif), baik 

dipandang dari sudut hukum positif maupun dalam sudut hukum islam. 

Dampak negatif tersebut antara lain : 

a) Dari aspek psikologis, pelacuran anak dibawah umur dapat menyebabkan 

pemikiran yang terlalu cepat dewasa dibanding anak- anak seumurannya, 

dan pola fikirnya sangat pendek, dalam arti tidak memikirkan untuk 

jangka panjangnya. 

b) Dari aspek pendidikan, pelacuran anak dibawah umur dapat 

menyebabkan 

                                                           
 19 Muhammad Abduh Malik, Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP. 

(Jakarta : PT Bulan Bintang, 2003), h. 70. 
20 KOMNAS Perllindungan Anak. (Jakarta: Pasar Rebo, 2010). Hal 13  
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c) pemikiran yang terlalu cepat dewasa dibanding anak- anak seumurannya, 

dan pola fikirnya sangat pendek, dalam arti tidak memikirkan untuk 

jangka panjangnya. 

d) Dari aspek pendidikan, pelacuran anak dibawah umur dapat 

menyebabkan kurang konsentrasinya anak dalam menerima pelajaran, 

bahkan dapat memberikan rasa kejenuhan untuk mengikuti pelajaran dan 

mengakibatkan anak akan memilih untuk tidak bersekolah. 

e) Dari aspek kewanitaan, pelacuran anak dibawah umur dapat memberikan 

pandangan negatif kepada semua orang terutama laki- laki pada diri anak 

tersebut, walaupun mungkin telah sadar dan tidak melacur lagi. Dan 

dapat  sulit dipercaya oleh laki- laki lain, ketika anak ini benar- benar 

ingin melakukan pernikahan. 

f)   Dari aspek kesehatan, pelacuran anak dibawah umur merupakan media 

yang sangat efektif untuk menularnya penyakit kelamin (Terkena PMS 

dan HIV/AIDS: Secara khusus selama periode pelacuran, anak-anak 

terpapar langsung pada resiko terinfeksi berbagai penyakit yang menular 

melalui hubungan seksual termasuk terinfeksi HIV/AIDS.) dan 

kandungan (Kanker Serviks) yang sangat berbahaya. 

g) Secara sosialogis, pelacuran anak dibawah umur merupakan perbuatan 

amoral yang bertentangan dengan norma dan etika yang ada di dalam 

masyarakat. 

h) Dari aspek penataan kota, pelacuran anak dibawah umur dapat 

menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan, karena dapat  



28 
 

menarik perhatian anak- anak lain untuk melakukan hal yang sama lebih 

banyak lagi, dan semakin menurunlah citra kota. 

Pelacuran merupakan penyakit dalam masyarakat yang harus segera 

dihilangkan, karena sangat mengganggu ketentraman dan kedamaian dalam 

suatu masyarakat. 

Apalagi pelacuran yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dampak 

negatif begitu banyak yang menghampirinya, tidak ada satu halpun dalam 

pelacuran (perzinaan) yang melahirkan sesuatu yang positif, baik dalam sosial 

masyarakat ataupun dalam ekonomi untuk memenuhi kehidupannya, karena 

uang yang dihasilkannyapun haram. Namun, kenyataan membuktikan, bahwa 

semakin ditekan pelacuran, maka semakin luas penyebaran pelacuran itu pula. 

Karena tidak adanya Undang- undang yang melarang secara tegas terhadap 

praktek pelacuran, serta tidak adanya larangan dan sanksi terhadap orang- orang 

yang melakukan relasi seks diluar perkawinan, akan tetapi yang dilarang dalam 

Undang- undang hanyalah praktek dari pada mucikari. 
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BAB III 

PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PSK  

A. Pengertian Hukum Positif 

 Hukum positif disebut juga ius constitutun yang berarti kumpulan asas dan 

kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum 

atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam 

Negara Indonesia.1 

 Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkama Agung 

Republik Indonesia.Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis 

yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum dan khusus dan 

ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. 

Hukum positif dapat diklarifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu 

antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materi dan lain sebagainya.2 

1. Sumber hukum positif  

 Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan yang digunakan sebagai 

dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.3 Menurut Sudikno,kata 

sumber hukum sering digunakan dalam berbagai arti, yaitu:4 

                                                           
 1 I. Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia . 

(Bandung: PT . Alumni, 2008), h. 56 

 2http://perpustakaan.mahkama.agung.go.id/, di akses pada tanggal 10 februari 2018, pukul 

12.30 wib 

 3 Peter Mahmud Marzuku,  Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenanda Media 

Group) 

 4 Budi Ruhiatudin, Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Teras), 2009h. 29-30 

http://perpustakaan.mahkama.agung.go.id/
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a) Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum 

b) Menunjukkan hukum terdahulu yang memberikan bahan kepada hukum 

sekarang yang berlaku, seperti hukum prancis, hukum romawi. 

c) Sebagai sumber berlakunya, yang memberikan kekuatan berlaku secara 

formal kepada peraturan hukum (penguasa masyarakat). 

d) Sebagai sumber darimana  kita dapat mengenal hukum, misalnya 

dokumen, Undang-Undang, Lontar, batu tulis, dan sebagainya 

e) Sebagai sumber hukum. Sumber yang menimbulkan aturan hukum. 

 Sumber hukum sendiri diklarifikasi kedalam dua bentuk yaitu sumber hukum 

formil dan sumber hukum materiil.Sumber hukum formil menjadi ditermain formil 

membentuk hukum (formeledeterminaten van de rechtsvorming), menentukan 

berlakunya hukum (materiele determinaten van de rechvorming), menentukan dari isi 

hukum. Sumber hukum formil adalah: 

a. Undang-undang 

 Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat yang dipelihara oleh penguasa Negara.Contohnya 

undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Perundang-undangan dan 

sebagainya.5 

 Undang-undang sering digunakan dalam 2 pengertian, yaitu Undang-

undang dalam arti formal dan Undang-undang Arti material. Undang-undang 

dalam arti formal adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari bentuk 

                                                           
 5http:My-Blog-Sumber-Hukum//.com di akses pada tanggal 20 Februari 12.30 wib 
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dan cara pembuatannya disebut Undang-undang. Dilihat dari bentuknya, 

Undang-undang berisi konsideran dan dictum (amar putusan). Sementara dari 

cara pembuatannya, Undang-uandang adalah keputusan atau ketetapan produk 

lembaga yang berwenang. Di Indonesia lembaga yang berwenang adalah 

presiden dan DPR (UUDS 1950 pasal89 UUD 1945 pasal 5 Ayat [1]jo.  Pasal 

20 ayat [2]). 

 Undang-undang dalam arti material adalah kepeutusan atau ketetapan 

yang dilihat dari isinya peraturan yang sifatnya mengikat tampa 

mempersoalkan segi dan bentuk atau siapa pembentuknya. Undang-undang 

dalam arti material sering juga disebut dengan paraturan (regeling)  dalam arti 

luas. Undang-undang dalam arti formal tidak dengan sendirinya sebagai 

Undang-undang dalam arti material.Demikian sebaliknya.6 

 Sumber hukum ini, demikian pula sumber hukumnya dibuat oleh 

pemerintah dengan persetujuan dengan wakil masyarakat dengan mengingat 

kepentingan hidup bersama bagi anggotanya dalam lebensraum atau ruang 

hidup yang tertib, aman dan penuh kedamaian. 

