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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 ا
dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 ba b be ب

 ta t te ت

 sa s es (dengan titik di atas) ث

 jim j Je ج

 ha h ha (dengan titk di ح
bawah) 

 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



x 
 

 sad s es (dengan titik di ص
bawah) 

 dad d de (dengan titik di ض
bawah) 

 ta t te (dengan titik di ط
bawah) 

 za z zet (dengan titk di ظ
bawah)  

 ain ‘ Apostrop terbalik‘ ع

 gain g Ge غ

 fa f Ef ف

 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك

 lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ن

 wau w We و

 ha h Ha ه

 hamzah , Apostop ء

 ya y Ye ي

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

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

(‘). 

2. Vokal 
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Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal 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

 

 

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 vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 

  
Nama 

  
Nama 
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Harkat dan 
Huruf 

Huruf dan 
Tanda 

 

يَ َ|ا ... ..  
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]. 

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 diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

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

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

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

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

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut 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 jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

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

ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf capital 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 Adari 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 

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  : Ahmad Hamdan Mujahidul Haq 
NIM  : 80100220112 
Judul Tesis : Sanski Kebiri Kimia Terhadap Pedofilia Perspektif Mashlahah 

 
Tesis ini membahas tentang sanksi kebiri kimia terhdap pedofilia. Pokok 

permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana sanksi kebiri kimia terhadap pedofilia 
perspektif mashlahah? Agar lebih fokus maka dirumuskan submasalah, yaitu 1) 
Bagaimana sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang 
Perlindungan Anak?, 2) Bagaimana sanksi kebiri kimia terhadap pedofilia dalam 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak perspektif 
Mashlahah?. 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 
(field research), menggunakan metode kualitatif  dengan pendekatan yuridis dan 
normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data 
tersier. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah analisis, 
wawancara dengan ulama (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sulawesi Selatan dan 
dokumentasi. Adapun Teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan dengan 
beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, editing data, analisis data, dan 
penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sanksi kebiri kimia dalam Undang-
Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak adalah sanksi berupa  
penyuntikan zat kimia yang bertujuan menekan Hasrat seksual terhadap pelaku 
kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia). Sanksi kebiri kimia dalam Udang-Undang 
merupakan sanksi pidana tambahan yang diberlakukan paling lama 2 tahun setelah 
pelaku menjalani pidana pokok berupa penjara.; 2) Sanksi kebiri kimia dalam Undang-
Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak oleh ulama dikategorikan 
sebagai mashlahah Mulghah, yaitu mashlahah yang ditolak, karena ada dalil 
penunjukan atas pelarangan kebiri dalam hadis dan ijma’ para ulama.  

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1)  sanksi  berupa kebiri kimia yang diatur 
oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dilihat dari segi 
efektifitasnya perlu untuk ditinjau kembali, data yang dikumpulkan terkait kasus 
pedofilia dari kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
menunjukkan bahwa sanksi kebiri kimia tidak efektif mencegah dan mengurangi kasus 
pedofilia. Apalagi sanksi kebiri kimia di dalam undang-undang hanya merupakan 
pidana tambahan dan bukan pidana pokok. 2)  sanksi berupa penjara seumur hidup dan 
hukuman mati lebih layak menjadi sanksi terhadap kasus pedofilia, yang memiliki 
unsur efek jera dan dapat mewujudkan Mashlahah dalam kehidupan masyarakat. 
Sanksi kebiri kimia terkesan terlalu ringan bagi pelaku pedofilia yang telah merusak 
kehidupan dan masa depan anak, dan masih menjadi keresahan ditengah masyarakat 
sampai saat ini. 



 
 

 1

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah amanah dari Allah Swt yang sudah sepatutnya dijaga dan diberi 

hak-haknya sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Islam.1 Anak adalah tanggung 

jawab dan karunia tuhan yang maha esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam 

dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai insan yang harus di junjung 

tinggi sebagai manusia seutuhnya. Islam memandang  anak sebagai karunia yang 

mahal harganya dan berstatus suci. Karunia yang mahal ini sebagai amanah yang 

harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua khususnya, karena anak sebagai aset orang 

tua dan aset bangsa. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap 

perlindungan anak-anak, yaitu meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi dan 

lain-lain.2 

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan 

perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju 

kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan 

pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian 

yang serius, terutama pada masa balita.  

                                                      
1 https://www.merdeka.com/jatim/hadist-kewajiban-orangtua-terhadap-anak-dalam-islam-

berikut-selengkapnya-kln.html di akses tanggal 9 juni 2022. 
2 Muhammad Zaki, Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam, Asas (6), no. (2). 2014: 1 
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Anak merupakan bibit, potensi, dan generasi muda yang mampu meneruskan 

dan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa dan negara di masa depan.3 Maka dari 

itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang dapat 

membahayakan kehidupan anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak dikatakan bahwa “anak berhak atas perlindungan terhadap 

lingkungan hidup yang dapat membahayakan anak atau menghambat pertumbuhan 

dan perkembangannya dengan wajar”.4 Oleh karena itu, untuk menjamin seorang 

anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan aman, maka negara telah memberikan 

payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak yang bertujuan untuk membentengi anak dari pelaku kejahatan.  

Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 kemudian dinilai tidak 

efektif, dengan maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak dan masih adanya 

tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi 

anak. Setelah kurang lebih 12 tahun berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya 

                                                      
3 Undang-Undan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. 
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pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama 

kepada pelaku kejahatan seksual yang bertujuan memberikan efek jera, serta 

mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan Kembali fisik, psikis dan 

sosial anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif  berlaku pada 

tanggal 18 Oktober 2014 juga mengalami banyak perubahan "paradigma hukum", 

diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, 

pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal 

penyelenggaran perlindungan anak. 

Dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak 

dijelaskan bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, 

memelihara, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan 

bakat dan minatnya”.5 Adapun batasan kewajiban orang tua terhadap anak yang 

terdapat pada pasal 45 ayat (1) dan (2) yaitu adalah berlaku sampai anak itu kawin 

dan dapat berdiri sendiri atau anak tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhannya 

sendiri.  

Namun dalam realita yang terjadi sampai saat ini, meskipun Undang-Undang 

perlindungan anak mengalami perubahan-perubahan, kasus kejahatan terhadap anak 

terus mengalami peningkatan terutama terhadap kejahatan dan kekerasan seksual 

                                                      
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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terhadap anak. Puncaknya terjadi pada tahun 2016 dimana terjadi kejahatan seksual 

terhadap anak SMP yang berumur 13 tahun oleh 8 anak laki-laki di Surabaya, di tahun 

yang sama terjadi kekerasan seksual terhadap Yuyun, seorang siswi SMP di Desa 

Padang Ulak Tanding, Kecamatan Rejang Lobong, Provinsi Bengkulu, yang 

diperkosa oleh 14 pemuda saat pulang sekolah.6 Belum lama kasus yuyun menjadi 

perhatian khalayak ramai, muncul lagi kasus baru, tepatnya di Kabupaten Kediri 

Provinsi Jawa Timur yakni 17 dari 58 anak di bawah umur sudah teridentifikasi 

menjadi korban perkosaan.7  

Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang 

teknologi informasi dan komuikasi, memunculkan fenomena baru kejahatan dan 

kekerasan seksual terhadap anak.8 Kekerasan seksual terhadap anak merupakan 

kejahatan serius (serious crime) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan 

secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan 

pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, 

ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.  

Child Sexual Abuse atau kekerasan seksual terhadap anak yang sering disebut 

dengan pedofilia merupkan tindakan kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang 

                                                      
6Andika Wijaya, Darurat Kejahatan Seksual (Cet. 1: Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), h. 3. 

7Andika Wijaya, Darurat Kejahatan Seksual (Cet. 1: Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016) h. 4. 

8Laskar Iqra, Perpu Kebiri (Cet. 1: Jakarata: CV. Bagiz Grafika, 2016) h. 7. 
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dewasa kepada anak di bawah umur.9 Pedofilia adalah suatu kejahatan dimana pelaku 

melakukan pendekatan secara perlahan, seperti memberikan hadiah, baik kepada si 

anak maupun kepada orang tua anak, lalu Ketika ada kesempatan barulah pelaku 

pedofilia melakukan aksinya yang biasa dilakukan secara terus-menerus. 

Merespon banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak (pedofil) yang 

terjadi, pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan bahwa Indonesia berada 

dalam darurat kejahatan seksual.  dan secara resmi menetapkan dan mengundangkan 

peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2016 

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak (atau lebih dikenal dalam media massa sebagai perppu kebiri), 

yang kemudian di sahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang 

Perlindungan Anak.10  

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merespon dan 

memberikan sanksi tegas  yang bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku dan 

menekan terjadinya kasus kejahatan seksual terhadap anak. Dalam pasal 81 ayat 7 

dikatakan bahwa “terhadap pelaku sabagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 

dapat dikenai Tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi 

elektronik”.11 Pasal ini menjadi pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual 

                                                      
9Siska Iis Sulistiani, Kejahatan dan Penyimpangan Seksual (Cet. 1: Bandung: Nuansa Aulia, 

2016), h. 76. 

10Andika Wijaya, Darurat Kejahatan Seksual (Cet. 1: Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016) h. v. 

11Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. 
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terhadap anak yang diharapkan menjadi sanksi tegas dan memberikan efek jera bagi 

pelaku kejahatan seksual terhadap anak agar tidak lagi malakukan aksinya. 

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan 

pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri 

Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman 

identitas pelaku Kekerasan Seksual terhadap anak sebagai turunan dari Undang-

undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.  

Menurut  perspektif hukum pidana Indonesia, penetapan sanksi kebiri kimia 

bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia dari pelaku pedofilia, 

memberi efek jera dan sebagai bentuktanggung jawab terhadap hukum atas 

pelakunya.  

Namun dalam penerapannya, sanksi hukum kebiri kimia dalam Undang-

Undang No. 17 Tahun 2016 terus diperdebatkan, karena semenjak di sahkannya 

hingga sampai saat ini belum ada penurunan jumlah kasus yang signifikan pada 

kejahatan seksual terhadap anak.  Berdasarkan data KemenPPPA, jumlah anak korban 

kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan.12 Pada 

tahun 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian 

meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020. Selanjutnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 

terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730 kasus.  

                                                      
12 https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-

korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all. di akses tanggal 9 Juni 2022. 
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Banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi ditengah 

berlakunya sanksi kebiri kimia  dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 yang 

diharapkan menekan dan mencegah kasus kejahatan seksual terhadap anak menjadi 

pertanyaan. Apakah sanksi kebiri kimia yang bertujuan untuk memberi efek jera dan 

menjaga kemaslahatan didalam kehidupan masyarakat dapat terwujud dengan baik 

atau tidak. 

Dalam hukum Islam, mashlahah atau kemaslahatan adalah tujuan yang 

hendak dicapai dalam sebuah penetapan hukum. imam as-Syatibi didalam kitabnya 

al-muaffaqat fi ushul al-syariah yang sangat terkenal secara tegas mengatakan bahwa 

tujuan allah menetapkan hukum-hukumNya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan 

hidup manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. 13 

Menurut Bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan 

ke dalam Bahasa Indonesia menjadi maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan 

atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Secara terminologi, 

mashlahah dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak mudharat (bahaya) 

dalam rangka memelihara tujuan syara’ (hukum Islam). Adapun maksud dari tujuan 

syara’ yang harus dijaga dan dipelihara adalah memelihara agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta.  

Para ulama mendefinisikan mashlahah sebagai sesuatu yang dipandang baik 

oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan 

                                                      
13 Ghofar Shidiq, Teori Maqashid al-Syariah Dalam Hukum Islam, (Jurnal Sultan Agung, 

XLIV, no. 118, 2009): h. 121 
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atau kerusakan bagi manusia yang sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan 

hukum. Hadirnya sanksi hukum kebiri kimia terhadap pedofilia dalam kehidupan 

manusia menarik untuk dikaji terlebih dari perspektif mashlahah, apakah kebiri kimia 

sejalan dengan tujuan penetapan hukum yang dapat mewujudkan kemaslahatan atau 

malah sebaliknya. Oleh karena itu penelitian ini hadir untuk memberikan gambaran 

dan jawaban terkait bagaimana penetapan sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang 

No. 17 tahun 2016, dan bagaimana sanksi hukum kebiri kimia terhadap pedofilia 

perspektif mashlahah. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Agar jelas mengenai ruang lingkup yang akan diteliti dan tidak menyimpang 

dari pokok permasalahan yang diuraikan. Berikut mengenai batasan-batasan yang 

menjadi fokus penelitian dan deskripsi fokus. 

1. Fokus penelitian 

Mengingat luasnya cakupan materi dalam penelitian ini, maka peneliti 

bermaksud untuk lebih memperjelas dan memberi arah yang tepat dalam kajian 

penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sanksi kebiri kimia terhadap 

pedofilia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 perspektif mashlahah. 

Adapun secara garis besar, pembahasan dan permasalahan dalam penelitian 

ini adalah: 

a. sanksi kebiri kimia 

b. Mashlahah 
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2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus diperlukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan 

penafsiran pembaca terhadap variable-variabel dalam judul.14 deskripsi fokus 

bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk mengembangkan penelitian yang akan 

dikaji. Hal ini sangat penting untuk menjadi petunjuk tentang makna dari setiap istilah 

yang digunakan oleh peneliti sebagai pegangan dalam melanjutkan proses penelitian. 

Adapun yang menjadi deskripsi fokus dalam penelitian ini sebagaimana yang 

tertulis pada judul “Sanksi Hukum Kebiri Kimia terhadap pedofilia perspektif 

mashlahah” adalah: 

a. Kebiri kimia 

Kebiri atau disebut kastrasi yaitu tindakan bedah atau menggunakan bahan kimia 

yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau ovarium pada 

betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.15 

Kebiri terbagi menjadi dua jenis, yakni kebiri fisik dan kebiri kimia dan dari 

keduanya memiliki perbedaan secara teknis dan hasilnya. Kebiri fisik hampir serupa 

dengan vasektomi, yakni seorang laki-laki harus diamputasi organ vital eksternalnya 

untuk menghilangkan hasrat sesksualnya.  