 Sama halnya dengan sumbernya , kaidah hukum yang bersumber pada 

perundang-undangan ini harus berfungsi, yang dalam hal ini terdapat beberapa 

syarat yang harus dipenuhi, yaitu :7 

                                                           
 6http://Sumber-sumber-hukum/pustaka-sekolah//.com.Diakses pada tanggal 9 februari 2018, 

pukul 12.35 wib. 

 7 Rein G Kartasapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, (Bandung : Bina Aksara 2007)h. 18 

http://sumber-sumber-hukum/pustaka-sekolah/.com
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1) Ketentuan atau peraturan mengenai bidang-bidang tertentu  harus 

cukup sistematis yang artinya tidak terdapat keseimbangan siuran 

ketentuan/paraturan hukum dalam bidang yang sama. 

2) Ketentuan atau peraturan hukum itu harus memiliki keselarasan , 

artinya baik secara hirarkis maupun secara horizontal tidak terdapat 

pertentangan. 

3) Adanya relevasi atau ketentuan atau paraturan dengan dinamika sosial 

secara Kualitatif dan kuantitatif pearaturan atau ketentuan yang 

mengatur masalah yang tertentu itu memang benar-benar terpenuhi. 

4) Penerbitan ketentuan atau peraturan-peraturannya harus sesuai dengan 

persyaratan yuridis yang ada atau yang telah ditetapkan. 

5) Hukum atau ketentuan /paraturan hukum harus merupakan penjelmaan 

dari jiwa dan cara fikir  masyarakat, atau ketentuan/paraturan hukum 

tersebut  harus merupakan struktur rohaniyah suatu masyarakat, 

dimana setiap anggota harus benar-benar mematuhinya. 

b. Adat dan kebiasaan 

 Peranan kebiasaan dalam kehidupan hukum pada masa sekarang ini 

sudah banyak merosot. Sebagai mana telah diketahui, kebiasaan merupakan 

tidak lagi sumber yang penting sejak ia didesak oleh perundang-undangan dan 

sejak sitem hukum semakin didasarkan pada hukum perundang-undangan atau 
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juz scriptun.8Dan adat merupakan sumber kaidah. Bagi orang Indonesia, dan 

adat tidak sama .9 

 Dalam buku mengenal hukum yang menguraikan mengenai perbedaan 

kebiasaan dan adat sebagaimana yang dikutip oleh sudikno: 

 Kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang ajeg, tetap, normal atau 

 adat  dalam masyarakat atau pergaulan tertentu.Pergaulan hidup ini 

 merupakan  lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat luas 

 juga yakni meliputi masyarakat Negara yang berdaulat.Perilaku yang 

 tetap atau ejeg berarti merupakan perilaku manusia yang diulang.

 Mempunyai kekuatan mengikat. Karena diulang oleh banyak orang 

 maka mengikat orang lain untuk melakukan hal yang sama, karenanya 

 menimbulakan keyakinan atau kesadaran bahwa hal itu memang patut 

 dilaksanakan, bahawa itulah adat.10 

 

  Sedangkan adat-istiadat adalah paraturan-paraturan kebiasaan sosial 

yang  sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata 

tertib.Umumnya adat istiadat itu bersifat sacral (sesuatu yang suci) serta merupakan 

tradisi.11 

  Sementara itu Utrecht membedakan hukum adat dan kebiasaan sebagai 

 berikut:12 

1. Hukum adat asal usulnya bersifat sacral. Hukum ada berasal dari 

kehendak nenek moyang, agama, dan tradisi rakyat, seperti 

dipertahankan dalam keputusan para penguasa adat. Sedangkan 

                                                           
 8Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), h. 108 

 9 E. Utrech, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, 2006,  h. 133 

 10 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 150 

 11 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 157 

 12R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 110 
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kebiasaan di pertahankan para penguasa yang tidak termasuk 

lingkungan perundang-undangan, bagi bersarnya adalah kontra 

antara bagian barat dan timur. Tetapi hukum kebiasaan ini dapat 

diresepsi dalam hukum indoensia nasional yang asli, 

2. Hukum adat bagian besarnya terdiri atas kaidah-kaidah yang tidak 

tertulis, tetapi adat juga hukum adat yang tertulis. Sedangkan 

kebiasaan semuanya terdiri dari kaidah yang tidak tertulis. 

c. Traktat 

Merupakan perjanjian yang diadakan dua Negara atau lebih.Biasanya memuat 

peraturan-paraturan hukum. Jenis-jenis traktat diantaranya yaitu 

2. Traktat Bilateral, yaitu traktat yang terjadi antara dua Negara saja. 

3. Traktat Multilateral yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari dua Negara. 

4. Traktat kolektif, yaitu traktat multilateral yang membuka kesempatan 

bagi mereka yang tidak ikut dalam perjanjian itu untukmenjadi 

anggotanya. 

B. Pengertian hukum Islam 

 Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, 

sehingga istilah hukum islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika 

dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan 

agama adalah suasana spiritual dan kemanusia yang lebih tinggi dan tidak bisa 
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disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut 

keduniaan semata.13 

 Makna hukum Islam (syari’ah) adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di 

arab) orang mempergunakan kata syari’ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke 

sumber (mata)air yang diperlukan manusia untuk minuman dan membersihkan diri.14 

 Sedangkan Joseph Schacht mengartikan Hukum Islam sebagai totalitas 

perintah Allah yang mengatur kehidupan umat islam dalam keseluruhan aspek 

menyangkut penyembahan dan ritual, politik, dan hukum.15 

a) Sumber Hukum Islam 

Sumber hukum islam (mashadir al-syari’at) adalah dalil-dalil syari’at yang 

dari huku syari’at digali. Sumber-sumber hukum islam dalam 

pengklasifikasikannya didasarkan pada dua sisi pandang kesepakatan ulama 

atas ditetapkannya beberapa hal ini menjadi sumber hukum syari’at. 

Pembagian ini terjadi menjadi tiga bagian: 

1. Sesuatu yang telah disepakati semua ulama islam sebagai sumber 

hukum syari’at yaitu alqur’an dan sunnah. Adapun pengertian al-

Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi  Muhammad 

SAW, dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Pengertian demikian 

senada denganyang diberikan dengan AL-Zarqani al-Quran adalah 

                                                           
 13 Mohammad Kamal Hasan, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: P#M, 1997), h. 

136 

 14 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), H.235 

 15 Nourzzaman Shiddiq, Hukum Islam, ( Jakarta: Pustaka Jaya, 193), H. 603 
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lafal yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Mulai dari awal 

suratal-fatihah, sampai dengan akhir surat al-nas.16 

2. Sesuatu yang disepakati oleh mayoritas junhur ulama sebagai sumber 

syariat yaitu ijima’ dan qiyas. Pengertian ijima menurut Abdul Wahab 

Kallaf, ijima’ menurut istilah ulama ushul ialah kesepakatan semua 

mujahidin diantara umat islam pada suatu masa setelah kewafatan 

Rasulullah SAW. Atas hukum syar’I mengenai suatu kejadian atau 

kasus. Muhammad Abu Zahra berpendapat bahwa sanya ijima’ itu 

adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah 

wafatnyaRasulullah SAW, terhadap hukum syara’ yang bersifat 

praktis (‘amaly).17 Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu 

dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Ada 

beberapa golongan pendapat. Golongan pertama menyatakan bahwa 

qiyas merupakan ciptaan manusia, yaitu pandangan para mujtahid. 