                                                      
14 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, “Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah” 

(Cet. 1: Makassar: Alauddin Press, 2013) h. 13 

15 Supryadi Widodo Eddyono, Menguji Euphoria Kebiri:atas renvana kebijakan kebiri 
(chemical castration) bagi pelaku kejahatan seksual anak di Indonesia, (Jakarta: institute for criminal 
justice reform (ICJR), 2016) h.9 
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Sedangkan kebiri kimia adalah penyuntikan zat androgen ke tubuh laki-laki 

untuk menurunkan kadar hormon testosterone yang Sebagian besar di produksi sel 

lydig di dalam buah zakar. Masuknya zat androgen ke dalam tubuh seseorang praktis 

akan membuat gairah seksual menurun dan tidak ada sama sekali. Namun zat yang 

masuk kedalam tubuh tersebut memiliki batas waktu (tidak permanen). Sanksi hukum 

kebiri kimia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 merupakan bentuk hukuman 

dan tindakan rehabilitasi. 

b. Kejahatan seksual terhadap anak (pedofil) 

Secara umum Kejahatan seksual merupakan sebuah tindakan asusila dan anti 

sosial yang merugikan pihak tertentu dengan adanya paksaan untuk melakukan 

perbuatan atau kegiatan seksual serta menimbulkan ketidaknyamanan dan kekacauan 

terhadap individu, kelompok, maupun masyarakat.16 

Menurut IASC (Inter Agency Standing Commite) kejahatan seksual merupakan 

semua Tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak 

diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan,, ancaman, paksaan 

fisik oleh siapa saja yanpa memandang hubungan dalam korban. Kejahatan seksual 

juga termasuk berbagai bentuk termasuk pemerkosaan, perbudakan seks dan atau 

                                                      
16 Siska Iis Sulistiani, Kejahatan dan Penyimpangan Seksual, (Cet. 1: Bandung: Nuansa Aulia, 

2016) h. 5 
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perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasn seksual, eksploitasi seksual dan atau 

penyalahgunaan seks dan aborsi.17 

Sedangkan kejahatan seksual terhadap anak atau biasa disebut dengan pedofil 

secara harfiah (Bahasa) berasal dari kata Yunani yaitu paidophilia yang artinya 

adalah kondisi yang mempunyai ketertarikan atau Hasrat seksual terhadap anak yang 

belum memasuki usia remaja. Pedofilia sebutan untuk laki-laki yang memiliki 

kelainan seksual karena senang melakukan pelecehan seksual pada anak laki-laki 

maupun perempuan dibawah umur.18 

c. Mashlahah  

Mashlahah berasal dari bahasa arab yang terbentuk dari lafadz ُصَلحَ)  -يَصْلح

 Dalam Bahasa arab mashlahah bermakna baik atau positif. Dalam arti secara  .(صُلحًُا

umumnya mashlahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia,baik 

dalam arti menghasilkan keuntungan dan kesenangan, atau dalam arti menolak dan 

menghindarkan seperti menolak kemudharatan patut disebut mashlahah. Dengan 

begitu mashlahah mengandung dua sisi yaitu menarik san mendatangkan 

kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.  

Secara terminologi, mashlahah dapat diartikan mengambil manfaat dan 

menolak mudharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara’ (hukum Islam). 

                                                      
17  Siska Iis Sulistiani, Kejahatan dan Penyimpangan Seksual, (Cet. 1: Bandung: Nuansa Aulia, 

2016) h. 76 

18 Siska Iis Sulistiani, Kejahatan dan Penyimpangan Seksual, (Cet. 1: Bandung: Nuansa Aulia, 
2016) h. 76 
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Adapun maksud dari tujuan syara’ yang harus dijaga dan dipelihara adalah 

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka apabila seseorang 

melakukan aktifitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara’. 

Maka dinamakan mashlahah. Selain itu, jika untuk menolak segala bentuk 

kemudharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara’ tersebut, juga 

dinamakan mashlahah.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dari judul tesis “Sanksi Hukum Kebiri Kimia terhadap pedofilia 

perspektif mashlahah” adalah: 

1. Bagaimana sanksi kebiri kimia terhadap pedofilia dalam UU No. 17 Tahun 2016 

Tentang Perlindungan Anak? 

2. Bagaimana sanksi hukum kebiri kimia terhadap pedofilia dalam UU No. 17 Tahun 

2016 Tentang Perlindungan Anak perspektif mashlahah? 

 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penyusunan Tesis dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai 

sumber atau rujukan yang memepuyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum 

melakukan penelitian, penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah 

yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi 

dengan judul penulis sebagai berikut : 
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1. Hari Rizky Putra dalam sripsinya yang berjudul “Perspektif Maqashid Al-Syariah 

Terhadap Hukuman Kebiri Dalam PERPPU Nomor 70 Tahun 2020 Bagi Pelaku 

Kejahatan Seksual Terhadap Anak”. skripsi ini membahas tentang peraturan 

hukuman kebiri dalam Perpu Nomor 70 Tahun 2020 bagi pelaku kejahatan seksual 

terhadap anak, selain itu skripsi ini juga membahas bagaimana hukuman kebiri 

dalam hukum Islam dengan pendekatan Maqashid Al-Syariah. Hasil penelitian 

dalam skripsi ini menjelaskan bahwa sanksi kebiri yang ditetapkan dalam 

PERPPU Nomor 70 tahun 2020 adalah sanksi kebiri kimia yang berupa suntikan 

zat antiandrogen untuk menghilangkan Hasrat seksual terpidana yang diberikan 

setelah terpidana menjalani pidana pokok. Selain itu Pengaturan hukuman kebiri 

dalam Perppu nomor 70 tahun 2020 mendapatkan tanggapan dalam Hukum Islam, 

ada yang menyetujuinya dan ada juga yang tidak. Bagi yang setuju terhadap aturan 

ini dikuatkan dengan teori dari maqashid syari’ah. dan tujuan dari hukuman 

tersebut sudah relevan dengan tujuan hukum, yaitu untuk tercapainya 

kemashlahatan umat secara menyeluruh, serta berfungsi sebagai langkah 

pencegahan atau upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan 

jenis kejahatan yang sama, dan represif dalam mendidik pelaku agar ia menjadi 

orang yang baik dan menyadari kesalahan yang telah ia perbuat. Sedangkan 

ketidaksetujuan terhadap aturan ini dikuatkan dengan teori dari Maqashid Al-

Syari’ah. Dengan dilakukannya tindakan kebiri kimia pada seorang pelaku 

tindakan pencabulan, maka hal ini akan memengaruhi kemampuan dirinya dalam 

meneruskan keturunan. Sehingga, hifdh al-nasl atau menjaga nasab dapat 
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terganggu. Pelaku juga berhak mendapatkan kenyamanan dan kesehatan dalam 

hidupnya. Sehingga, hal ini bukan suatu pilihan yang terbaik dalam memberikan 

hukuman kepada pelaku karena telah menganggu hifdh al-nafs dan hifdh al-

naslnya. Meskipun pelaku telah berbuat kesalahan, tetapi sebagai manusia ia juga 

memilki hak hidup dan hak melanjutkan keturunan. Dengan adanya tindakan 

kebiri yang dijatuhkan kepadanya, maka hak- haknya pun dapat terenggut. 

sedangkan perbedaan dari penelitian yang akan dibahas dalam tesis ini adalah 

bagaimana sanksi hukum kebiri kimia terhadap pedofilia perspektif mashlahah..   

2. Anggita Palupi Putri Utami dalam skripsinya yang berjudul “Problematika 

Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia 

(Analaisis Teori Maqashid Al-Syariah dan Sanksi Pidana)”, skripsi ini membahas 

tentang problemaatika penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana 

pedofilia, dengan menggunakan teori maqashid al-syariah dan saksi pidana. Hasil 

penelitian dalam skripsi ini menjelaskan bahwa masalah yang terjadi di kalangan 

masyarakat, masih menjadi perdebatan dilaksanakannya hukuman kebiri adalah 

mengenai tercederanya Hak Asasi Manusia, Ikatan Dokter Indonesia yang 

menolak menjadi eksekutor, hukuman kebiri yang tidak sesuai dengan hukum 

Islam yaitu perspektif hukum pidana Islam yang menyatakan bahwa hukuman 

kebiri ini dianggap sebagai hukuman takzir, juga adanya perbedaan pendapat 

dikalangan ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) dimana Sebagian 

dari kedua ulama dari ormas tersebut menolak adanya hukuman kebiri kimia 

karena dianggap tidak manusiawi serta menyalahi aturan agama. Sedangkan 



15 
 

 
 

 

Sebagian ulama dari kedua ormas tersebut menyetujui adanya hukuman kebiri 

kimia karena menganggap bahwa hukuman kebiri layak dan setimpal untuk 

diberlakukan kapada pelaku tindak pidana pedofilia. sedangkan perbedaan dari 

penelitian yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana  sanksi kebiri kimia 

terhadappedofilia perspektif mashlahah..   

3. Aldi Krisananda dalam jurnalnya yang berjudul “Problematika Hukum Dalam 

Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual Terhadap Anak di Indonesia”. Jurnal ini membahas tentang problematika 

hukum dalam penerapan sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana 

kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, seperti hukum kebiri yang dinggap 

melanggar HAM dan adanya penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia dalam 

mengeksekusi tindaan kebiri kimia. hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan 

bahwa ukuman kebiri tidak bertentangan dengan hak asasi manusia karena kebiri 

merupakan pencegaham agar pelaku tidak menjadi predator seksual nak. Kebiri 

termasuk dalam teori pemidanaan, yakni dianggab sebagai sebuah efek jera  

menakut-nakuti pelaku baik secara umum maupun khusus serta mengoreksi pelaku 

agar tidak melakukan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Perbedaan 

dari penelitian yang akan dibahas dalam tesis ini adalah, dalam penelitian ini, 

peneliti akan mencari bagaimana sanksi hukum kebiri kimia terhadap pedofilia 

perspektif mashlahah.  

4. Ali Dahwir dan Barhamuddin dalam jurnalnya yang berjudul “Penerapan Sanksi 

Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak”. jurnal ini 
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membahas tentang permasalahan penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku 

tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Ikatan Dokter Indonesia tidak mau sebagai pelaksana hukuman kebiri 

kimia, hal ini disebabkan dokter telah terikat pada sumpah serta kode etik 

kedokteran. Dalam kode etik tersebut secara filosofi dokter memiliki tugas 

berupaya menyembuhkan bukan untuk sebaliknya yakni dengan menggunakan 

ilmu pengetahuan melaksanakan perbuatan yang bertentangan dengan 

perikemanusiaan, yakni mencabut kesehatan seseorang meskipun hanya untuk 

sementara waktu, dengan melaksanakan kebiri, pemerintah memberi perintah 

kepada kedokteran kepolisian sebagai eksekutor, yang menjadi tugas kepolisian 

untuk menegakkan hukum terhadap putusan yang telah ditetapkan oleh 

pengadilan. Eksekusi dapat dilakukan perawat serta tenaga terampil terbebas dari 

sumpah jabatan. Perawat melaksanakan suntikan kebiri atas dasar telah memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan sebagai persyaratan melakukan pelayanan kesehatan, 

sepertidiatur dalam Undang- undang keperawatan. Sementara peneliti dalam tesis 

ini akan membahas tentang bagaimana sanksi hukum kebiri kimia terhadap 

pedofilia perspektif mashlahah.  

5. Adella Aldionita Chairi dalam jurnalnya yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana 

Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Keadilan”. Jurnal ini membahas 

tentang penerapan hukuman pidana tambahan kebiri kimia ditinjau dari perspektif 

keadilan terhadap korban dan unsur pidana tambahan kebiri kimia dalam Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 
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dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. hasil penelitian dalam 

jurnal ini menunjukkan bahwa Pemberian hukum pidana tambahan kebiri kimia 

ditinjau dari perspektif keadilan terhadap korban merupakan bentuk pembalasan 

terhadap pelaku. Unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 memiliki tujuan yang ingin 

dicapai yaitu untuk melindungi anak bangsa dan menjadi bahan pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap 

anak. Sementara peneliti dalam tesis ini akan membahas tentang bagaimana sanksi 

hukum kebiri kimia terhadap pedofilia perspektif mashlahah.  

 

E. Tujuan dan Kegunan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum tesis merupakan salah satu persyaratan guna penyelesaian studi 

pada perguruan tinggi strata 2 (S2). Oleh karena itu, penulis berkewajiban secara 

formal pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut. Namun secara khusus penelitian 

ini bertujuan : 

a. Untuk mendeskripsikan bagaimana sanksi kebiri kimia terhadap pedofilia dalam 

Undang-Undang No. 17 Thun 2016. 

b. Untuk mendeskripsikan bagaimana sanksi hukum kebiri kimia terhadap pedofilia 

dalam Undang-Undang No. 17 Thun 2016 perspektif mashlahah. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi kegunaan baik bagi kepentingan 

akademis maupun kepentingan praktisi atau  pemerintah  selaku penentu kebijakan dan 

pelaksanaan aturan hukum. 

a. Kegunaan Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan/refrensi dalam mengembangkan 

teori dan konsep dan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan sanksi hukum 

kebiri kimia terhadap pedofilia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 perspektif 

mashlahah. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan mendasari akademisi untuk memberi konsep baru 

terkait penelitian mengenai sanksi kebiri kimia. Selain itu diharapkan pula dapat 

memberikan masukan serta dapat  dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk 

lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang memiliki relevansi 

dengan penelitian ini. Selain itu bagi pemerintah sebagai penentu regulasi dapat 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berimplikasi terhadap penerapan sanksi 

kebiri kimia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dalam mewujudkan 

kemaslahatan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjuan Umum Tentang Kebiri Kimia 

1. Sejarah Kebiri  

Dalam sejarahnya, kebiri atau kastrasi sudah berlangsung sejak zaman 

kuno. Victor T Cheney dalam bukunya yang berjudul “A Brief History of 

Castration” menegaskan bahwa praktik kebiri sudah berlangsung sangat lama 

sejak zaman kuno.19 Adapun bermacam tujuan dilakukannya praktik kebiri, mulai 

dari alasan religius, hukuman kejahatan, hingga kepentingan vokal dan sosial.  

Praktik pengebirian sudah dilakukan manusia bahkan jauh sebelum tercatat 

dalam sejarah. 20 kebiri kadang kala dilakukan atas dasar alasan keagamaan atau 

sosial di budaya tertentu sepeti Eropa Timur dan Tengah, Asia Selatan dan Timur, 

juga di wilayah Afrika. Pada masa purba pengebirian juga melibatkan pemotongan 

seluruh alat kelamin pria, baik testis maupun penis. Praktik ini sangat berbahaya 

dan kerap megakibatkan kematian akibat pendarahan hebat atau infeksi, sehingga 

dalam beberapa kebudayaan seperti kekaisaran Bizantium, pengebirian disamakan 

dengan hukuman mati.21 

                                                      
19 Tim Diskusi Dosen Fakuktas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Hukum Kebiri Dalam 

Kajian Fiqih Modern Interdisipliner, (Cet. 1; Surabaya: CV Gemilang, 2018), h.9  

20 Tim Diskusi Dosen Fakuktas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Hukum Kebiri Dalam 
Kajian Fiqih Modern Interdisipliner, (Cet. 1; Surabaya: CV Gemilang, 2018), h.92 

21 Tim Diskusi Dosen Fakuktas Syariah UIN Raden Intan Lampung, “Hukum Kebiri Dalam 
Kajian Fiqih Modern Interdisipliner,”  (Cet. 1; Surabaya: CV Gemilang, 2018), h.93 
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Pada zaman dahulu, kekeaisaran Tiongkok mengharuskan seorang laki-laki 

untuk menjaga tempat tidur para putri dan selir-selir kaisar. Lalu kaisar 

mengharuskan memotong testis si penjaga laki-laki untuk menghindari zina ke putri 

dan selir-selirnya. Dari kebiasaan ini, kebiri juga menjadi hukuman bagi seseorang 

yang melakukan Tindakan kekerasan seksual pada zaman itu.22 Berbeda dengan 

sejarah pengebirian yang terjadi di Eropa dan Timur Tengah, kebiri dilakukan 

sebagai simbol perampasan “kekuasaan”. Kebiri ini dilakukan Ketika peperangan 

telah selesai dan pihak yang menang akan memotong penis dan testis prajurit yang 

mati sebagai simbol mendapatkan kekuasaan.23 

Hukuman kebiri telah dipraktikkan di eropa sejak abad pertengahan pada 

zaman  sekarang, hukuman kebiri sampai saat ini juga masih dilaksanakan 

diberbagai bagian negara, seperti Ceko, Jerman, Moldova, Estonia, Argentina, 

Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia serta beberapa negara bagian 

di Amerika Serikat.  