Sebaliknya menurut golongan kedua, qiyas merupakan ciptaan syari’, 

yakni merupakan dalil hukum yang berdiri atau merupakan hujjat 

illahiyah yang dibuat syari’ sebagai alat untuk mengetahui suatu 

hukum.18 

 

 

                                                           
 16 H. Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 68 

 17 Rahmat Syafe’e, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.69 

 18 Rahmat Syafe’e, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.68 
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b) Karakteristik Hukum Islam 

 Hukum islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan 

karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia.berbedanya 

karakteristik ini disebabkan karena hukum islam berasal dari Allah SWT, 

bukan buatan manusia yang tidak lupuk dari kepentingan individu dan hawa 

nafsu. Salah satu karakteristik hukum islam adalah menyedikitkan beban agar 

hukum yang ditetapkan oleh Allah ini dapat dilaksanakan oleh manusia agar 

dapat tercapai kebahagian dalam hidupnya.19  

  

C. Pandangan Hukum Positif terhadap perilaku PSK dibawah Umur 

 Dalam prakteknya, pelacuran juga dipandang sebagai kerja seksual dalam 

suatu sistem produksi/reproduksi masyarakat.Pelacuran dilakukan dari kelas bawah, 

dipinggir-pinggir jalan, rumah bordil, sampai kelas menengah. Dengan kata lain, 

memberikan tempat pada gagasan tentang seks dalam pembangunan kerja. 

 Dalam KUHP maupun RUU- KUHP, pelacuran tidak dilarang.Ketentuan ini 

tidak terlepas dari pendapat tentang pengertian zina dalam perspektif hukum barat. 

Menurut mereka, apabila persenggamaan itu dilakukan atas dasar suka sama suka  

oleh orang- orang dewasa yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan 

siapapun  juga,  maka  perbuatan  persenggamaan  itu  merupakan  hak  dan  

                                                           
 19 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2006), h. 94 
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masalahpribadi mereka.20 Mengenai sanksi hukuman yang dikenakan dalam KUHP, 

sesuai dengan pasal 287 ayat (1) : ”Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita 

diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa 

umurnya belum mencapai lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa 

belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 

sembilan tahun.” 

 Ketentuan dalam pasal ini, bukan menghukum wanitanya sebagai anak yang 

masih dibawah umur, tetapi lebih kepada laki- laiknya yang melakukan perbuatan 

itu.Lalu, apabila wanita itu yang mau untuk disetubuhi, dan mengharapkan imbalan 

dari perbuatannya itu, bagaimana dengan sanksinya. 

 KUHP tidak melarang prostitusi, tetapi hanya melarang mucikari 

(germo).Larangan melakukan profesi mucikari terdapat dalam pasal 296 KUHP. 

Yang menentukan bahwa :”Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau 

memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai 

pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu 

tahun enam bulan  atau pidana denda paling banyak lima belas ribu.21 

a. Manusia sebagai makhluk rasional sebenarnya sudah dibekali rasa hasrat ingin 

tahu. Keinginaan manusia ini sudah dapat disaksikan sejak seseorang masih 

kanak-kanak dan akan terus berkembang secara dinamis mengikuti fase-fase 

                                                           
20 Harry Wibowo, Kerja Sosial Dalam Industri Wisata. (Prisma, 1991). H. 100 

 

 21 Soenarto Soerodibroto., KUHP & KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan 

Hoge Raad, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. VIII,. h. 177. 
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perkembangan kejiawaan orang tersebut. Hasrat ingin tahu manusia akan 

terpuaskan bila telah memperoleh pengetahuan mengenai apa yang 

dipertanyakan. 

b. Tetapi sudah menjadi sifat manusia, yang mana setelah memperoleh 

pengetahuan mengenai suatu masalah,maka akan disusul oleh kecenderungan 

ingin lebih tahu lagi. Untuk mendukunng dan menyalurkan keingintahuannya, 

maka manusia akan cenderung mengadakan penelitian.22 Metode penelitian 

merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan 

terhadap segala permasalahan. Di dalam penelitian dikenal adanya beberapa 

macam teori untuk menerapkan salah satu metode yang relevan terhadap 

permasalahan tertentu, mengingat bahwa tidak setiap permasalahan yang 

dikaitkan dengan kemampuan si peneliti, biaya dan lokasi dapat diselesaikan 

dengan bentuk apapun metode penelitian.23 

c. Agar suatu  penelitian dapat bersifat obyektif maka dalam mengambil 

kesimpulan harus  berpedoman pada metode penelitian.Dalam melakukan 

penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

 

 

                                                           

22Cholid Norbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian  (Cet. 12; Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), h. 4. 

23Joko Subagyo,  Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Cet. 4; Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), h. 2. 
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D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perilaku PSK dibawah Umur 

 Pekerja seks komersial merupakan peristiwa penjualan diri baik perempuan 

maupun laki-laki dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan 

kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan 

imbalan pembayaran. 

1. PSK Dalam Pandagan Islam 

  Dalam agama Islam, PSK  merupakan salah satu perbuatan zina. 

Pandangan hukum Islam tentang perzinaan jauh berbeda dengan konsep 

hukum konvensional, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual 

tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam 

kategori perzinaan yang harus di berikan sanksi kepadanya, baik itu dalam 

tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah 

berkeluarga ataupun belum.24 

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nissa’ ayat 16: 

يمَاأَعَرَضَواَعَنَهَمَاَََإَنََاَللَََّكَانََتَوَابَاَرَحََوَأَصَلَحَاَفََوَاللَذَانََيَأتََيَانَهَاَمَنَكَمََفَآذَوهَمَاَََفَإَنََتَابَاَ  

Terjemahannya  

16. dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, 

Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat 

dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha 

                                                           
 24 A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2000), Cet ke-1. h. 35 



41 

 

Penerima taubat lagi Maha Penyayang. 

 Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinaan merupakan bentuk 

lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki- laki 

dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan. Maka disini akan 

penulis ulas secara lengkap mengenai pelacuran menurut Islam. 

 Penduduk masa jahiliyah mewajibkan kepada hamba sahaya perempuan 

kepunyaannya, berupa pembayaran harian yang mesti dibayar penuh kepada 

tuannya, biar didapat dengan jalan bagaimanapun. Diantara hamba sahaya itu ada 

yang  terpaksa melakukan pelacuran, supaya memenuhi pembayaran yang 

diwajibkan 

kepadanya.SetelahdatangagamaIslam,dilarangnyaputera/putrinyamengerjakan 

pekerjaan yang hina itu.25 

 

 Menurut hukum Islam, Zina secara harfiah berarti Fahisyah,26yaitu 

perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam 

hubungan perkawinan. 

 
 Terdapat pendapat lain mengenai zina, walaupun hampir sama bahkan 

samadengan yang sudah dijelaskan diatas, yaitu kata dasar dari zana- yazni. 

Hubungan seksual antara laki- laki dan perempuan yang belum atau tidak ada ikatan  
                                                           

25Fachruddin.,Mencari Karunia Allah. (Jakarta: PT Bina aksara., 1984), cet. ke- 1, h.27. 

 26Abu Khalid, Kamus Indonesia- Arab Al- Huda., (Surabaya: Fajar Mulya), cet ke- 1. h.91. 
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”nikah”, ada ikatan nikah semu (seperti nikah tanpa wali, nikah mut’ah, dan 

hubungan beberapa laki- laki terhadap hamba perempuan yang dimiliki secara 

bersama) atau ikatan pemilikan (tuan atas hamba sahayanya).27 

 Para Ulama dalam memberikan definisi zina dalam kata yang berbeda, 

namun mempunyai substansi yang hampir sama, yaitu:  

 

1. Menurut Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan 

mukalaf yang menyetubuhi farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat 

(tanpa ada syubhat) dandisengaja. 