2. Pengertian Kebiri 

Kebiri (al-ikhsa’) atau (Castration) adalah pemotongan dua buah dzakar 

(Testis), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis.24 Jadi kebiri dapat berupa 

                                                      
22 https://www.selasar.com/budaya/mengenal-kembali-istilah-kebiri, di akses pada hari senin 

25 juli 2022 

23 Tim Diskusi Dosen Fakuktas Syariah UIN Raden Intan Lampung, “Hukum Kebiri Dalam 
Kajian Fiqih Modern Interdisipliner,”  (Cet. 1; Surabaya: CV Gemilang, 2018), h.137 

24 Muhammad Rawas Qal’aji, “Mu’jam Lughah Al-Fuqaha”, (Beirut, Lebanon: Daru al-nafais, 
2006), h. 150 
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pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Kebiri bertujuan 

untuk menghilangkan Hasrat seksual dan sekaligus dapat mengakibatkan 

kemandulan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa kebiri 

(disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau 

menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada 

jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada 

hewan ataupun manusia. Hukum kebiri memiliki pengertian secara harfiah yakni 

sudah dihilangkan (dikeluarkan) kelenjar testisnya (pada hewan jantan) atau 

dipotong ovariumnya (pada hewan betina) sudah dimandulkan.25 Ini artinya para 

pelaku kejahatan yang dikenai hukum kebiri nantinya sudah dihilangkan fungsi 

seksualnya. Baik dia laki-laki maupun perempuan, maka laki-laki atau perempuan 

tersebut sudah tidak akan tertarik melihat lawan jenis. 

Secara garis besar, praktik dan penerapan metode kebiri dibagi menjadi dua 

jenis,  yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia.26 kedua metode tersebut dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

                                                      
25 https://www.wikipedia.web.id/2016/05/kebiri.html, Pengertian Hukum Kebiri Untuk Para 

Pemerkosa, di akses pada hari senin 25 juli 2022 
 

26 Tim Diskusi Dosen Fakuktas Syariah UIN Raden Intan Lampung, “Hukum Kebiri Dalam 

Kajian Fiqih Modern Interdisipliner,”  (Cet. 1; Surabaya: CV Gemilang, 2018), h.137 
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a. kebiri fisik  

kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi testis, yakni organ 

yang memproduksi testosteron. Setelah testis dipotong dan dibuang melalui 

operasi, sisanya diikat lalu kemudian dijahit. Dengan pemotongan testis 

tersebut berarti sudah dihilangkan testosteron sebagai hormon pembangkit 

gairah seks. Akibatnya laki-laki akan kehilangan gairah seks dan sekaligus 

menjadi mandul permanen.27 

b. Kebiri kimia 

kebiri kimia tidak dilakukan dengan mengamputasi testis melainkan 

dengan cara memasukkan bahan kimiawi berupa antiandrogen, melalui 

suntikan ke tubuh sesorang untuk memperlemah hormon testosteron. Secara 

sederhana, zat kimia yang dimasukkan kedalam tubuh itu akan mengurangi 

bahkan menghilangkan kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual.28 

Kebiri yang disebut juga pengebirian atau kastrasi adalah tindakan bedah dan 

menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada 

jantan atau fungsi ovarium pada betina.29 

                                                      
27 Tim Diskusi Dosen Fakuktas Syariah UIN Raden Intan Lampung, “Hukum Kebiri Dalam 

Kajian Fiqih Modern Interdisipliner,”  (Cet. 1; Surabaya: CV Gemilang, 2018), h.67 
28 Tim Diskusi Dosen Fakuktas Syariah UIN Raden Intan Lampung, “Hukum Kebiri Dalam 

Kajian Fiqih Modern Interdisipliner,”  (Cet. 1; Surabaya: CV Gemilang, 2018), h.137 
29 Muhammad Rawas Qal’aji, “Mu’jam Lughah Al-Fuqaha”, (Beirut, Lebanon: Daru al-

nafais, 2006), h. 150 
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Selain itu hukuman kebiri kimia berupa suntik antiandrogen, mempunyai 

dampak negatif yaitu mempercepat penuaan tubuh. Cairan antiandrogen yang 

disuntikkan ke dalam tubuh mengurangi kerapatan massa tulang sehinnga tulang 

mudah keropos dan memberbesar resiko patah tulang. Obat ini juga mengurangi massa 

otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan resiko penyakit jantung dan pembuluh 

darah. Jika pemberian antiandrogen dihentikan, dorongan seksual dan fungsi ereksi 

seseorang akan muncul lagi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebiri kimia 

tidak bersifat permanen, namun hanya sementara saja.30  

Menurut ketua bagian  ketua bagian Andrologi dan seksologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahlila mengatakan pada era 

modern kebiri memang tidak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara 

kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon anti-androgen 

yang dimana hormone anti-androgen itu adalah anti hormon laki-laki. Pemberian obat 

anti androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria menjadi feminisme, 

namun kebiri kimia dapat menimbulkan efek negatif  berupa penuaan dini pada tubuh.31 

 

 

 

                                                      
30 Tim Diskusi Dosen Fakuktas Syariah UIN Raden Intan Lampung, “Hukum Kebiri Dalam 

Kajian Fiqih Modern Interdisipliner,”  (Cet. 1; Surabaya: CV Gemilang, 2018), h.137 

31 Tim Diskusi Dosen Fakuktas Syariah UIN Raden Intan Lampung, “Hukum Kebiri Dalam 
Kajian Fiqih Modern Interdisipliner,”  (Cet. 1; Surabaya: CV Gemilang, 2018), h.97 
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3. Hukum Kebiri Perspektif Hukum Islam  

Terkait meraknya kasus-kasus pemerkosaan dan pelecegan seksual yang 

muncul, sanksi hukum kebiri muncul sebagai upaya memotong siklus kejahatan 

seksual. Kebiri seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 

adalah tindakan medis yang menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk 

menghilangkan fungsi testis. Adapun akibat dari pengebirian itu sendiri adalah 

hilangnya dorongan seksual seseorang dan dapat menyebabkan kemandulan. 

Syariat Islam tidak mengenal hukuman kebiri yang diberlakukan bagi 

pelaku kejahatan seksual terhadap anak, hal ini berdasarkan hadis Nabi 

Muhammad SAW yang menjelaskan tentang tidak diberlakukannya pengebirian 

terhadap para sahabat pada masa rasulullah di bawah ini: 

ُ عَلَيْ  ّ ّ صَلّ  ، يَقوُلُ: "كُنَّا نغَْزُو مَعَ رَسُولِ  ّ هِ وَسَلَّم، لَيْسَ لَنَا عَنْ قيَْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ

صَ لَناَ أنَْ ننَْكِحَ الْمَرْأةََ بِالثوّْبِ إِلَ  ى أجََل" نسَِاءٌ، فَقلُْنَا: ألاََ نسَْتخَْصِي ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذلَِكَ، ثمَُّ رَخَّ

 32(رواه مسلم)

Artinya:  
Dari Qais telah berkata, aku mendengar Abdullah berkata “dahulu kami 
berperang bersama Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam namun tidak 
mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, 
tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi saw melarang yang demikian itu, 
kemudian beliau memberi keringanan kepada kami sesudah itu untuk 
menikahi perempuan dengan memberikan mahar kepadanya berupa 
pakaian.”(HR.Muslim).33 

 
                                                      

32 Imam Muslim, Shahih Muslim: No. 1404, Bab Nikah Mut’ah, (Beirut, Darl Al-Fikr, tt), h. 
193 

33 Imam Muslim, Shahih Muslim: No. 1404, Bab Nikah Mut’ah, (Beirut, Darl Al-Fikr, tt), h. 
193 
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Dalam hadis lain juga Nabi SAW bersabda: 

ُ عَ  ّ ِ صَلىّ  ّ ليَْهِ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ المُسَيَّبِ، سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أبَِي وَقَّاصٍ، يقَوُلُ: "رَدَّ رَسُولُ 

 وَسَلَّمَ عَلَى عُثمَْانَ بْنِ مَظْعوُنٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أذَِنَ لهَُ لاَخْتصََيْنَا"، (رواه البخارى)34

 Artinya:         
Telah mendengar said bin Musayyab, dia berkata bahwa Sa’ad bin Abi 
Waqash mendengar Rasulullah SAW bersabda: “telah menolak Utsman 
bin Mazh’un untuk melakukan tabattul (meninggalkan kenikmatan dunia 
demi ibadah semata), kalua sekiranya Rasulullah Saw mengizinkan 
Utsman bin Maz’un untuk melakukan tabattul niscaya kami sudah 
melakukan pengebirian.”(HR.Muslim).35 

 
Selain hadis shahih yang tegas melarang pengebirian ini, ulama yang ingin 

berijtihad dalam penetapan hukum Islam harus merujuk kepada hukum-hukum 

asal yang sudah ada. Kasus pemerkosaan sebenarnya bisa diambil dari hukum 

asalnya, yaitu perzinaan. Maka hukumnya cambuk 100 kali atau rajam (dibunuh). 

Jika pelaku pedofil tergolong liwath (homoseksual), ia di hukum mati. Jika sebatas 

pelecehan seksual yang tidak sampai melakukan zina hukumnya ialah takzir 

(hukuman tambahan).36 Mereka yang kontra terhadap hukuman kebiri kimia juga 

berpendapat, hukuman kebiri tidak dikenal dalam literatur hukum Islam, menurut 

Ibnu Hajar al-Asqailani dalam kitabnya “al-mausu’ah al-Fiqhiyyah” mengatakan 

bahwa “larangan pengharaman tanpa perbedaan pendapat dikalangan ulama, yaitu 

                                                      
34 Ibnu hajar Al-Asqailani, “Fath Al-Bari Fii Syarh Shahih Al-Bukhari”, (Dar Al-Mishr li al-

Thibaa’ah, 2001), h. 25. 

35 Ibnu hajar Al-Asqailani, “Fath Al-Bari Fii Syarh Shahih Al-Bukhari”, (Dar Al-Mishr li al-
Thibaa’ah, 2001), h. 25. 

36 Madnur, Sanksi Kebiri di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Anak, 
Tesis (Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 95 
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kebiri pada manusia.”37 Juga dalam kitab Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah Al-Muta’alliqah 

bi Al-Syahwat, karya syekh Adil Mathrudi mengatakan bahwa “para ulama telah 

sepakat bahwa kebiri pada manusia itu diharamkan dan tidak boleh.” 

Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku pedofilia sesuai 

rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis 

hukuman diluar ketentuan Syariah Islam. Dalil haramnya melaksanakan hukum-

hukum non Syariah adalah firman Allah Swt dalam Al-Quran Surah Al-Azhab ayat 

36:  

 ِ ِ
ۡ ۡ أَ ِ َةُ  َ ِ

ۡ
ُ ٱ ُ َ نَ  ُ َ ن 

َ
ا أ ً ۡ ٓۥ أَ ُ

ُ ُ ُ وَرَ َ ٱ َ ٍ إذَِا  َ ِ ۡ ُ  
َ
ٖ وَ ِ ۡ ُ ِ نَ  َ  َ َ وَ ۗ وَ ۡ

  ٗ ِ  
ٗ ٰ َ َ  َ  ۡ َ َ ۥ  ُ َ ُ َ وَرَ ِ ٱ ۡ َ 

Terjemahnya: 
“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi 
perempuan yang mukmin, apabila allah dan rasul-Nya telah menetapkan 
suatu ketetapan, aka nada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang 
urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya 
maka sungguhlah dia telah sesat, dalam kesesatan yang nyata.” (QS. Al-
Azhab: 36)38 
 

Ayat tersebut dengan jelas melarang muslim untuk membuat suatu 

ketentuan baru apabila sudah ada ketentuan hukum yang tertentu dalam Syariah 

Islam. Maka dari itu haram hukumnya menerapkan kebiri untuk pelaku pedofilia, 

                                                      
37 Ibnu hajar Al-Asqailani, “Fath Al-Bari Fii Syarh Shahih Al-Bukhari”, (Dar Al-Mishr li al-

Thibaa’ah, 2001), h. 25 
 

38 Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 423 
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karena Syariah Islam sudah menetapkan rincian hukuman tertentu bagi pelaku 

pedofilia.39  

Adapun rincian hukuman untuk pelaku pedofilia adalah pertama, jika yang 

dilakukan pelaku pedofilia adalah perbuatan zina , maka hukumannya adalah 

hukuman bagi pezina (Had Az-Zina), yaitu dirajam jika sudah menikah (Muhsan) 

atau dicambuk seratus kali jika belum menikah (Ghairu Muhsan). Kedua, jika 

yang dilakukan pelaku pedofilia adalah liwath (homoseksual), maka hukumannya 

adalah hukuman mati. Ketiga, jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah 

pelecehan seksual yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual, 

hukumannya takzir.40 

Kebiri kimia menurut para ulama yang ada di Indonesia masih menjadi 

perdebatan, ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Ulama yang setuju dengan 

hukum kebiri ini lebih mengedepankan aspek maslahat Ketika kebiri diterapkan. 

Ketua komisi dakwah dan pengembangan masyarakat Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) KH Cholis Nafis berwacana, dasar hukum kebiri bagi pelaku kejahatan 

seksual terhadap anak bisa merujuk pada aspek pemberian efek jera dan memberi 

rasa takut untuk melakukannya bagi pelaku lain. Tidak semua kejahatan langsung 

ditentukan hukumnya dalam Islam kecuali pembunuhan dan perzinaan. Maka hal 

                                                      
39 Tim Diskusi Dosen Fakuktas Syariah UIN Raden Intan Lampung, “Hukum Kebiri Dalam 

Kajian Fiqih Modern Interdisipliner,”  (Cet. 1; Surabaya: CV Gemilang, 2018), h.160 

40 Tim Diskusi Dosen Fakuktas Syariah UIN Raden Intan Lampung, “Hukum Kebiri Dalam 
Kajian Fiqih Modern Interdisipliner,”  (Cet. 1; Surabaya: CV Gemilang, 2018), h.71 
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lainnya bisa dikembalikan pada kebijaksanaan hakim atau pemerintah untuk 

berijtihad tentang hukuman atas perbuatan itu. Hukuman kebiri menurut 

Hasanuddin AF masuk dalam hukuman takzir atau pidana tambahan yang 

sepenuhnya diberikan kepada keputusan pemerintah (hakim).41 Sebagaimana juga 

telah dijelaskan oleh komisaris perlindungan anak indonesia (KPAI) pusat 

mengatakan bahwa sanksi kebiri kimia yang ada di Indonesia adalah sebagai 

hukuman tambahan. Sanksi kebiri kimia dijalankan Ketika hukuman penjara atau 

kurungannya sudah berakhir.  