2. Menurut Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan  lelaki 

yang menyetubuhi perempuan didalam kubul tanpa ada milik dan 

menyerupaimilik. 

3. Menurut Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan keji 

pada kubul ataudubur. 

4. Menurut Ulama Zahiriyah mendefinisikna bahwa zina adalah menyetubuhi 

orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya atau 

persetubuhan yangdiharamkan. 

5. Menurut Ulama Zaidiyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukan 

kemaluan kedalam kemaluan orang hidup yang diharamkan, baik kedalam 

kubul maupun dubur tanpa adasyubhat. 

 Secara garis besar, pendapat- pendapat diatas dapat didefinisikan, bahwa 

                                                           
 27Ensiklopedi Islam.: (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999). H.75 
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perzinaan adalah hubungan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak 

terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) atau perbuatan bersenggama 

seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan  

istrinya atau  seorang  perempuan  yang  terikat  perkawinan  dengan  seorang  laki-  

laki yang bukan suaminya.28 Dari definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama 

tersebut dapat diketahui bahwa unsur- unsur jarimah zina itu ada dua, yaitu: 

1. Persetubuhan yang diharamkan,dan  

2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawanhukum. 

 Sebelum membedakan kedua bentuk perzinaan, harus difahami terlebih  

dahulu mengenai unsur- unsur perbuatan (jarimah) yang dapat dikenakan hukuman 

(uqubah) sehingga dapat dengan jelas mengetahui ketentuan hukum atas suatu 

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai berikut: jarimah terbagi dalam tiga 

unsur:  

1. Unsur  formal  (rukun  syar’i) adalah  adanya  ketentuan  nash  

yangmelarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam 

pelanggarnya. 

2. Unsur materiil (rukun maddi) adalah adanya tingkah laku berbentuk  

jarimah yang melanggar ketentuan formal. 

3. Unsur moril (rukun adabi) adalah bila pelakunya seorang mukalaf, 

yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secarahukum 

                                                           
 28 Kamus Besar Bahasa Indonesia,.Edisi ke Tiga.Departemen Pendidikan Nasional.(  Jakarta: 

Balai Pustaka2005). 
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 Didalam hukum Islam, hukuman zina dibagi berdasarkan status seseorang 

tersebut.Yaitu : (1) pezina muhsan, (2) pezina ghairu muhsan, dan (3) pezina dari 

orang yang berstatus hamba sahaya.29  

 Seseorang dikatakan pezina muhsan jika ia melakukan zina setelah melakukan 

hubungan seksual secara halal (sudah menikah atau pernah menikah). Hukuman atas 

pezina muhsan ini menurut jumhur Ulama adalah dirajam.Pezina ghairu muhsan 

adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual 

secara halal sebelumnya.Pezina ini dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan keluar 

kampung selama satu tahun. 

 Adapun hukuman bagi pezina hamba sahaya, jika hamba sahaya itu 

perempuan dan pernah menikah (muhsan), hukuman hadd-nya 50 kali cambukan, 

sesuai dengan surat An-Nissa ayat 25, sebagai berikut : 

 

وَمَنََلَمََيَسَتَطَعََمَنَكَمََطَوَلًَأَنََيَنَكَحََالَمَحَصَنَاتََالَمَؤَمَنَاتََفَمَنََمَاَمَلَكَتََ

عَضََََأَيَمَانَكَمََمَنََفَتَيَاتَكَمََالَمَؤَمَنَاتََََوَاَللَََّأَعَلَمََبَإَيمَانَكَمََََبَعَضَكَمََمَنََبََ

فَانَكَحَوهَنََبَإَذَنََأَهَلَهَنََوَآتَوهَنََأَجَورَهَنََبَالَمَعَرَوفََمَحَصَنَاتََغَيَرََ

مَسَافَحَاتََوَلًَمَتَخَذَاتََأَخَدَانََََفَإَذَاَأَحَصَنََفَإَنََأَتَيَنََبَفَاحَشَةََفَعَلَيَهَنََنَصَفََ

لَكََلَمَنََخَشَيََالَعَنَتََمَنَكَمََََوَأَنََتَصَبَرَواََمَاَعَلَىَالَمَحَصَنَاتََمَنََالَعَذَابََََ ذََ

 خَيَرََلَكَمََََوَاَللَََّغَفَورََرَحَيم

 

                                                           
 29 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) h. 34. 
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Terjemahannya  

25. dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup 

perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini 

wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui 

keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain[285], karena itu 

kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut 

yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan 

bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila 

mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan 

yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita 

merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang 

yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, 

dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. 

 

[285] Maksudnya: orang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah sama-sama 

keturunan Adam dan hawa dan sama-sama beriman. 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan diatas, jelaslah bahwa Islam 

menganggap pelacuran adalah sebagai zina, yang dalam proses terjadinya terdapat 

adanya unsur- unsur zina, yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya 

kesengajaan atau niat melawan hukum.  

Zina yang dilakukan secara berkala dan mengharap upah dari perlakuannya tersebut, 

walaupun pada umumnya mereka mengetahui bahwa perzinaan adalah bentuk 

perlakuan yang buruk dan dilarang    oleh agama dan norma yang dianut oleh 

masyarakat, serta menimbulkan dampak negatif yang besar bagi kehidupan manusia. 

Jadi intinya, Menurut hukum Islam, pelacuran merupakan perzinaan yang dilakukan 

terus menerus.Apabila dilihat dari faktor ekonomi, perbuatan zina menghasilkan  

uang  bagi  para  pelakunya  terutama  bagi  pelaku  wanita.30  

Untuk memenuhi gaya hidup yang semakin tinggi, maka banyak kalangan kelas 

bawah yang menjual dirinya kepada laki- laki hidung belang. Para pelaku pria 

biasanya memberikan uang setelah melakukan hubungan seks kepada para wanita 

ekonomi lemah dan berpendidikan rendah seperti dilokalisasi wanita tuna susila 

(WTS) atau dihotel- hotel. 

 

                                                           
30 Muhammad Abduh Malik, Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP. (Jakarta : 

PT Bulan Bintang, 2003), h. 82.
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Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, wanita-wanita kaya yang membayar laki- 

laki hanya sekedar untuk memuaskan nafsu seksnya saja dan  bahkan parahnya, 

wanita-wanita kaya itu melakukan perzinaan dan membayar pelacur laki- laki untuk 

menunjukan harga dirinya didepan teman- temannya. 

Motivasi mereka melakukan perbuatan pelacuran adalah : 

 

1. Mencari uang (padaumumnya). 

 

2. Kecewa ditinggal suaminya begitusaja. 

3. Mula- mula cari kerja sebagai tukang masak, tukang cuci. Lalu dibujuk 

atau dipaksa oleh germo untuk menjadiWTS. 