Menurut perspektif Islam, walaupun belum ada fatwa yang mengatur 

hukum kebiri, namun bukan berarti sesuatu itu dilarang. Dari pendekatan pelaku, 

hukuman kebiri bisa sebagai aternatif untuk memberi aspek jera dengan 

mengantisipasi perbuatan tersebut menimpa orng lain. Dalam Islam hukuman 

kebiri kimia ini dapat dikategorikan dalam hukuman takzir.42 Jika dilihat dari 

definisi takzir, dapat dipahami bahwa jarimah takzir terdiri atas perbuatan-

perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kaffarat. Hukumannya 

diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Hukuman dalam jarimah 

takzir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menetukan batas 

terendah atau tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan 

                                                      
41 Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, (Cet.1:Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009), h.353  

42 Budiyono dan Faris Febrian, “Studi Komparatif Hukuman Kebiri Kepada Pelaku Pedofil 
dalam Sudut Pandang Hukum Pidana Islam dan HAM”, Fakultas Hukum Univrsitas Negeri Semarang, 
h.6 
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demikian, Syariah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-

bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.  

Memang terdapat larangan dalam hadis bahwa pengebirian tidak 

dibolehkan bagi sabat rasul yang saat itu melaksanakan jihad perang karena para 

sahabat tidak membawa istri-istri mereka. Solusi yang diberikan Rasulullah saat 

itu adalah menerapkan nikah mut’ah. Dari kisah tersebut, maka kebiri memang 

tidak diperbolehkan tetapi bukan untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. 

keadaan pada zaman Rasulullah saat itu berbeda dengan zaman sekarang. 

Sehingga kebiri dapat diterapkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak 

karena itu merupakan salah satu bentuk takzir yang merupakan kewenangan ulil 

‘amri untuk mengaturnya.43  

Sanksi hukum kebiri kimia yang dikeluarkan pemerintah sebenarnya juga 

dapat termasuk persoalan ijtihad karena tidak ada diatur, diperintahkan atau 

dilarang dalam teks Al-Qur’an dan sunnah. Sebagai persoalan ijtihad maka status 

sanksi hukum kebiri kimia terhadap pedofilia mejadi perdebatan yang 

menimbulkan perbedaan.44  

Akan tetapi apabila dilihat dari konteks ke-indonesiaannya yang masih 

banyak terjadi tindak kriminal, suasana aman belum terjamin, pemerkosaan masih 

                                                      
43 Budiyono dan Faris Febrian, “Studi Komparatif Hukuman Kebiri Kepada Pelaku Pedofil 

dalam Sudut Pandang Hukum Pidana Islam dan HAM”, Fakultas Hukum Univrsitas Negeri Semarang, 
h.6 

44 Tim Diskusi Dosen Fakuktas Syariah UIN Raden Intan Lampung, “Hukum Kebiri Dalam 
Kajian Fiqih Modern Interdisipliner,”  (Cet. 1; Surabaya: CV Gemilang, 2018), h.18 
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banyak terjadi, bahkan diikuti dengan penganiayaan atau pembunuhan terhadap 

korbannya, maka perlindumgan kepada kaum wanita dan anak-anak harus 

diperkuat. Terjadinya korban-korban pemerkosaan harus diperkecil bahkan harus 

dihilangkan. Hukuman bagi pelaku kejahatan pemerkosaan harus dijatuhi sanksi 

yang berat agar menjadi pelajaran bagi yang melakukannya bahkan dapat menjadi 

pelajaran bagi orang lain agar tidak mengikuti dan malakukan tindak kejahatan 

seksual. 

 Sebagai hukuman tambahan dan pemberatan, maka hukuman kebiri kimia 

memang menjadi alternatif yang paling sesuai untuk mengatasi kejahatan seksual 

terhadap anak. bentuk hukuman tambahan ini bisa berubah dan disesuaikan dengan 

kebutuhan karena yang terpenting adalah terciptanya ketertiban, keamanan dan 

Pendidikan. Hukuman inilah yang oleh Ibrahim Hosen dinamakan sebagai 

hukuman zawajir. Hukuman zawajir lebih mengedepankan ruh dan substansi 

syariat sehingga teknis pelaksanaannya lebih fleksibel dan dinamis.45 

Hal tersebut juga dikaitkan dengan pendapat A. Jazuli, bahwa hukuman 

takzir memiliki tiga fungsi, pertama sansi bersifat preventif, maksudnya adalah 

sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi orang lain(yang tidak dikenai 

sanksi takzir) sehingga ia tidak melakukanhal yang sama. Kedua, sanksi takzir 

harus bersifat represif maksudnya adalah sanksi takzir harus memberikan dampak 

                                                      
45 Tim Diskusi Dosen Fakuktas Syariah UIN Raden Intan Lampung, “Hukum Kebiri Dalam 

Kajian Fiqih Modern Interdisipliner,”  (Cet. 1; Surabaya: CV Gemilang, 2018), h.22 
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positif bagi pelakunya, supaya tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Ketiga, 

sanksi takzir bersifat kuratif, maksudnya adalah sanksi tersebut mampu membawa 

perbikan sikap dan prilaku. Keempat sanksi takzir versifat edukatif, maksudnya 

sanksi tersebut mampu meneyembuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola 

hidupnya kea arah yang lebih baik.46  

Dari pendapat Sebagian ulama tersebut maka hukuman sanksi kebiri kimia 

bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak bisa masuk dalam kategori hukuman 

takzir (hukuman tambahan) hal tersebut lebih relevan karena sankinya disesuaikan 

dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya, yang keputusannya diserahkan 

oleh hakim yang tentunya harus bisa melihat maslahat dan mafsadat yang ada 

dalam kasus tersebut. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) 

Kejahatan seksual adalahah kejahatan yang melanggar keasusilaan, 

kesusilaan menurut R. Soesilo adalah tingkah laku yang sesuai dengan adat 

kebiasaan.47 Pengertian kesusilaan itu tidak tetap karena adat kebiasaan selalu 

dipengaruhi oleh waktu, tempat dan masyarakat. 

Van Bemmelen merumuskan bahwa kejahatan adalah tiap kelakuan yang 

bersifat tindak asusial yang berugikan serta menimbulkan begitu banayk 

                                                      
46 Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009), h.353 

47 Madnur, Sanksi Kebiri di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Anak, 
Tesis (Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 33 
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ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak 

untukmencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk 

nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Sementara itu, menurut 

B. Simandjuntak, kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, 

tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan dalam masyarakat.48 

Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk pemerkosaan, 

perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, 

eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi.49 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan seksual 

merupakan sebuah tindakan asusial dan anti sosial yang merugikan pihak tertentu 

dengan adanya paksaan untuk melakukan perbuatan atau kegiatan seksual serta 

menimbulkan ketidaknyamanan dan kekacauan terhadap individu, kelompok, 

maupun masyarakat. 

1. Pengertian pedofilia (kejahatan seksual terhadap anak) 

Kejahatan seksual terhadap anak atau sering disebut dengan pedofilia 

adalah satu diantara sekian banyak kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia, 

                                                      
48 Siska lis Sulistiani, Kejahatan dan Penyimpangan Seksual, (Cet:1, Bandung; nuansa aulia, 

2016), h. 

49 Siska lis Sulistiani, Kejahatan dan Penyimpangan Seksual, (Cet:1, Bandung; nuansa aulia, 
2016), h. 5 
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kejahatan seksual terhadap anak pada saat ini harus di waspadai, mengingat kasus 

kejahatan ini yang terus meningkat dan sangat meresahkan masyarakat. 

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yakni paidofhilia, terdiri dari dua 

suku kata yaitu “paido yang berarti anak, dan fhilia, yang berarti cinta. Sedangkan 

secara istilah pedofilia berarti pais, yang berarti anak laki-laki dan philia, yang 

berarti bersahabatan. Sedangkan secara harfiah pedofilia artinya adalah kondisi 

yang mempunyai ketertarikan atau hasrat seksual terhadap anak-anak di bawah 

umur atau yang belum memasuki usia remaja.50 Pedofilia sebutan untuk laki-laki 

yang memiliki kelainan seksual karena senang melakukan pelecehan seksual pada 

anak laki-laki ataupun perempuan dibawah umur.  

Pedofilia adalah salah satu kelainan seksual yang termasuk dalam kategori 

paraphilia. Istilah paraphilia pertama kali disebutkan oleh seorang psikoterapi 

bernama Wilhelm stekel dalam bukunya yang berjudul sexual aberration tahun 

1925. Paraphilia mengacu pada sekelompok gangguan yang melibatkan 

ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak biasa atau aktivitas seksual yang 

tidak biasa.51 Paraphilia adalah perasaan seksual atau perilaku yang dapat 

                                                      

50 Sawitri Suparti Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, (Bandung, Refika 
Aditama,2005), h. 71.  

51 Siska lis Sulistiani, Kejahatan dan Penyimpangan Seksual, (Cet:1, Bandung; nuansa aulia, 
2016), h. 76 
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melibatkan mitra seksual tanpa izin, atau yang meliatkan penderitaan atau siksaan 

oleh satu atau kedua pasangan.52  

Secara umum pedofilia didefinisikan sebgai seseorang yang mendapatkan 

kepuasan seksual melalui kontak dengan anak di bawah umur. Perilaku pedofilia 

tidak selalu identik dengan anak-anak, karena bisa juga terjadi melalui 

imajinasi/fantasi seksual maupun lewat penggunaan internet. Perlu disadari juga 

bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak identik dengan meningkatnya kasus 

pornografi terutama melalui internet dan media sosial. Kemudahan dan kebebasan 

mengakses internet mendukung meningkatnya kasus kekerasan dan kejahatan 

seksual terhadap anak.  

Menurut dokter spesialis kejiwaan dari rumah sakit Hasan Sadikin 

Bandung, Teddy Hidayat, mengatakan bahwa pedofilia terbagi menjadi tiga jenis, 

diantaranya adalah: 

a. Immature Pedophiles, Menurut Teddy, pengidap Immature pedophiles 

cenderung melakukan pendekatan kepada tergetnya yang masih kanak-kanak, 

orang tipe ini kurang dapat bergaul dengan orang dewasa. 

b. Regressed Pedophiles, pemilik kelainan seksual ini biasanya memiliki istri 

sebagai kedok penyimpangan orientasi seksual, namun tidak pasangan ini 

memiliki masalah seksual dalam kehidupan rumah tangga mereka. 

                                                      
52 Siska lis Sulistiani, Kejahatan dan Penyimpangan Seksual, (Cet:1, Bandung; nuansa aulia, 

2016), h. 76 
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c. Aggressive Pedophiles, orang dengan tipe ini cenderung berperilaku anti-

sosial di lingkungannya, biasanya punya keinginan untuk menyerang korban, 

bahkan tidak jarang membunuh setelah menikmati korban.53 

Pedofilia dapat di golongkan sebagai kejahatan karena mengakibatkan 

dampak buruk bagi anak yang menjadi korban tersebut. Menurut ahli kejiwaan 

Seto Mulyadi, para korban akan mengalami rasa kurang percaya diri dan memiliki 

pandangan lain tentang seks.71 Dengan demikian, pedofilia dapat di klasifikasikan 

dalam dua macam. Namun klasifikasi yang lebih luas berdasarkan kepada jenis 

kelamin korban. Yakni: 

a. Heterosexualpedhopile, yaitu pelaku pedofilia yang objek seksualnya adalah 

anak perempuan dibawah umur. 

b. Homosexualpedhopile, yaitu pelaku pedofilia yang objek seksualnya adalah 

anak laki-laki di bawah umur.54 

Pedofilia tau pencabulan anak adalah merujuk kepda relasi seksual antara 

orang dewasa dan seorang anak. korbannya adalah anak yang berusia kurang dari 

12 tahun atau sesorang yang belum mencapai pubertas. Pedofilia adalah 

                                                      
53 Siska lis Sulistiani, Kejahatan dan Penyimpangan Seksual, (Cet:1, Bandung; nuansa aulia, 

2016), h. 78 

54 Heri Cahyono, Suhono, Aisyah. “Pendidikan Karakter bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah 
Strategi untuk Mengatasi Amoral), Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan, vol. 
3, no. 1, 2018: h. 3-4.  
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penyimpangan seksual yang paling biadab dan harus dihukum dengan hukuman 

berat. 

Kebanyakan pelaku pedofilia adalah korban yang pernah menjadi korban 

oleh pelaku kejahatan seksual terhadap anak. pelaku pedofilia erat kaitannya 

dengan mental dan pengaruh lingkungan yang menyebabkan seseorang memiliki 

perilaku sebagai seorang pedofilia.55  

Dari beberapa uraian tentang kejahatan seksual terhadap anak yang telah 

dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pedofilia sangat bervariasi, 

yang intinya pedofilia adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan seksual 

secara menyimpang, pelakunya bisa ari berbagai macam profesi yang korbannya 

adalah anak dibawah umur. Dari kebanyakan kasus, pelaku pedofilia adalah orang 

yang pernah menjadi korban kejahatan seksual, karena mungkin tidak 

mendapatkan rehabilitasi secara untas, atau tidak melaporkan kejahatan seksual 

yang dialaminya oleh orang tua maupun pihak berwenang, sehingga hal tersebut 

menjadi trauma mendalam yang pada akhirnya korban menjadi pelaku. Sebagian 

korban dari pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah orang-orang terdekat 

dan dilakukan dengan cara perlahan secara terus-menerus. 

 

 

                                                      
55 Siska lis Sulistiani, Kejahatan dan Penyimpangan Seksual, (Cet:1, Bandung; nuansa aulia, 

2016), h. 80 
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2. Ciri-ciri pedofilia 

Kejahatan atau penyimpangan seksual terhadap anak dapat mencakup 

kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut 

dipergunakan untuk simulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam 

posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban.  

Diantara ciri-ciri tau karakteristik utama yang dimiliki oleh pelaku pedofilia 

adalah:56 

a. Memiliki latar belakang pelecehan seksual. 

b. Pedofil bersifat obsesif, posesif (ingin menguasai). Biasanya cepat mempelajari 

aspek kehidupan para korbannya. 

c. Pedofil bersifat predatori, yakni berupaya dengan berbagai cara memburu 

korban yang diinginkannya, dengan mendekati korban, keluarga dan 

masyarakat di sekitarnya. Caranya dengan mengadopsi anak, atau membiayai 

sekolah, menjadi orang tua asuh atau memberikan bantuan keuangan 

keluarganya.  

d. Sifat tekun dan teliti yang berhubungan dengan pendokumentasian. Ia 

cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video, 

catatan, atau rekaman percakapan dengan korban. 

                                                      

56 Ardi,Syafrudin dkk. “Analisis Yuridis Kebiajakan Pemidanaan dengan Hukuman Kebiri Terhadap 
Pelaku Pedofilia”,  USU Law Journal, vol. 5, no.1, 2017: h. 122-123.  
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e. Memiliki kontak sosial yang terbatas pada masa remaja. Preferensi seorang 

pedofil dimulai pada saat usia remaja. Dengan demikian, pelaku biasanya tidak 

memiliki ketertarikan sosial terhadap teman seumuran mereka.  

f. Memiliki banyak korban sebelumnya, penyelidikan mengatakan bahwa ketika 

seseorang telah mencabuli banyak korban yang berlainan, maka kemungkinan 

seorang tersebut adalah pedofilia. Sebagai contoh, bila seorang guru mencabuli 

salah satu muridnya, kemungkinan besar murid lainnya akan menjadi korban. 

g. Mengoleksi foto pornografi tentang anak, seorang pedofil menggunakan 

koleksi foto tersebut untuk membangkitkan gairah seksualnya. Mereka juga 

dapat bertukar koleksi dengan pedofilia lain.  

h. Himpitan ekonomi, kondisi ekonomi yang buruk dan memprihatinkan membuat 

anak-anak kecil terutama hidup dijalanan rela mengorbankan harga diri mereka 

untuk dijadikan budak nafsu oleh orang dewasa demi sejumlah uang untuk 

mencukupi kehidupan sehari-hari. 

Penyebab perilaku pedofilia belum bisa dipastikan secara jelas. Beberapa 

pendapat yang ada menyebutkan bahwa perilaku ini dilatar belakangi oleh 

gangguan mental, perkembangan abnormal yang terjadi dalam diri seseorang, 

maupun dari hasil siklus kekerasan. Jenis kegiatan pedofilia ini sangat bervariasi, 

mulai dari hanya melihat bentuk tubuh korbannya, menyentuh hingga melibatkan 

seks oral atau menyentuh alat kelamin anak.  

Kewaspadaan masyarakat akan adanya bahaya pelaku pedofilia atau 

kejahatan seksual terhadap anak perlu ditingkatkan. Orang tua dan keluarga harus 
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meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak ereka agar tidak menjadi mangsa 

oleh pelaku pedofilia. orang-orang terdekat dari keluarga juga patut diwaspadai, 

karena pelaku pedofilia kebanyakan adalah orang yang telah dikenal baik seperti 

saudara, tetangga, guru dn lain-lain.  

 

3. Pedofilia perspektif Hukum Islam 

Adapun dalam hukum Islam, pedofilia merupakan salah satu perbuatan 

yang dilarang oleh agama dan merupakan perbuatan zina. Pedofilia tersebut dapat 

diartikan pemuasan nafsu seksual dengan anak-anak sebagai objeknya. 

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Isra: 32:  

  
ٗ

ِ َ ءَٓ  َ ٗ وَ َ ِ ٰ َ نَ  َ ۥ  ُ ۖ إِ
َ
ِ ّ  ٱ

ْ
ا ُ َ ۡ َ  

َ
 وَ

Terjemahnya: 
"Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (Q.S. Al-Isra:32)57 
 

Juga dalam Q.S An-Nisa: 22 allah berrfirman: 

 
ً

ِ َ ءَٓ  َ ٗ وَ ۡ َ ٗ وَ َ ِ ٰ َ نَ  َ ۥ  ُ  إِ

Terjemahnya: 
"Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dimurkai dan seburuk-buruk 
jalan." (QS. Al-Nisa: 22)58 
 

                                                      
57 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 285 

58 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 81 
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Dalam Islam perbuatan zina tersebut akan mendapatkan jarimah hudud. 

Yang dimaksud jarimah hudud adalah tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya 

dikenakan sanksi had.59 

Di dalam mazhab Hanbali, ada dua pendapat dan salah satunya sama dengan 

mazhab Syafi'i. Pendapat kedua berbeda dengan mazhab Syafi'i dalam hal 

menyetubuhi anak perempuan gila atau anak tidak gila, dan membedakan antara 

perempuan yang bisa disetubuhi dan tidak bisa disetubuhi. Jika perempuan tersebut 

bisa disetubuhi, hukumnya adalah zina dan pelakunya wajib dijatuhi hukuman 

hudud karena korban seperti perempuan dewasa. Jika perempuan tersebut tidak bisa 

disetubuhi, tidak. ada hukuman hudud atas orang yang menyetubuhi, tetapi wajib 

takzir. Sebagian dari mereka membatasi usia anak yang tidak layak disetubuhi, yaitu 

sembilan tahun. Alasannya, anak perempuan seusia ini belum bisa dinikmati dan 

menyetubuhinya sama seperti memasukkan jari-jari kedalam farjinya.  

Ulama yang mengatakan wajib hukuman hudud atas perempuan yang 

disetubuhi anak di bawah umur atau orang gila dan mewajibkan hukuman hudud 

atas laki-laki yang menyetubuhi perempuan gila atau anak perempuan di bawah 

umur berarti sependapat dengan Pasal 39 hukum Pidana Mesir. Pasal ini 

menyatakan bahwa kondisi khusus salah satu pelaku tidak memengaruhi pihak lain. 

                                                      
59 Machfuddin Aladip, “Terjemah Bulughul Maram”, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 

1985), h.630 
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Pendapat kedua menerapkan hal yang sama, tetapi dengan kaidah yang 

berbeda, yaitu hukuman hudud gugur karena ada syubhat. Menurut mereka, secara 

tabiat tindak pidana (zina) tidak mungkin terjadi kecuali dari dua orang dan tidak 

bisa sempurna kecuali melalui pertemuan keduanya. Mereka berpendapat bahwa 

menghapus hukuman salah satunya adalah syubhat bagi yang lain dan ini 

menggugurkan hukuman hududnya, jadi pelaku cukup ditakzir.60 Dari pernyataan 

tersebut dijelaskan bahwa hukuman zina tidak dijatuhkan kepada anak kecil, orang 

gila, serta orang yang dipaksa untuk berzina. 

Pelaku pedofilia tersebut bisa juga dari lingkungan sekitar korban atau orang 

terdekat korban. Pelaku pedofil tersebut bisa saja melakukan perbuatannya tersebut 

karena memilki traumatis semasa kanak-kanakatau hanya sekadar melampiaskan 

hasrat seksualnya sesaat karena tidakada penyalur lainnya. Akan tetapi, 

bagaimanapun juga pengalaman traumatis ini bisa menimbulkan beban yang sangat 

mendalam pada jiwakorban. Korban yang biasanya adalah anak-anak perempuan, 

umumnya menderita kecemasan yang mendalam karena merasa dirinya tidak 

gadislagi. Hal ini terkait dengan status kegadisan yang masih dinilai tinggi dalam 

masyarakat Indonesia. Akibat lain yang bisa timbul dari penyalahgunaan seks 

semasa anak-anak ini adalah perasaan rendah diri, sulit bergaul terutama dengan 

pria dan tidak pernah berani menjalin hubungan yang terlalu akrab dengan pria, 

takut kalau menikah akan ketahuan statusnya yang bukan gadis lagi.61 

                                                      
60Abdul Qadir Audah, At-Tasyri Al-Ijna’I aAl-Islami, (Beirut: Dar Al-Kutb, 1963), h. 160-161 
61 Sarlito W.Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 220 
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Dalam hukum Islam mengenai kasus pedofil tersebut sama halnya dengan 

perzinaan. Sanksi hukumnya sangat tegas agar pelaku jera atas apa yang telah 

diperbuatnya. Di Indonesia hukum Islam yang telah diatur dalam Alquran serta 

menurut beberapa pendapat ulama, tidak diterapkan, sehingga para pelaku masih 

dengan bebas melakukan perbuatan zina tersebut. Tapi dengan disahkannya 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Perlindungan 

Anak No. 22 Tahun 2002 memberikan sanksi tegas bagi pelaku kejahatan seksual 

khususnya pelaku pedofilia, hukuman yang diatur di antaranya hukuman mati, 

penjara, dan kebiri kimiawi dalam jangka waktu paling lama 2 tahun disertai 

pengawasan dan rehabilitasi. Khusus untuk sanksi kebiri ini menuai pro dan kontra 

yang dibahas khusus dalam bab selanjutnya. 

Dalam Islam hukuman kelainan seksual pada penyakit liwath, homoseksual, 

serta lesbian adalah hukuman mati. Oleh karena itu, pedofilia pantas mendapatkan 

hukuman yang sama karena dapat menularkan penyakit tersebut dan merusak 

generasi. Dalam Islam pelecehan seksual (pedophilia) tersebut merupakan dosa 

yang besar karena merupakan perbuatan zina dan dapat merugikan masyarakat, baik 

kepada orang yang balig dan berakal maupun anak yang masih di bawah umur. 

Setiap perbuatan yang dapat merugikan kemaslahatan umat maka dalam Islam harus 

dikenai sanksi yang setimpal atas apa yang diperbuatnya.62  

                                                      

62 Siska lis Sulistiani, Kejahatan dan Penyimpangan Seksual, (Cet:1, Bandung; nuansa aulia, 
2016), h. 88 
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Beberapa ulama berbeda pendapat tentang hukuman zina tersebut. Menurut 

Ulama Maliki, Hanafiah, dan imam Syafi'i, hukuman bagi yang melakukan 

pelecehan seksual (pedofilia) atau zina terhadap orang yang balig, berakal maupun 

yang masih di bawah umur yang dilakukan hukumannya adalah hudud. Berbeda 

dengan pendapat Imam Hambali, beliau berpendapat, jika yang disetubuhi itu adalah 

orang yang maka hukumannya adalah hudud, sedangkan jika yang disetubuhi itu 

adalah anak di bawah umur maka hanya wajib takzir. 

Adapula hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, memerintahkan bahwa 

hukuman bagi yang melakukan tindakan liwath atau homoseksual dan sejenisnya, 

baik untuk pelaku maupun objeknya adalah hukuman mati, dengan logika agar 

mencegah kemudaratan yang dihasilkan dari pelaku perbuatan keji tersebut. Di sisi 

lain, bagi korban pedofil yang kemungkinan memiliki potensi untuk melakukan hal 

yangsama di kemudian hari karena adanya trauma atau bahkan faktor ketagihan, 

perlu diberikan pendampingan khusus dari sisi psikologi, kesehatan, dan agama agar 

mampu memulihkan faktor kesehatan jasmani maupun rohaninya serta mampu lebih 

optimis dalam menjalani kehidupan di masa mendatang. 

C. Tinjauan Umum Tentang Mashlahah 

1. Definisi Mashlahah 

Kata Mashlahah berasal dari bahasa arab yang terbentuk dari lafadz  -يَصْلحُ 

 Dalam Bahasa arab mashlahah bermakna baik atau positif.63 Dalam arti .(صَلَح)-صُلحًُا

                                                      
63 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya, Pustaka Prograsif, 1997), h. 

788 
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secara umumnya mashlahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia,baik 

dalam arti menghasilkan keuntungan dan kesenangan, atau dalam arti menolak dan 

menghindarkan seperti menolak kemudharatan patut disebut mashlahah. Dengan 

begitu mashlahah mengandung dua sisi yaitu menarik dan mendatangkan 

kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.  

Secara terminologi, mashlahah dapat diartikan mengambil manfaat dan 

menolak mudharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara’ (hukum Islam).64 

Adapun maksud dari tujuan syara’ yang harus dijaga dan dipelihara adalah 

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka apabila seseorang 

melakukan aktifitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara’. 

Maka dinamakan mashlahah. Selain itu, jika untuk menolak segala bentuk mudharat 

(bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara’ tersebut, juga dinamakan 

mashlahah.  

Adapun definisi mashlahah menurut para ulama yakni:65 

a. Mashlahah menurut Imam Al-Ghazali 

Menurut Imam Al-Ghazali “al-mashlahah dalam pengertian awalnya 

adalah menarik kemanfaatan atau menolak mudharat (sesuatu yang 

menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena 

sebab mencapai kemanfaatan dan menafikkan kemudharatan, adalah merupakan 

tujuan atau maksud dari makhluk, Adapun kebaikan atau kemashlahatan 

makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami 

maksudkan adalah al-mashlahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara’, 

                                                      
64 Husein Hamid Hasan, Nazariyyah al-Mashlahah fi al Fiqh al-Islami, (Kairo: Dar al-Nahdhah 

al-Arabiyah, 1971), h.3-4 
 
65 Amir Syarifuddin Fariqam, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 324-326. 
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Adapun tujuan syara yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni 

pemeliharaan atas mereka (para makhluk terhadap agama mereka, jiwa mereka, 

akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setaip 

sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar 

tersebut adalah al-mashlahah, dan setiap sesuatu yang menafikkan lima pokok 

dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang 

menafikkan lima pokok dasar) juga disebut al-mashlahah.”66  

b. Mashlahah menurut Imam Malik 

Menurut Imam Malik bahwa “mashlahah adalah setiap manfaat yang 

tidak didasarkan pada nash khusus yang menunjukkan mu’tabar (diakui) atau 

tidaknya manfaat itu.”67  

 

c. Mashlahah menurut Imam As-Syatibi  

Menurut Imam As-Ayatibi, “mashlahah adalah setiap prinsip syara’ yang 

tidak disertai bukti nash secara khusus, namun sesuai dengan Tindakan syara’ 

serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara’.” 

 

d. Mashlahah menurut Ramadhan Al-Buthi  

Menurut Ramadhan Al-Buthi “al-mashlahah adalah sesuatu yang 

bermanfaat dan dimaksudkan oleh syari’ yang maha bijaksana, untuk kebaikan 

hamba-hambaNya, yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, 

                                                      
66 Al-ghazali, al-Mustahfa min ‘Ilmi al-Ushul, (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyah, 1980), 

h.286-287. 
67 Fariqam Musa, Ushul Fiqh Imam Malik, (Saudi: Dar al-Tadmuriyyah), h.409. 
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keturunan, dan harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup 

didalamnya.68 

e. Mashlahah menurut Ibnu Taimiyah 

Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana sebagimana yang dikutip oleh Imam 

Abu Zahrah, mengatakan, bahwa “masalahah ialah pandangan mujtahid tentang 

perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang 

berlawanan dengan syara’.”69  

Dari beberapa definisi mashlahah oleh ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa 

mashlahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena 

mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan atau kerusakan bagi 

manusia yang sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.  

Jika melihat pengertian mashlahah secara bahasa dan secara istilah, terlihat 

adanya perbedaan antara mashlahah dalam pengertian bahasa (umum) dan mashlahah 

dalam pengertian hukum atau syara’. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan syara’ 

yang dijadikan rujukan. Mashlahah dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan 

pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk 

mengikuti syahwat hawa nafsu. Sedangkan mashlahah dalam arti syara’ yang menjadi 

titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah 

tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tanpa 

melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan 

menghindarkan ketidaksenangan. 