 Memenuhi gaya hidup yang semakin tinggi, maka banyak kalangan kelas 

bawah yang menjual dirinya kepada laki- laki hidung belang. Para pelaku pria 

biasanya memberikan uang setelah melakukan hubungan seks kepada para wanita 

ekonomi lemah dan berpendidikan rendah seperti dilokalisasi wanita tuna susila. 
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BAB IV 

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERILAKU PSK DI BAWAH 

UMUR 

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelacuran di bawah umur 

Pada zaman sekarang model- model pelacuran mempunyai banyak variasi 

meskipun tidak sama persis, tetapi motifnya hampir sama yaitu motif ekonomi, 

mencari kesenangan sesaat atau melampiaskan nafsu dan menunjukan harga diri.1 

Tetapi   apakah   mungkin   pelacuran   yang   dilakukan   oleh   anak   dibawah  

umur merupakan suatu motif untuk mencari kesenangan sesaat apalagi sampai 

menunjukan harga diri. Menelusuri faktor penyebab terjadinya pelacuran anak 

dibawah umur sangat sulit karena permasalahan yang melingkupinya sangat 

kompleks. Menurut Endang Sedyaningsih, bahwa  salah satu faktor terjadinya 

pelacuran adalah Faktor Moral  atau Akhlak2; (1) Dimana adanya demoralisasi atau 

rendahnya faktor moral, serta ketidak takwaan dan ketaatan terhadap ajaran agama. 

(2) Standar pendidikan dalam keluarga mereka pada umumnya rendah. (3) 

Berkembangnya pornografi dan pornoaksi secara bebas.  

 

 

                                                           
1 Muhammad Abduh Malik, Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP. (Jakarta : 

PT Bulan Bintang, 2003), h. 74. 

 2 Endang Sedyaningsih, Perempuan- perempuan Keramat Tunggak, (Jakarta : Pustaka Sinar 

Harapan, 1999)., h. 70. 
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 Sementara tidak jauh berbeda dengan pendapat diatas, KOMNAS 

.Perlindungan Anak pun berpendapat bahwa terjadinya pelacuran anak dibawah 

umur, dikarenakan adanya 2 faktor, yaitu ; 

1. Faktor Intern (Dalam  diri individu) 

 Setiap orang mempunyai pribadi yang khas dan berbeda dan membentuk 

tingkah laku yang berbeda dalam mengadakan interaksi dengan lingkungannya. 

Tingkah laku berkaitan erat dengan lingkungannya, tinglah laku berkaitan erat 

dengan kebutuhan manusia yang beragam. Kejahatan dapat dipandang sebagai 

perkembangan pribadi/perilaku yang menyimpang. 

 Dalam setiap pribadi individu masyarakat, terdapat banyak bakat yang 

berbeda-beda. Ada bakat yang positif seperti, bakat menari, menyanyi dan lain- lain, 

tetapi ada pula bakat yang negatif separti, menipu, mencuri dan sebagainya. Bakat 

negatif ini dapat terjadi karena kurangnya keharmonisan dalam keluarga, atau 

kurangnya iman seseorang, karena kurangnya bimbingan agama dan bimbingan 

rohani dalam keluarga. Adanya bakat yang negatif, merupakan salah satu faktor 

mendorong timbulnya kejahatan prostitusi 

2. Faktor Eksternal 

Faktor-faktor pendorong kejahatan prostitusi yang berasal dari luar diri 

individu.Faktor-faktor diluar individu adalah : 

1. Faktor Ekonomi. 

 Adanya kemiskinan dan keinginan untuk meraih kemewahan hidup, dengan 
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cara jalan pintas dan mudah. Tanpa harus memiliki keterampilan khusus, walau 

kenyataannya mereka buta huruf, pendidikan rendah, berpikiran pendek, sehingga 

menghalalkan pelacuran sebagai pilihan pekerjaannya. 

2. Faktor pendidikan.3  

 Pendidikan yang kurang memadai yang diberikan oleh keluarga, khususnya 

orang  tua  menjadi  faktor  penting  dari  terjadinya  pelacuran  anak  dibawah umur. 

Karena keterbatasannya mencari kerja dengan ijazah yang sangat rendah (SD). 

3. Faktor Keluarga. 

 Dalam arti kurang terpenuhinya pengawasan dari pihak orang tua. Karena 

pada semestinya orang tua harus senantiasa mendampingi anak, baik dalam 

pergaulan sampai dengan pola pendidikan yang diberikan dari sekolah. Dan atau 

bahkan adanya konflik didalam keluarga 

4. Latar Belakang Kekerasan Seksual. 

 Masa lalu yang pernah dialami oleh anak tersebut, secara paksa direnggut 

kehormatannya oleh orang yang tidak bertanggungjawab, biasanya dapat 

memunculkan fikiran untuk melacur karena sudah kepalang tanggung (tidak 

perawan lagi). 

5. Faktor Lingkungan dan Penjatuhan Hukuman 

Pengaruh lingkungan yaitu dengan seringnya pelaku bergaul dengan teman-

teman yang melakukan profesi melacur terlebih dahulu, lama-kelamaan  ikut   terjun   

                                                           
 3 http://dwtina.ngeblogs.com/2009/09/14/permasalahan-sosial-di-sekitar-kita/ 

 

http://dwtina.ngeblogs.com/2009/09/14/permasalahan-sosial-di-sekitar-kita/
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kedalam   dunia   pelacuran.   Lagipula   adapun   lingkungan tempat 

6. Fakor adanya nafsu-nafsu seks yang abnormal,  

 Factor tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Pendapat 

lain mengatakan. 

7. Faktor Penyalahgunaan Teknologi 

Pada masa globalisasi dan informasi dewasa ini, maka segala sesuatu yang 

terjadi dibelahan bumi lain dengan mudah dan cepat akan tersebar keseluruh penjuru 

dunia. Berjamurnya penggunaan TV, internet, VCD, DVD dan majalah- majalah 

atau buku-buku pornograpi memungkinkan orang untuk melihat adegan- adegan 

yang porno yang tidak pantas dikonsumsi oleh orang-orang  atau masyarakat yang 

beragama dan berbudaya. 

 secara umum faktor penyebab wanita menjadi pelacur, menurut dr. H. Ali 

Akbar, ada enam, yaitu:4  

1. Tekanan ekonomi. Karena tidak adanya pekerjaan, terpaksa mereka hidup 

menjual diri sendiri dengan jalan dan cara yang paling mudah. 

2. Karena tidak puas dengan posisi yang ada. Walaupun sudah mempunyai 

pekerjaan, tetapi tidak dapat membeli barang- barang bagus yang 

diinginkan. 

3. Karena kebodohan. Tidak mempunyai pendidikan yang baik. 

4. Cacat kejiwaan. 

                                                           
 4 Dikutip Dari Buku ”Mengapa Zina Dilarang”, Oleh Armaidi Tanjung., (Solo: CV Pustaka 

Mantiq, 1997),. h. 65. 
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5. Karena sakit hati, ditinggal suami atau setelah dinodai kekasihnya ditinggal 

begitu saja. 

6. Karena tidak puas dengan kehidupan sosialnya atau hiperseksual. 

Diatas merupakan faktor- faktor utama secara umum, sebagai pemicu 

terjadinya pelacuran yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak dibawah 

umur.  

Baik menurut hukum positif ataupun menurut hukum negatif, 

beranggapan bahwa pelacuran merupakan suatu tindakan asusila, yang dapat 

menghancurkan generasi bangsa. Namun, pada umumnya mengenai hukuman 

yang dijatuhkannya, hukum islam lebih tegas dalam memutuskannya 

dibandingkan dengan hukum positif. 

B. Faktor yang Mempengaruhi Keberadaan Kegiatan Prostitusi  

 Bisnis di dunia prostitusi memang sangat berrliku-liku dan sangat panjang 

salah satu hal yang sangat mendukung sebuah prostitusi yaitu adanya peran pihak 

ketiga yang biasa disebut dengan germo. Germo inilah yang sangat menentukan 

keberhasilah sebuah tempat prostitusi, dimana person seorang germo yaitu bertugas 

untuk merekrut para psk dari berbagai daerah dengan iming-iming uang yang sangat 

berlimpah dari hasil menjual harga diri. 

1. Faktor penegak hukum 

  Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak kepolisian. 

Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental 
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penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan efek pada sistem 

penegakan hukum. Aturan yang sudah baik tapi tidak didukung oleh aparat 

kepolisian maka cukup sulit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. 

Namun yang terjadi kenyataannya tidak seperti itu, pihak kepolisian tidak 

maksimal  dalam menindaki praktik prostitusi. 

2. Faktor Budaya Hukum 

  Budaya hukum di masyarakat masih memandang perempuan sebagai 

obyek yang harus diatur, dikekang dan dibatasi geraknya di ruang publik. 

Menurut Rosmiati Sain,5
 
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi 

Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), kata pelacur dan prostitusi di 

masyarakat selalu diarahkan kepada perempuan, muncullah istilah WTS 

(Wanita Tuna Susila), bukan PTS (Pria Tuna Susila), padahal perempuan dan 

laki-laki pelacur kedua- duanya sama-sama tuna susila, dan sama-sama berdosa 

di hadapan Tuhan. 

  Realitas di masyarakat membuktikan bahwa upaya-upaya  untuk 

mengeliminasi prostitusi dan perbuatan maksiat lainnya selalu 

mendiskriminasikan perempuan. 

  Seolah-olah perempuanlah penyebab utama munculnya perbuatan 

maksiat tersebut, padahal sejumlah penelitian tentang prostitusi 

mengungkapkan ada sejumlah elemen di masyarakat yang diuntungkan oleh 

                                                           
 5 Kartini Kartono. Patologi Sosial jilid 1. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2011), jilid 1 

h. 245 
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praktek prostitusi.  

  Mereka itu diantaranya para calo, germo, petugas keamanan, pedagang 

makanan dan minuman, supir-supir taksi, terutama adalah para pengguna atau 

pelanggan yang notabene adalah laki-laki. Karena itu, semua upaya 

penghapusan prostitusi harus memangkas semua elemen yang mengambil 

keuntungan dari praktek prostitusi, bukan hanya dengan melakukan razia 

terhadap perempuan yang terlibat prostitusi. 

 

C. Upaya Pihak Berwajib Penanggulangan kejahatan Prostitusi 

 Eksistensi Kepolisian adalah lakon yang harus dijalankan sehubungan dengan 

atribut yang melekat pada individu maupun instansi, dalam hal ini diberikan oleh 

POLRI didasarkan atas asas Legalitas Undang-Undang yang karenanya merupakan 

kewajiban untuk dipatuhi oleh masyarakat. Agar peran ini bisa dijalankan dengan 

benar, pemahaman yang tepat atas peran yang diberikan harus diperoleh.6  

 Pemaknaan akan Pelindung, Pengayom,  dan  Pelayan masyaraka10 bisa 

beragam dari berbagai tinjauan, namun untuk kesamaan persepsi bagi kita dan 

langkah bagi kita, pemaknaan itu dapat dirumuskan : 

 Pelindung : adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan 

perlindungan bagi warga masyarakat, sehingga terbebas dari rasa takut, 

                                                           
 6 Barda Nawawi Arief, Beberapa aspek kebijaksanaan penegakan dan pengembangan 

Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 4 
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bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tentram dan damai 

 Pengayom : adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan 

bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang 

dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan 

tentram Pelayan : adalah anggota POLRI yang setiap langkah pengabdiannya 

dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proporsional 

 Pemaknaan dari peran Pelindung, Pengayom dan Pelayan seyogianya tidak 

hanya tampil dalam setiap langkah kegiatan apapun yang dilakukan oleh personil 

POLRI berkaitan dengan tugasnya, melainkan juga dalam perilaku kehidupannya 

sehari-hari 

 Tampilan perilaku dimaksud akan sangat tergantung pula kepada integritas 

pribadi masing-masing anggota POLRI, untuk bisa dilaksanakan secara  sadar, baik 

dan tulus. Pada intinya, perilaku yang ditampilkan dapat berwujud : 

a) Sebagai Pelindung : berikan bantuan kepada masyarakat yang merasa 

terancam dari gangguan fisik dan psikis tanpa perbedaan 

b) perlakuan Sebagai Pengayom : dalam setiap kiprahnya, mengutamakan 

tindakan yang bersifat persuasif dan edukatif 

c) Sebagai Pelayan : layani masyarakat dengan kemudahan, cepat, simpatik, 

ramah, sopan serta pembebanan biaya yang tidak semestinya Sebagai 

pengayom, POLRI harus selalu simpati dan ramah tamah.  

 Disini ada tiga konsep policy Kapolri yang relevan, yaitu etis, open 
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(tanggap) dan ojo dumeh. Sedangkan sebagai pengawas masyarakat, Polri harus 

tegas, berwibawa dan kalau perlu keras. Satu lagi konsep policy Polri adalah relevan 

kuat, yaitu Polri harus sadar bahwa dirinya adalah sebagai ”Crime Hunter”.7  

 Polisi memang harus bertindak keras tetapi tidak bengis, harus melakukan 

pelayanan yang efisien tapi tidak mengharap apapun, tidak memihak pada kesatuan 

apapun (khususnya bidang politik) demi tegaknya azas kepolisian. Bagi kepolisian, 

hal-hal itu merupakan falsafah pelaksanaan tugas yang bersifat universal, sebagai 

standar minimum perilaku organisasi Polisi.8 Dalam TAP MPR RI No. 

VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

maka peranan Kepolisian adalah
 
: 

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 

memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

2. Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib 

memiliki keahlian dan keteerampilan secara profesional. 

Dari keterangan pasal tersebut, maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa 

tugas-tugas yang diemban oleh polisi adalah sangat komplek dan rumit sekali 

terutama didalam bertindak sebagai penyidik kejahatan atau tindak pidana. Dalam 

hal pemberantasan kejahatan prostitusi, polisi adalah sebagai penegak hukum yang 
                                                           

 7 Anton Tabah, Menatap dengan mata hati Polisi Indonesia. Penerbit PT Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta. 1991, h. 97 

 8 Jend. Pol (Pur) Drs. Kunarto MBA, perilaku organisasi POLRI. Penerbit Cipta Manunggal, 

Jakarta. 2001, h. 101 
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umumnya diharapkan oleh masyarakat sebagai fungsi polisi adalah untuk 

menegakkan hukum pidana (enforcing the criminal law), khususnya dalam 

kejahatan prostitusi. 

Polisi adalah kepercayaan masyarakat dengan kekuatan dan tanggung jawab 

yang besar. Tuntutan yang alamiah yang besar terhadap kepolisian adalah harus 

memberikan imbalan dengan standar etika tinggi. Terkadang pelaksanaan dari 

kegiatan polisi dikatakan sebagai ”ranjau moral” karena banyak pekerjaan polisi  

yang  harus  melibatkan diri pada  konflik  orang  lain  dan harus menangani 

berbagai macam perilaku menyimpang.9  

Sebagai alat perlengkapan negara, polisi bertanggung jawab melaksanakan 

tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat.  

Tugas pemerintah ini dilakukan polisi melalui penegakan hukum pidana, 

khususnya melalui pencegahan dan menyelesaikan kejahatan prostitusi yang terjadi. 