                                                      
68 Sa’id Ramadhan al-Buthi, Dhawabit al-Maslahah fi al-Syariah al Islamiyah, (Beirut: 

Mu’assasah Al-Risalah, 1992), h. 27 
69 Muhammad Abu Zahrah, Ibn Taimiyyah Hayyatuh Wa Asruh, Wa Arauh Wa Fiqluh, (Kairo: 

Dar al-Fikri al Arabi, tt), h.1995 
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Akan tetapi dari beberapa definisi ulama tersebut, baik yang dikemukakan oleh 

Imam Malik, Imam As-Syatibi dan Ibnu Taimiyah telah memberikan gambaran definisi 

maslahah, pada prinsipnya definisi mashlahah dari beberapa ulama mengandung 

esensi yang sama. Artinya, masalahat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang 

menjadi tujuan syara’, bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan 

dan hawa nafsu manusia semata. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan 

pensyari’atan hukum, tidak lain adalah untuk merealisir kemaslahatan bagi manusia, 

dalam segala segi dan aspek kehidupan didunia, agar terhindar dari berbagai bentuk 

yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang 

telah digariskan oleh syari’ adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi 

manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi, bahwa kemaslatan itu tidak dapat dicermati 

secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai, hanya terpaku pada 

adanya dalil yang mengaturnya. Niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan 

manusia, serta akan berhentilah pertumbuhan hukum.70  

Oleh karena itu dalam konteks kajian ilmu ushul fiqh, kata mashlahah menjadi 

sebuah istilah teknis, yang berarti “berbagai manfaat yang dimaksudkan syari’ dalam 

penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mencegah hal-hal- yang dapat 

mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut. 

Mashlahah merupakan salah satu metode Analisa yang dipakai oleh ulama 

ushul dalam menetapkan hukum (istinbath) yang persoalannya tidak diatur secara 

eksplisit dalam al-quran dan al-hadis, hanya saja metode ini lebih menekankan pada 

aspek maslahat secara langsung.  

                                                      
70 Zaky al-Dia Sya’ban, Ushul al Fiqh al-Islam, (Kairo: Dar al-Thalib, 1965), h. 176 
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2. Pembagian dan macam-macam Mashlahah 

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian maslahah jika dilihat 

dari beberapa segi, Dilihat dari segi keberadaan atau eksistensi kemaslahatan itu, 

mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu:  

a. mashlahah al-mu’tabarah  

mashlahah al-mu’tabarah, yaitu mashlahah yang diperhitungkan oleh 

syari’. Maksudnya, ada petunjuk dari syari baik langsung maupun tidak langsung, 

yaitu memberikan petunjuk pada adanya mashlahah yang menjadikan alasan 

dalam menetapkan hukum. dari langsung dan tidak langsungnya petunjuk (dalil) 

terhadap mashlahah tersebut, mashlahah terbagi menjadi dua, yaitu: 

1) munasib mu’atstsir yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (syari’) 

yang memperhatikan mashlahah tersebut. Maksudnya ada petunjuk syara’ 

dalam bentuk nash atau ijma’ yang menetapkan bahwa mashlahah itu dijadikan 

alasan dalam menetapkan hukum. Adapun contoh dalil nash yang menunjuk 

langsung kepada mashlahah adalah sebagaiman dalam al-quran surah al-

baqarah ayat 222 yang berarti tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang 

haid dengan alasan haid itu penyakit.  

2) Munasib mula’im, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara’ baik dalam 

bentuk nash atau ijma’ tentang perhatian syara’ terhadap mashlahah tersebut, 

namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syara’ secara 

langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan 

hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara’ sebagai alasan hukum 

yang sejenis. Contohnya seperti berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak 
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gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu “belum dewasa” ini menjadi alasan 

bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak 

kecil. 

 

b. Mashlahah al-mulghah  

Mashlaha al-mulgahah atau mashlahah yang ditolak, yaitu mashlahah yang 

dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara’ dan ada petunjuk 

syara’ yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah 

sejalan dengan tujuan syara’, namun ternyata syara’ menetapkan hukum yang 

berbeda dengan apa yang dituntut mashlahah itu. Misalnya, syara’ dalam hadis 

Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menentukan bahwa 

orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan 

dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-

turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin. Al-Lais bin Sa’ad, ahli fikih 

mazhab maliki di spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut 

bagi sesorang (penguasa spanyol) yang melakukan hubunga seksual dengan 

istrinya di siang hari dalam bulan Ramadhan, ulama memandang hukuman ini 

bertentangan dengan hadis Nabi saw di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu 

harus diterapkan secra berurut apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru 

dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut karenanya, ulama ushul fikih 

memandang mendahulukan puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan 

budak merupakan kemaslahatan yang bertentagan dengan kehendak syara’ 
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sehingga hukumnya batal dan ditolak) syara’. Kemaslahatan seperti ini menurut 

kesepktan ulama disebut al-mashlahah al mulghah.71 

Contoh lain umpamanya, di masa kini masyarakat telah mengakui 

emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena 

itu akal menganggap baik atau mashlahah untuk menyamakan hak dalam 

memperoleh harta warisan. Namun hukum allah telah jelas bahwa hak waris anak 

laki-laki adalah dua kali lipat anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam al-

quran surah an-nisa ayat 11. 

 

c. mashlahah al-mursalah 

mashlahah al-mursalah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu mashlahah 

dan mursalah. Kata mashlahah menurut bahaa berarti “manfaat” dan kata mursalah 

berarti “lepas”. Menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab 

Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap mashlahah namun tidak ada ketegasan 

hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang 

mendukung ataupun menolaknya”, sehingga ia disebut mashlahah mursalah 

(mashlahah yang lepas dari dalil secara khusus). Mashlahah mursalah juga disebut 

istishlah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal tidak ada petunjuk syara’ yang 

memperhitungkannya dan menolak akan tetapi mashlahah tersebut didukung oleh 

sekumpulan makna nash, atau sejalan dengan tujuan syara’ atau  dalam menetapkan 

hukum.72  

                                                      
71 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Cet. III, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 

1999), h. 1146 
 

72 Abu Ishak al-Syatibi, al-Muawwaqat fi Ushul al-Syariah, (Beirut: Dar al Ma’rifah, 1973),h,  
8-12 
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jika ditinjau dari segi fleksibilitasnya atau segi berubah atau tidaknya, 

mashlahah terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Mashlahah as-sabitah 

Mashlahah as-sabitah adalah kemashlahatan yang bersifat tetap, tidak berubah 

sampai akhir zaman. Misalnya, baerbagai kewajiban ibadah seperti shalat, 

puasa, zakat, dan haji. 

b. Mashlahah mutaghayyirah  

Mashlahah mutaghayyirah adalah kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai 

dengan perubahan tempat , waktu dan subjek hukum kemaslahatan seperti ini 

berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam 

masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya 

perlunya pembagian ini , menurut Mustafa As-Syatibi dimaksudkan untuk 

memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.73 

 

3) Kehujjahan Mashlahah 

Para ulama ushul fiqh sepakat mengatakan bahwa maslahah 

mu’tabarah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. 

Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas74. Mereka juga sepakat 

bahwa maslahah al-mulghah tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan 

hukum Islam, demikian juga dengan Maslahah Al-Gharibah, karena tidak dapat 

ditemukan dalam praktek syara’.75 Adapun terhadap kehujjahan maslahah 

                                                      
73 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Cet. III, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 

1999), h. 1145 

74 Nasroen Haroen, Ushul Fiqh, (Jkarta: Logogs Wacana Ilmu, 1997), h. 120 

75 Nasroen Haroen, Ushul Fiqh, (Jkarta: Logogs Wacana Ilmu, 1997), h. 120 



 

 

52

mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu 

metode dalam menetapkan hukum syara’, sekalipun dalam penerapan dana 

penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat. 

Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan maslahah 

sebagai dalil, disyaratkan maslahah tersebut berpegangan kepada hukum. 

Artinya, ada ayat, hadis atau ijma’ yang menunjukkan bahwa sifat yang 

dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat dalam penetapan suatu 

hukum, atau jenis sifat yang menjadikan illat tersebut dipergunakan oleh nash 

sebagai illat suatu hukum.  

Menghilangkan kemudharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan 

tujuan syara’ yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu, termasuk ke 

dalam konsep maslahah, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat, 

sifat kemasalahatan itu terdapat dalam nash atau ijma’ dan jenis sifat 

kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma’.  

Sedangkan bagi para ulama-ulama kalangan Malikiyah dan Hanabilah, 

mereka menerima Maslahah al-Mursalah sebagai hujjah, bahkan mereka 

dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. 

Menurut mereka, maslahah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, 

bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi, 

mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas maslahah bersifat qath’i sekalipun 

dalam penerapannya bisa bersifat zhanni. Syarat- syarat yang harus dipenuhi, 

untuk bisa menjadikan maslahah al-mursalah sebagai hujjah, menurut 

kalangan Malikiyyah dan Hambaliah adalah sebagai berikut:  
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a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara’ dan termasuk dalam 

jenis kemaslahatan yang didukung secara nash secara umum. 

b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, 

sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahah al-mursalah itu benar-

benar menghasilkan manfaatkan dan menghindari atau menolak 

kemudharatan.  

c. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan 

pribadi.  

Selanjutnya bagi kalangan ulama Syafiiyyah, pada dasarnya, merupakan 

menjadikan maslahah sebagai salah satu dalil syara’ akan tetapi Imam Syafi’ii 

memasukkannya kedalam Qiyas, misalanya, mengqiyaskan hukuman bagi 

peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh orang lain 

berzinah. Yaitu, dera sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan 

mengigau, dan dalam pengigauannya, diduga keras akan dapat menuduh orang 

lain berbuat zina.  

Imam Al-ghazali juga menerima al-maslahah al-mursalah sebagai hujjah 

dalam mengistinbatkan hukum, dengan mengajukan persyaratan berikut:  

a. Mashlahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’ 

b. Mashlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’.  

c. Mashlahah itu termasuk kedalam kategori maslahah yang dharuri, baik 

menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak 

dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.  

Dengan demikian, jumhur ulama dalam menetapkan maslahah dapat 

dijadikan hujjah dalam mentapkan hukum, mengemukakan alasan berikut:  
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a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadis yang menunjukkan, bahwa setiap 

hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini 

Allah berfirman dalam Surat Al-Anbiya ayat 107, yang berbunyi: “Kami 

tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi Rahmat bagi 

seluruh manusia”. Menurut Jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan 

menjadi rahmat, apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat 

manusia. 

b. Kemashlahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan 

tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam 

terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan 

kesulitan.  

c. Jumhur ulama juga beralasan, dengan merujuk kepada beberapa perbuatan 

sahabat, seperti Umar bin Khattab, yang tidak memberikan bagian zakat 

kepada para muallaf, karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak 

menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan Al- Qur’an sebagai 

salah satu kemaslahatan, dalam rangka melestarikan Al- Qur’an pada satu 

logat bahasa, di zaman Usman bin Affan dilakukan demi kemaslahatan, 

agar tidak terjadi perbedaan bacaan Al-Qur’an itu sendiri.  
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D. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. jenis penelitian 

Penelitian  ini adalah penelitian lapangan (Field research) dimana penelitian 

ini memberikan gambaran dan menjelaskan berbagi hubungan dari semua data 

yang diperoleh. Hal ini dilakukan agar kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh 

dengan cara memahami fenomena atau gejala yang terjadi dari objek yang akan 

diteliti.76  

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah deskriprtif kualitatif. Penelitian deskriptif 

kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis 

penelitian kualitatif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupuan suatu peristiwa. Tujuan dari peelitian deskriptif adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Menurut 

bongdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.j. Moleong, penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ata 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berfokus 

pada fenomena sosial, pemberian suara dan perasaan dan persepsi dari partisipan.  

                                                      
76 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan penedkatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Cet. 

XI Bandung: Alfabeta, 2010) h.31 
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Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, 

menerangkan , menjelaskan dan menjawab secara rinci terhadap permasalahan 

yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, 

suatu kelompok atau suatu kejadian. 

penelitian deskriptif kualitatif dalam tesis ini adalah, untuk 

menggambarkan, menerangkan dan menjelakan apa dan bagaimana sanksi hukum 

kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) yang 

tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak 

perspektif mashlahah.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian dalam tesis ini adalah 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan guna melihat 

bagaimana pandangan dan jawaban para ulama terkait sanksi kebiri kimia yang 

telah diatur di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan 

anak terhadap pedofilia dengan perspektif mashlahah.  

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dapat dimaknai sebagai bentuk usaha dalam aktivitas penelitian 

untuk menghubungkan objek yang diteliti. Dimana pendekatan merupakan upaya 

untuk kemudian mencapai target yang sudah ditentukan dalam tujuan penelitian. 

Suharsimi Arikunto juga dalam bukunya menuliskan bahwa walaupun masalah 

penelitiannya sama, namun kadang yang membedakan yakni peneliti dapat memilih 
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satu antara dua atau lebih jenis pendekatan yang bisa digunakan dalam memecahkan 

masalah.  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut :  

1. Pendekatan teologis normatif (Syar’i) yaitu pendekatan terhadap suatu masalah 

yang di dasarkan atas hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, 

kaidah usul fikih, dan pendapat para ulama dalam memahami dan menganalisis 

permasalah atau problematika penerapan sanksi kebiri kimia. 

2. Pendekatan Yuridis-Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasrkan 

bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-

asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Dalam perundang-undangan penelitian ini mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. 

 

C. Sumber Data 

Pada penelitian kualitatif, jenis sumber data yang berupa manusia dalam 

penelitian pada umumnya sebagai responden (respondent). Posisi sumber data yang 

berupa manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang 

memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, 

oleh  karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta 
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peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang 

ia miliki.77 

Dalam penyusunan tesis ini, sumber data yang diperoleh oleh peneliti 

dikelompkkan kedalam tiga jenis sumber data, yaitu :  

1. Sumber data primer 

Sumber data primer Merupakan sumber data utama dalam penelitian ini, 

yang dimana peneliti akan langsung terjun ke lokasi penelitian yakni di Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, dan mewawancarai 

langsung para ulama atau pakar dan ahli di bidang hukum Islam untuk 

memberikan padangan dan jawaban terhadap sanksi kebiri kimia dalam 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang perlindungan anak terhadap 

pedofilia dengan perspektif mashlahah 

2. Sumber data sekunder  

Data sekunder digunakan sebagai data pendukung dari data primer, 

Merupakan data kedua yang dimana dalam penelitian ini peneliti memperoleh 

data dari literature seperti buku, jurnal, majalah dokumen, surat edaran, serta 

peraturan perundang-undangan yang relevan dengan sanksi kebiri kimia dalam 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang perlindungan anak terhadap 

pedofilia dengan perspektif mashlahah. 