Oleh karenanya untuk menanggulangi kejahatan prostitusi tersebut, sektor tersebut 

harus diperhatikan dengan seksama.  

Kita tidak boleh hanya memperhatikan faktor lingkungan dari PSK, misalnya 

dengan cara mentransmigrasikan mereka sehingga terhindar dari lingkungannya 

semula, akan tetapi faktor individu dari PSK tersebut harus juga diperhatikan, 

misalnya dengan cara memberikan pembinaan moral para PSK melalui lembaga-

lembaga keagamaan, dan sebagainya. Mencermati penjelasan tersebut ada beberapa 

                                                           
 9 Polisi dan masyarakat, hasil seminar persatuan kepala polisi Asia Pasifik ke enam di 

Taipei, 11-14Januari 1998. Penerbit Cipta Manunggal 
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langkah yang dapat dilakukan porli dalam menanggunali prostitusi atau pelacuran di 

bawah ini tampa penjatuhan pidana yakni9 : 

1.  Usaha yang bersifat pencegahan (Preventif) terjadinya kejahatan prostitusi, usaha 

ini meliputi : 

a. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

Prostitusi dan PSK 

b. Meningkatkan pemberian pendidikan keagamaan untuk memperkuat 

keimanan masyarakat atas nilai religius dan norma kesusilaan 

c. Mengadakan berbagai bentuk kegiatan dana kesempatan berkarya bagi anak-

anak remaja untuk menyalurkan semangat dan energi masa mudanya 

d. Memperluas lapangan pekerjaan bagi kaum wanita yang disesuaikan dengan 

kodrat, talenta guna memperoleh upah yang cukup dalam memenuhi 

kebutuhan hidup 

e. Pemberian pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam 

kehidupan keluarga, baik di lingkungan sekolah maupun ditengah- tengah 

keluarga itu sendiri 

f. Penyitaan terhadap buku-buku, majalah-majalah, gambar-gambar dan film-

film porno serta sarana lain yang merangsang nafsu seks, seperti situs porno 

di internet 

g. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara umum 
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h. Pembentukan badan koordinasi dari bebrapa instansi terkait, serta 

masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyebaran prostitusi. 

2.   Usaha Reprentif dan Kuratif (penekanan), seperti : 

a. Pengadaan lokalisasi PSK guna mengawasi, menjamin kesehatan dan 

keamanan para PSK dan membatasi laki-laki yang ingin melakukan relasi 

seks dengan PSK 

b. Rehabilitasi dan resosialisasi PSK, baik dengan sistem panti maupun dengan 

sistem non panti 

c. Penyempurnaan panti-panti rehabilitasi PSK yang terkena razia disertai 

dengan peningkatan pembinaan moral, agama dan pendidikan keterampilan 

sesuai dengan bakat dan minat masing-masing 

d. Mengadakan pengobatan secara berrkala bagi para PSK di lingkungan 

lokalisasi 

e. Menyediakan lapangan kerja baru bagi PSK yang bersedia meninggalkan 

kehidupan prostitusi/pelacuran guna memulai kehidupan baru yang lebih baik 

f. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga PSK dan masyarakat agar 

mau menerima kembali PSK yang ingin memulai hidup baru yang lebih baik 

g. Menindak dengan keras para germo, mucikari dan pedagang perempuan dan 

anak-anak dengan hukuman yang berat 

h. Mencarikan pasangan hidup yang permanen bagi para PSK untuk membawa 

mereka ke jalan yang benar 

i. Mengikutsertakan para bekas PSK yang ingin memulai hidup baru dalam 
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program transmigrasi. 

D. Peran Serta Masyarakat Dalam Menanggulangi Kejahatan 

Prostitusi/Pelacuran 

a. Peran Orang tua dalam Keluarga 

Orang tua perlu menggali potensi anak untuk dikembangkan melalui 

berbagai macam kegiatan, pengembangan potensi ini dapat menimbulkan 

prestasi bagi anak sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri, harga diri 

yang positif dan akhirnya anak akan memiliki jati diri yang stabil. Orang tua 

dapat berperan sebagai pembimbing bagi anak. 

Peranan sebagai pembimbing anak terutama dalam membantu anak 

mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dan mengembangkan alternatif 

penyelesaian masalah, termasuk dalam mengatasi tekanan dan pengaruh negatif 

teman sebayanya atau sepermainannya dan lingkungannya. 

Setiap anak yang pergi hendaknya orang tua perlu bertanya dengan rinci 

kemana tujuan pergi, kapan pulang, dengan siapa pergi dan lain sebagainya 

yang dirasakan perlu. Kontrol disini untuk menunjukkan bahwa orang tua 

punya perhatian  khusus  kepada  anak  dan  tidak   membiarkan  anak  untuk    

bertindak semaunya sendiri. Yang perlu diingat adalah sekalipun kontol 

dijalankan   dengan ketat, tetapi harus selalu berkomunikasi dengan anak dan 

menerima keberatan- keberatan yang disampaikan anak. 

ketat, tetapi harus selalu berkomunikasi dengan anak dan menerima 
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keberatan- keberatan yang disampaikan anak. Bila anak membawa teman ke 

rumah, bergabunglah dengan mereka. Tanyalah mereka tinggal, apa saja 

kegiatan mereka bila waktu luang dan bagaimana kabar orang tua mereka. 

Pembiasaan-pembiasaan ini akan membuat anak maupun teman-temannya 

menjadi akrab dengan orang tua dan bisa menganggap orang tua sebagai 

bagian dari kelompok mereka. 

Orang tua perlu menumbuhkan kesadaran anak, bahwa : 

1. Pergaulan bebas dan jatuh ke dunia Pelacuran tidak sesuai dengan nilai, 

norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat. 

2. Pergaulan bebas yang mengakibatkan terjerembab ke dunia Pelacuran dapat 

mengakibatkan putus sekolah, tidak bekerja dengan baik, dikucilkan oleh 

masyarakat dari tengah-tengah pergaulan masyarakat, hamil diluar nikah, 

terkena berbagai macam penyakit, tidak dihargai orang yang pada akhirnya 

tidak bisa menjadi manusia mandiri. 

3. Anak-anak harus mencintai diri sendiri, keluarga, teman-teman, hasil karya 

orang lain dan lingkungannya 

4. Melibatkan anak mewujudkan cita-cita keluarga 

5. Sejak kecil, anak harus dibiasakan untuk terikat dalam mewujudkan 

keutuhan dan keharmonisan keluarga, misalnya : kebiasaan melaksanakan 

ibadah bersama, makan malam bersama, diskusi tentang masalah keluarga, 

dan sebagainya 
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6. Anak perlu terlibat dalam mewujudkan cita-cita keluarga dengan  

membiasakan hidup hemat, menabung dan hidup sederhana 

7. Anak perlu diajak untuk menangkal godaan-godaan negatif dari pengaruh 

lingkungannya dan memperkuat ketahanan dirinya 

 Langkah-langkah yang dapat diajarkan pada anak agar mereka tidak mudah 

tergoda ke dunia Pelacuran, adalah : 

1. Orang tua menjadi panutan 

Melihat dan menyerap pola/perilaku nilai-nilai yang ditampilkan orang tua, 

misalnya : orang tua menghendaki anak agar tidak bergaul dengan sembarangan. 

Selain itu orang tua perlu jujur dan mengakui kelemahan- kelemahannya kepada 

anak tanpa harus merasa takut kehilangan wibawa 

2. Orang tua menjadi tempat diskusi 

  Apapun yang disampaikan anak, berita baik maupun buruk perlu didengarkan 

dengan baik dan kemudian mengajak anak untuk berdiskusi secara lebih terbuka dan 

mendalam. Untuk itu pilihlah waktu yang tepat, jagalah kerahasiaan anak, perhatikan 

segala ekspresi wajah dan tingkah laku anak, serta jagalah emosi 

3. Orang tua menjadi tempat bertanya 

  Orang tua perlu mengikuti perkembangan remaja dan permasalahannya 

sehingga dapat memberikan penjelasan bila anak bertanya, termasuk masalah 

pergaulan bebas dan Pelacuran 

4. Mampu membuat aturan secara konsisten, kontiniu dan konsekuen 
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  Aturan ini dibuat dengan mempertimbangkan pendapat anggota keluarga 

secara umum. Sekali aturan ini ditetapkan, maka harus dilaksanakan oleh seluruh 

anggota keluarga tidak terkecuali oleh orang tua sendiri 

5. Mampu mengembangkan tradisi keluarga dan nilai-nilai agama 

   bimbingan yang dimulai dari arahan/ceramah kerohanian, pendalaman agama 

dan arahan-arahan yang bersifat membangun agar anak tidak mengulangi kesalahan 

yang sama di kemudian hari. Beritahukan akibat-akibat dari perbuatan yang 

dilakukannya, dan jangan dibiarkan larut dalam kesalahan yang selalu menghantui 

perasaannya.  

E. Implementasi Pemidanaan Terhadap Perilaku PSK dibawah Umur  

 Pemidanaan hanya terhadap mucikari saja tidak mencerminkan rasa 

keadilan, karena dalam perbuatan pelacuran terdapat subyek-subyek yang berkaitan 

yakni mucikari, pengguna dan PSK. Perbuatan pelacuran  bagaian dari perbuatan 

zina dikategorikan sebagai (crime Without victim) bahwa PSK dan pengguna 

termasuk korban tetapi juga sebagai pelaku dalam perbuatannya sehingga hukum 

pidana positif indonesia saat ini masih belum memberikan kepastian hukum yang 

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam 

UUD 1945 pasal 28D. 

 Prinsip nullum delictu neola poena lage praevia tindak pidana dapat 

dijatuhkan tampa didahului adanya peraturan yang memuat sanksi pidana terlebih 

dahulu  menjamin perlindungan hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan 
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penguasa. Akan tetapi, seorang PSK yang melacurkan diri dengan atau tampa 

mucikari bukan termasuk kejahatan karena tidak dilarang dalam hukum pidana 

Indonesia meskipun melanggar dari sudut pandang agama, adat istiadat, dan 

kesusilaan dalam masyarakat.  

 Hal yang sma berlaku dalam pengguna jasa, meskipun  sebagai perbuatan 

zina yang termuat dalam pasal 284 KUHP, pasal ini merupakan delik absolut yang 

artinya tidak dapat dituntut apa bila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri 

yang dirugikan (yang dipermalukan). Pasal ini juga hanya dapat berlaku pada salah 

satu pengguna atau PSK telah terikat perkawinan, sedangkan apabila pengguna dan 

PSK belum terikat perkawinan maka tidak dapat diterapkan pasal tersebut. Politik 

hukum pidana dimaknai sebagai kehendak nasional untuk bersumber dari bangsa 

Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kehendak Negara adil dan makmur 

berdasarkan pancasila.10 

 Langkah pemerintah untuk membebaskan Indonesia pada tahun 2019 dari 

lokalisasi pelacuran yang saat ini tinggal berjumlah 99 dari 168 lokalisasi yang ada 

merupakan salah satu bagian dari kebijakan sosial.11 

                                                           
 10 Barda Nawawi Arief, Kapita Salekta Hukum Pidana , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2003), h. 240 

 11 Tempo,  “Menteri Khofifah 2019, Indonesia  bebas 

lokalisasi”,http://m.tempo.co/read/news/2016/09/04i/17350572/materi-khofifah-2019-indonesia-

bebas-lokasi,  09 februari 2018 

http://m.tempo.co/read/news/2016/09/04i/17350572/materi-khofifah-2019-indonesia-bebas-lokasi
http://m.tempo.co/read/news/2016/09/04i/17350572/materi-khofifah-2019-indonesia-bebas-lokasi
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN. 

1. Mengenai terjadinya pelacurana anak dibawah umur dilatar belakangi oleh 

berbagai macam faktor yaitu, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor 

keluarga, dan faktor kekerasan seksual. 

 

2. Mengenai pemidanaan pelacuran anak di bawah umur, antara hukum positif dan 

hukum islam sama-sama mendapatkan sistem pembinaan yang diberikana 

kepada pelaku pelacuran tersebut. Yang membedakan hukum positif dan hukum 

islam yaitu memberikan penanganan pertama yaitu di kembalikannya anak 

kepadaorang tua sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

 

 Apabila perbuatan pelacuran itu terulang kembali maka anak akan ditempatkan 

kedepertemen sosial untuk diberikan pembinaan berupa : pembuatan kerajinan 

tangan, dan sebagai penetral luar mereka. Dilakukan demikian dikarenakan, sesuai 

dengan pasal 1 ayat (2) huruf B Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang 

peradilan anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan 

hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan 
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menurut hukum islam, hukuman had jelas-jelas tidak dapat dikenakan bagi anak yang 

belum mencapai dewasa. Anak dapat didampingi oleh ibunya untuk menjaga serta 

merawatnya dan memberikan pendidikan keagamaan ataupun diluar itu, agar 

terbentuk moral serta perilaku yang baik ketika kembali kelingungannya. 

3. Mengenai perbandingan perbedaan dan persamaan hukum positif dan hukum 

islam yaitu hukum positif mempunyai ketentuan sanksi dan sistem pemidanaan 

yang sangat sempit bagi pelacuran di Indonesia khusunya pelacuran anak 

dibawah umur, yaitu dengan tidak adanya ketentuan perundang-uandangan 

yang secara tegas dan tertulis untuk memberikan sanksi kepada para perilaku 

pelacuran, sehingga membuat perbuatan itu semakin meraja lela dikalangan 

masyarakat umum, yang telah menelusup kedalam kehidupan anak-anak 

generasi bangsa. 

Sedangkan dalam hukum islam yaitu ketentuan mengenai sanksi dan 

pemidanaan sangat amat luas, baik yang sudah ditentukan dalam nash maupun yang 

menjadi kesepakatan ulama sampai dengan kebijakan hakim dalam menghukum 

(ta’zir). Perbuatan zina atau pelacuran, bukan karena perbuatan tersebut dilakukan 

oleh anak dibawah umur lantas terbebas sepenuhnya dengan hukuman, akan tetapi 

dapat diberlakukan hukuman ta’zir  yang dapat diberikan oleh penguasa atau hakim 

dengan segala kebijakannya 
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4. Implikasi Penelitian 

1. Untuk aparat pemerintah Indonesia , sebaiknya membuat suatu peraturan 

khusus mengenai sanksi kepada para pelaku pelacuran anak dibawah umur 

untuk mengurangi dampak di kemudiann hari, dan dapat mengadopsi dari 

hukum islam secara umum agar para pelacur anak dibawah umur di 

Indonesia semakin meraja lela, terutama bagi anak-anak generasi penerus 

bangsa. 
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