 

                                                      
77 Sutopo H.B, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret  

2006), h. 58. 
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3. Sumber data tersier  

Merupakan sumber data yang melengkapi sumber data sekunder dan 

tersier melalui pemaparan definisi. Adapun yang digunakan peneliti dalam tesis 

ini yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Kamus Hukum. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan 

analisis Proses yang dilalui sebelum mendapatkan data yakni melakukan 

pengumpulan data, adapun metode-metode pengumpulan data yang digunakan 

peneliti dalam tesis ini yaitu :  

1. Observasi 

Observasi adalah suatu pengamatan untuk dapat mengidentifikasi dan 

melacak masalah yang sedang diselidiki. Observasi adalah teknik pengumpulan 

data melalui pengamatan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat 

mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail. Pengamatan itu 

selanjutnya dapat dituangkan ke dalam bahasa verbal. Dalam penelitian ini 

observasi di lakukan dengan membaca dan memahami sanksi kebiri kimia yang 

terdapat didalam Undang-Undang No. 17 Athun 2016 Tentang Perlindungan 

Anak. 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan 

menggunakan jalan komunikasi antar pengumpul data (pewawancara) dengan 

sumber data responden. wawancara dilakukan dengan secara langsung dengan 

cara face to face yang berarti (pewawancara) bertemu dan berhedapan langsung 

dengan responden untuk kemudian menanyaakan hal-hal berupa data yang 

dibutuhkan yang kemudian data yang telah diperoleh dicatat oleh peneliti 

selaku pewawancara. 

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara 

yang tidak berstruktur (unstructured interview), yang memiliki arti wawancara 

yang dilakukan tidak terikat pada pedoman wawancara yang telah tersusun dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. Melainkan hanya menanyakan seputar 

garis-garis besar dan keadaan permasalahan yang kemudian akan ditanyakan. 

Wawancara diharapkan dapat mengungkap berbagai hal yang berkaitan dengan 

subjek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mewawancarai ulama dalam ruang lingkup Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

provinsi Suawesi Selatan sebgai informan dalam memberikan penjelasan 

terkait sanksi kebiri kimia terhadap pedofilia dilihat dari segi mashlahah. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life 

histories) cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk 
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gambar karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung film, dan 

lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 78 

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih dan dipilah 

untuk diambil mana yang sesuai dengan fokus yang diteliti. Dokumen yang 

diambil dijadikan data pendukung penelitian agar hasil kajian dan peneliti yang 

dilakukan dapat disajikan lebih valid dan lebih lengkap, sehingga paparan yang 

dihasilkan akan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kajian 

yang kredibel dan ilmiah. Dokumen penelitian yang dapat dijadikan acuan 

yakni seperti literatur atau karya hasil pemikiran ulama tentang kajian 

mashlahah.  

4. Studi kepustakaan  

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan 

mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori pendapat, atau penemuan yang 

berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan yaitu berupa karya 

ilmiah yang dikeluarkan oleh para sarjana laporan lembaga, serta sumber 

literatur pendukung yang lainnya. 

 

 

                                                      
 78 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta), h. 240. 
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E. Instrumen Penelitian 

Proses perolehan data yang diperlukan dalam penelitian perlu adanya peran 

Instrumen Penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan 

oleh peneliti dalam pengumpulan data agar kemudian dalam melakukan penelitian 

lebih mudah mendapatkan hasil yang lengkap, cermat dan sistematis yang lebih 

mudah diolah. Adapun instrumen peneliti yang digunakan yakni peneliti, pedoman 

observasi, pedoman wawancara, serta data dokumentasi.  

1. Peneliti 

Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif karena dalam 

penggalian informasi dan eksplorasi data di lapangan dilakukan oleh peneliti. 

Peneliti sebagai human instrumen yang memiliki fungsu dalam fokus penelitian, 

serta mengolah informasi sebagai sumber data, baik memilih data, mengumpulkan 

data, menilai kualitas data, menafsirkan dan kemudian membuat kesimpulan atas 

seluruh datang yang diperoleh.  

2. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara merupakan alat bantu berupa daftar pertanyaan yang 

digunakan peneliti dalam melakukan dialog langsung dengan para subjek yang 

berkaitan dengan penelitian. Yang dimana pedoman wawancara merupakan peta 

bagi para peneliti agar tetap konsisten dan serasi dengan litearur agar mendapatkan 

hasil yang sebagaimana dibutuhkan.  

3. Data dokumentasi 
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Data dokumentasi yakni alat bantu dalam melakukan penelitian dengan 

mengabadikan objek yang diteltti yang kemudian sebagai pembuktian yang 

menerangkan bahwa peneliti benar telah melakukan penelitian dan yang kedua 

sebagai penguat keabsahan dari data yang sebelumnya diterangkan melalui litearur 

terkait.  

 

F. Teknik Analisis dan Pengolahan Data 

Data yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui pengumpulan data 

berdasarkan literatur pendukung pada akhirnya akan dianlisis dan kemungkinkan 

diinterpretasikan untuk menjawab atau memecahkan masalah yang telah ditetapkan 

pada semula. Analisis data yang diperoleh terlebih dahulu haru melakukan 

pengolahan data tersebut karena data yang baru dari sumber pastinya belum teratur 

dengan benar, belum diklasifikasikan, atau belum dikategorikan.79 

Data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif 

yang berdasar dari berbagai sumber, maka peneliti menggunakan metode 

pengumpulan data yang bervariasi, sehingga kemudian dapat ditentukan bahwa 

analisis data adalah proses dalam mencari dan menyusun data secara sistematis yang 

merupakan data yang diperlukan dari hasil interview, catatan lapangan, dan bahan- 

bahan lainnya sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami, dan hasil penelitian atau 

                                                      
 79 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010) h. 117. 
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temuannya dapat kemudian diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang 

dilakukan dengan cara mengorganisasikan data tersebut ke dalam beberapa kategori 

yang ada mulai dari kategori data yang bersifat primer hingga data yang bersifat 

sekunder, yang kemudian menjabarkannya dalam beberapa poin, melakukan analisis, 

menyusun pola, memilih data yang relevan atau penting, dan kemudian pada bagian 

akhir membuat kesimpulan yang utuh.80 

Data yang telah diperoleh sebelumnya melalui penelitian kemudian diolah 

secara kualitatif melalui analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan cara 

reduksi data, penyajian data, dan verivikasi data atau sampai pada penarikan 

kesimpulan. 

1. Data reduction (reduksi data) 

Data yang sebelumnya telah diperoleh dari lapangan yang jumlahnya 

cukup banyak yang perlu untuk kemudian dicatat secara teliti dan rinci. Pada  

proses  reduksi data perlu dilakukan analisis data. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilah data yang pokok, memfokuskan hal yang penting, dicari 

tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. 

2. Data display (penyajian data) 

                                                      
 80 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 
2009), h. 244. 
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Penyajian data dalam hal ini adalah informasi yang berdasar pada data yang 

diperoleh dari ulama diruang lingkup Majelis Ulama Indonesia Sulawesi 

Selatan telah disesuaikan sebelumnya dengan fokus penelitian kemudian untuk 

disusun secara baik, sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu 

masalah yang diteliti. 

3. Verifikasi data (penarikan kesimpulan) 

Verifikasi data dilakukan setelah berbagai informasi dan data 

dibandingkan, kemudian dicari hasil yang paling sesuai dengan objek 

penelitian. Pada tahap ini dilakukan setelah berbagai informasi dan data 

dibandingkan, kemudian dicari pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang 

kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding terdahulu, melakukan 

proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra-survey (orientasi), 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian diakhir membuat 

kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari  penelitian  yang telah 

dilakukan. 

 

G. Pengujian keabsahan data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji  validasi  internal 

(uji kredibilitas), validasi eksternal (dependability), rehabilitasi, dan objektifitas 

(confirmability). Dimana proses dimaksudkan agar memberikan gambaran mengenai 
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kebenaran data yang ditemukan dilapangan dengan menggunakan teknik triangulasi, 

yakni triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.81 

Triangulasi merupakan teknik dalam pengujian kebasahan data yang 

ditemukan dengan mebandingkannya dengan metode atau sumber data yang lain. 

Dengan menggunakan triangulasi peneliti dapat melakukan chek and recheck hasil 

temuannya dengan jalan mebandingkannya dengan berbagai sumber, metode, dan 

teori, untuk itu kemudian peneliti dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut: 

1) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan; 2) melakukan pengecekan 

dengan berbagai macam sumber data; 3)  memanfaatkan  berbagai metode agar 

pengecekkan kepercayaan data dapat dilakukan. 

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan data (cek ulang dan cek silang) yang datanya diperoleh melalui beberapa 

sumber. Mengecek dalam artian melakukan wawancara kepada dua atau lebih  

sumber informasi dengan pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan, sedangkan 

cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara berulang dengan melakukan 

pertanyaan mengenai hal yang sama dalam kurun waktu yang berlainan. 

Triangulasi metode dilakukan dengan menguji dari segi kredibilitas data 

dengan cek silang yang telah diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda. 

Mislanya data yang diperoleh dengan cara wawancara dapat di cek kembali dengan 

metode observasi atau dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan 

                                                      
 81 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 
2009), h. 271-273 
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uji terhadap kredibilitas data dengan mengecek data yang telah diperoleh dengan 

periode waktu yang berbeda-beda karena dimungkinkan ada perubahan hasil setelah 

beberapa periode waktu yang telah dilewati oleh narasumber. 
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BAB IV 

Efektifitas Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pedofilia Perspektif Mashlahah 

A. Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pedofilia Perspektif Undang-Undang 

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam 

pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari Negara sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.82 Pesatnya 

arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan dibidang teknologi 

informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual 

terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius 

(serious crimes) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara 

signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, serta mengganggu rasa 

kenyamanan, ketentraman,keamanan,dan ketertiban masyarakat.  

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

dicantumkan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh 

dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.83 Seiring 

dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan 

dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam. 

                                                      
82Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak (Cet. 1; Jakarta: bagis grafika, 2016), h. 7 
83 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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1. Sanksi Kebiri Kimia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 

Secara khusus, pada tanggal 25 Mei 2016 pemerintah Republik  Indonesia 

menyatakan bahwa Indonesia berada dalam darurat kejahatan seksual.84 

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan dan mengundangkan 

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 

2016 yang kemudian di sah kan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 

Tentang Perlindungan Anak. sebagai perubahan kedua atas Undang-Undan No. 23 

tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  

Untuk mengatasi fenomena kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak  

pemerintah menambahkan pidana pokok berupa pidana mati dan seumur hidup, 

serta pidana tambahan berupa sanksi kebiri kimia dan pengumuman identitas 

pelaku, agar memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya 

kekerasan seksual terhadap anak. di  dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 

disebutkan bahwa:85 

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

76D dipidana dengan pidan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 

milyar rupiah).   

                                                      
84 Andika Wijaya, Darurat Kejahatan Seksual, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. v 
 
85 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak 
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2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap 

orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 

atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 

lain. 

3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh 

anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan 

anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya 

ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1). 

4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 

(sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah 

dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

76D.  

5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D 

menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, 

gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, 

dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau 

pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun.  
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6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), 

dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman 

identitas pelaku.  

7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai 

tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;  

8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama- sama 

dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. 

9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak. 

Selain itu UU No 17 Tahun 2016 telah menyisipkan 1 (satu) pasal diantara 

pasal 81 dan pasal 82, pasal mana yang selengkapnya adalah pasal 81A yang 

berbunyi sebagai berikut:86 

1) Tindakan tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) 

dikenakan untuk jangka waktu paling lam 2 tahun dan dilaksanakan setelah 

terpidana menjalani pidana pokok. 

2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah 

pengawasan secara berkala oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.  

3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai rehabilitasi.  

4) Ketentuan lenih lanjut mengenai tata cara pelaksanaa tindakan dan rehabilitasi 

diatur dengan peraturan pemerintah.  

                                                      
86 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak 
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Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 terdapat pasal kontroversial 

yang menjadi polemik di beberapa kalangan masyarakat Indonesia, karena adanya 

sanksi kebiri kimia yang disebutkan pada pasal 81 ayat 7 dan pasal 81A di bawah 

ini: 

Pasal 81 ayat (7) terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) 

dan ayat (5) dapat dikenai Tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat 

pendeteksi elektronik.”. pasal 81A ayat (1) “Tindakan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 81 ayat (7) dikenkan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan 

dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Ayat (2) “pelaksanaan 

tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara 

berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum, sosial, dan kesehatan”. Ayat (3) “pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan 

rehabilitasi”. Ayat (4) “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

tindakan dan rehabilitasi diatur dengan peraturan pemerintah.” 

Sanksi kebiri kimia yang terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 

2016 Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ditujukan bagi pelaku kejahatan 

seksual terhadap anak (pedofilia).87 sanksi ini dibuat oleh pemerintah bertujuan 

untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk 

menekan kasus kejahatan seksual terhadap anak yang masih tinggi.  

                                                      
87 Madnur, Sanksi Kebiri di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Anak, 

Tesis (Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 95 
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2. Sanksi Kebiri Kimia dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020  

Peraturan terkait sanksi hukuman kebiri kimia telah dirumuskan terlebih 

dahulu sebelum adanya Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2020 yaitu dalam 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kemudian di sahkan 

menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai 

perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

namun dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tidak terdapat penjelasan lebih 

lanjut  terkait definisi kebiri kimia hingga tata cara pelaksanaan kebiri kimia 

terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, selain pejelasan dalam pasal 81A 

pada ayat (2) menyatakan bahwa kebiri kimia berada dibawah pengawasan 

kementrian yang me nyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial 

dan kesehatan. 

Sanksi kebiri kimia yang ditetapkan terhadap pelaku kejahatan seksual 

terhadap anak sebenarnya telah dirumuskan pada tahun 2015 oleh Menteri Sosial 

Khofifah Indar Parawansa, dirinya beralasan bahwa banyak negara yang telah 

menerapkan hukuman ini sebagai pengontrol libido terhadap pelaku kekerasan 

seksual terhadap anak, selanjutnya usulan tersebut disambut baik oleh Menteri 

Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sehingga pada tahun 2016 presiden 

mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai 

perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

Yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, dan 
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empat tahun kemudian presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan 

Pemerintah No. 70 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam pelaksanaan sanksi kebiri 

kimia.  

Dalam pasal 1 ayat (2) peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 disebutkan 

bahwa “Tindakan kebiri kimia merupakan tindakan pemberian zat kimia melalui 

metode penyuntikan maupun metode lain kepada pelaku kejahatan seksual yang 

pernah dipidana karena melakukan kejahatan atau ancaman kepada anak untuk 

melakukan persetubuhan dengannya maupun orang lain, yang menyebabkan 

korban lebih dari satu, mengakibatkan luka berat, gangguan kejiwaan, penyakit 

menular, terganggu atau hilagnya fungsi organ reproduksi, dan atau 

mengakibatkan korban meninggal, tindakan ini dilakukan untuk menekan hasrat 

seksual yang berlebih, yang disertai dengan rehabilitasi. Adapun pihak yang 

berwenang untuk melaksanakan aturan sanksi kebiri kimia disebutkan dalam pasal 

3 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 yakni “Tindakan kebiri kimia 

dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dibidangnya dan atas perintah 

kejaksaan. Penjelasan lebih lanjut terkait jangka waktu pemberlakuan hukuman 

kebiri kimia juga disebutkan bahwa pemberlakuan hukuman kebiri kimia yakni 

paling lama  2 tahun, sebgaimana yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah 

No. 70 Tahun 2020. 

Pada pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2020, tahapan-tahapan 

sanksi kebiri kimia dilakukan melalui tiga tahapan, yakni penilaian klinis, 

kesimpulan, dan pelaksanaan. Penilaian klink diatur dalam pasal 7, bahwasanya 
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tahapan ini dilakukan oleh tim yang berkompeten dibidang medis dan psikiatri, 

dan pada tahapan penilaian klinis dilakukan wawancara klinis dan psikiatri, 

pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Tahapan awal sebelum 

dilakukannya penilaian klinis yakni kementerian di bidang penyelenggaraan 

hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa, dilakukan paling lambat 9 

(sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok, dalam jangka 

7 (tujuh) hari kerja setelah adanya pemberitahuan, jaksa kemudian berkoordinasi 

dengan kementerian di bidang kesehatan untuk melakukan penilaian klinis, maka 

penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya 

koordinasi. Tahap kesimpulan sebagaiamana yang diatur dalam pasal 8 yakni 

memuat hasil kesimpulan dari tahapan penilaian klinis untuk memastikan apakah 

pelaku layak atau tidak diberikan hukuman kebiri kimia, dan kesimpulan ini harus 

disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari.  

Tahap pelaksanaan sebagaiamana yang diatur dalam pasal 9, pelaksanaan 

kebiri kimia dilakukan setelah dalam tahap kesimpulan menyatakan bahwa pelaku 

layak untuk diberikan hukuman kebiri kimia, kemudian jaksa memerintahkan 

dokter guna melaksanakan kebiri kimia, pelaksanaan tindakan kebiri kimia 

dilakukan setelah terpidana selesai menjalani hukuman pidana pokok. Pelaksanaan 

hukuman kebiri kimia dirumah sakit milik pemerintah atau daerah yang ditunjuk 

oleh jaksa, pada saat pelaksanaanya dihadiri oleh jaksa, perwakilan kementerian 

hukum, perwakilan kementerian sosial, dan perwakilan dari kementerian 



77 
 

 
 

kesehatan. Pelaksanaan ini tertuang dalam dalam berita acara, dan kemudian 

diberitahukan kepada korban maupun keluarga korban.  

Dijelaskan didalam pasal 10, apabila pelaku tidak layak untuk diberikan 

hukuman kebiri maka akan ditunda selama 6 (enam) bulan, dan selama itu akan 

terus dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang guna memastikan 

kembali apakah pantas atau tidak, namun apabila pelaku tidak layak diberikan 

hukuman kebiri kimia, maka jaksa tingkat pertama secara tertulis dengan 

melampirkan hasil penilaian ulang dan kesimpulan ulang. Apabila pelaku 

melarikan diri maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 menyatakan bahwa 

pelaksanaan akan ditunda, dan jaksa bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam 

menanganinya, jika pelaku tertangkap atau menyerahkan diri maka jaksa akan 

berkoordinasi kembali dengan kementerian bidang hukum, kementerian bidang 

sosial, dan kementerian bidang kesehatan.  

Apabila di urutkan berikut adalah tahapan-tahapan yang dilalui untuk 

menetapakan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak 

dalam Perppu No 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri 

kimia, Pemasangan alat pendeteksi elekktronik, rehabilitasi, dan pengumuman 

identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu:  

a. Dalam poin menimbang, tertulis bahwa aturan ini dibuat untuk mengatasi 

kekerasan seksual terhadap anak, memberikan efek jera terhadap pelaku, dan 

mencegah terjadi kekerasan seksual terhadap anak.  
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b.  Tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntkan atau 

metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena 

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan 

korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, 

penyakit menular, terganggu atau hilangya fungsi reproduksi, dan/ atau korban 

meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai 

rehabilitasi  

c. Tata cara pelaksanaan kebiri kimia diatur dalam pasal 5 hingga pasal 13. Pada 

pasal 5, tertulis tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling 

lama dua tahun. Kemudian pada pasal 6 disebutkan, tindakan kebiri kimia 

dilakukan melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan.  

d. Penilaian klins dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki 

kompetensi di bidang medis dan psikiatri. Penilaian ini meliputi wawancara 

klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.  

Mekanisme penilaian klinis dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 yakni: 

a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum 

menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa. 

b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat 

sembilan bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok  

c. Dalam  jangka waktu tujuh hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan 
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berkoordinasi dengan kemeterian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis.  

d. Penilaian klinis dimulai paling lambat tujuh hari kerja setelah diterimanya 

pemberitahuan sebagimana dimaksud dalam huruf c.  

Hasil dari penilaian klins adalah kesimpulan untuk memastikan apakah 

pelaku kekerasan seksual tersebut layak atau tidak layak mendapat hukuman kebiri 

kimia. Kesimpulan ini disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 hari kerja sejak 

diterimanya pemberitahuan dari jaksa. Jika disimpulkan layak, maka pelaku akan 

dikenai tindakan kebiri kimia. Pelaksanaan Tindakan kebiri kimia diatur dalam 

pasal 9, yakni sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah kesimpulan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8 menyatakan pelaku persetubuhan layak untuk 

dikenakan tindakan kebiri kimia.  

b. Dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari sejak diterimanya kesimpulan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk 

melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada pelaku.  

c. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf b 

dilakukan segera setela terpidana selesai menjalani pidana pokok.  

d. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan dirumah sakit milik pemerintah 

atau rumah rumah sakit daerah yang ditunjuk  
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e. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari 

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, 

dan kementerian yang menyelenggarakan. 

f. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dituangkan dalam berita acara 

g. Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban telah dilakukan 

pelaksanaan tindakan kebiri kimia. 

Kemudian diatur dalam pasal 10, diatur ketentuan jika pelaku disimpulkan 

tak layak mendapatkan kebiri kimia. Jika kesimpulan ini yang didapat, maka 

tindakan kebiri kimia ditunda paling lama enam bulan. Selama masa penundaan itu 

dilakukan penilaian klinis dan kesimpulan ulang. Jika penilaian klinis dan 

kesimpulan ulang tetap menyatakan pelaku tak layak dikenakan kebiri kimia, maka 

jaksa memberitahukansecara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara 

pada tingkat pertama.  

Pasal 11 selanjutnya mengatur, bila pelaku melarikan diri, maka tindakan 

kebiri kebiri kima ditunda pelaksanaannya. Jaksa kemudian harus berkoordinasi 

dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk memburu pelaku jika pelaku 

tertangkap atau menyerahkan diri setelah kabur, jaksa berkoordinasi dengan 

kemeterian urusan hukum, sosial dan kesehatan untuk melaksanakan kebiri kimia.  

Adapun pasal 12 menyebutkan, bila pelaku meninggal, jaksa harus 

memberitahu secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat 

pertama.  
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Pandangan aspek hukum pidana pada saat penjatuhan hukum ini haruslah 

sangat diperhatikan, perlu adanya pertimbangan akan pengeluaran biaya dan 

efektifitas hukuman, serta pertimbangan akan kinerja aparat penegak hukum, 

karena ditakutkan akan terjadi ketidakseimbangan antara tujuan pemidanaan 

dengan praktek penjatuhannya. Jika melihat teori-teori dalam hukum pidana yakni 

teori retributif, teori deterrence, teori rehabilitasi, dan teori- teori resosialisasi 

dikaitkan dengan hukuman kebiri maka analisisnya yakni: 

a. Teori retributive, menyatakan bahwa hukuman merupakan hal mutlak yang 

harus dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan tindak kejahatan sebagai 

suatu konsekuensi atas perbuatannya.  

b. Teori deterrence, menyatakan bahwa tujuan penjatuhan hukuman pidana 

selain hanya balas dendam kepada pelaku, sebenarnya tujuan dari hukum 

pidana yaitu mencegah terjadinya pelanggaran, menekan angka kejahatan, 

serta menekan angka kerugian, maka hukuman kebiri kimia diharapkan dapat 

menurunkan angka kasus kejahatan seksual terhadapk anak serta sebagai 

bentuk balas dendam kepada pelaku kejahatan.  

c. Teori rehabilitasi, menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan yakni untuk 

memperbaiki diri seseorang, 

d. Teori resosialisasi, menyatakan bahwa tujuannya adalah memasyarakatkan 

pelaku kejahatan, maka diharapkan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan 

kepada pelaku memberikan efek jera dan ketika kembali dalam lingkungan 

masyarakat tidak melakukan kembali perbuatan tersebut. 
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3. Pro dan Kontra Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang 

Kehadiran sanksi pidana tambahan yaitu kebiri kimia dalam Undang-

Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang perlindungan Anak tidak serta merta 

mendapat dukungan dan persetujuan dari berbagai kalangan, sanksi berupa kebiri 

kimia memunculkan berbagai macam Pro dan kontra. Diantara kalangan yang pro 

terhadap diterapkannya sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 

2016 disampaikan oleh Sujatmiko selaku Deputi Bidang Kordinasi Perlindungan 

Perempuan dan Anak Kementrian Koordinator Pembanagunan Manusia dan 

Kebudayaan (Kemenko PMK) mengatakan penerapan hukuman pemberatan bagi 

pelaku kejahatan seksual merupakan peringatan bagi masyarakat indonesia, 

peringatan mana diharapkan dua hal penting setelah pemberlakuan sanksi kebiri 

kimia. Pertama, sanksi kebiri kimia bertujuan memberi efek jera bagi pelaku. 

Kedua, mengingatkan masyarakat agar tidak main-main dengan kejahatan seksual 

yang statusnya sudah menjadi kejahatan luar biasa.88 

Mantan Menteri sosial Khofifah Indar Parawansa juga menyatakan optimis 

bahwa pemberlakuan pidana tambahan berupa kebiri kimia dapat mengurangi 

tingkat kejahatan seksual, dimana menurut beliau, pemberlakuan pidana tambahan 

berupa kebiri terbukti secara fantastis menurunkan angka kejahatan di jerman.89 

                                                      
88 Andika Wijaya, Darurat Kejahatan Seksual, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 172 

 
89 Andika Wijaya, Darurat Kejahatan Seksual, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 172 
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Melihat hasil yang ada, pemerintah jerman mengaku enggan menghapus praktik 

kebiri terhadap para pelaku kejahatan seksual di negara tersebut, padahal 

sebelumnya negara ini telah mendapatkan teguran jeras dari komite eropa untuk 

pencegahan penyiksaan/European committee for the prevention of torture (CPT). 

Perlu dicatat bahwa dalam hukum jerman pidana kebiri tidak dijatuhkan secara 

mutlak, melainkan merupakan pilihan pribadi dari si terpidana. Hal ini tentu 

berbeda dengan ketentuan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang 

Perlindungan Anak.90 

Adapun alasan dari kalangan yang kontra terhadap sanksi kebiri kimia 

dating dari Komisi Nasional hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan 

menolak tegas penerbitan sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang No. 17 

Tahun 2016 , dimana melalui Sitti Noor Laila (wakil ketua Komnas HAM) komisi 

nasional hak asasi manusia memandang pemberian hukuman kebiri dikualifikasi 

sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi sehingga tidak sesuai dengan 

konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang HAM.91 

Alasan kontra juga mengatakan bahwa jika kebiri kimia dijatuhkan sebagai 

pidana tambahan terhadap pelaku kejahatan seksual menimbulkan resiko negative 

yang merupakan efek samping dari kebiri kimia tentu akan menimbulkan masalah 

baru, efek samping berupa tulang keropos tentu akan menyiksa fisik si terpidana. 

                                                      
90 Andika Wijaya, Darurat Kejahatan Seksual, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 173 

 
91 Andika Wijaya, Darurat Kejahatan Seksual, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 172 
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Oleh arena itu, benar apa yang dikatakan oleh dr. Eka Viora, Sp.Kj(K), selaku 

wakil ketua pengurus pusat perhimpunan dokter spesialis kesehatan jiwa indonesia 

(PDSKJI), bahwa kebiri kimia bisa menerbitkan efek membunuh si terpidana 

sendiri. Dengan demikian, efek negatif dari kebiri kimia bisa tergolong sebagai 

sebuah bentuk penyiksaan. Padahal, ketentuan 28 ayat I Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 

1999 telah menggolongkan hak untuk tidak disiksa sebagai non derogable rights, 

suatu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga.92 

B. Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pedofilia Dalam Tinjauan Mashlahah 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)  

MUI secara historis didirikan pada tanggal 7 Rajab 1395 H yang bertepatan 

dengan 26 Juli 1975 pada sebuah muktamar ulama yang dilaksanakan di Jakarta. 

Sejarah lahirnya MUI tersebut merupakan hasil pertemuan dan musyawarah para 

ulama, cendekiawan Islam, dan zuama yang hadir dari berbagai pelosok tanah air. 

Catatan sejarah tersebut menunjukkan bentuk kepedulian ulama, dan semua unsur 

yang terlibat dalam proses berdirinya MUI terhadap kemajuan umat dan bangsa.  

Muktamar yang menjadi wasilah berdirinya MUI dihadiri oleh sejumlah 

ulama sebagai perwakilan dari 26 Provinsi di Indonesia, 10 orang ulama merupakan 

                                                      
92 Andika Wijaya, Darurat Kejahatan Seksual, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 180 
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unsur dari ormas Islam tingkat pusat seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, 

dan sebagainya. selain itu, terdapat 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, 

AU, AL, dan Polri, serta 13 orang tokoh atau cendekiawan perorangan.2 Melihat 

sejarah pendirian MUI tersebut yang dihadiri dan ditandatangani oleh sejumlah 

ulama dari latar belakang ormas yang beragam diharapkan mampu mengakomodir 

dan menyelasikan persoalan-persoalan umat Islam secara khusus dan masalah- 

masalah kebangsaan secara umum. Eksistensi MUI sejak berdirinya sampai saat ini 

telah menjadi wadah perkumpulan ulama dari berbagai latar belakang ormas untuk 

menghimpun aspirasi dalam persoalan yang muncul dan berkembang di tengah 

masyarakat, serta diharapkan tetap eksis mendampingi pemerintah dalam 

menjalankan tugasnya.  

MUI dalam perjalanannya tercatat telah melakukan berbagai usaha-usaha 

konkret3, di antaranya adalah sebagai berikut:  

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam 

mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridai Allah swt.  

2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan 

kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan 

bagi terwujudnya hubungan keislaman dan kerukunan antar umat beragama 

dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. 

3. Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan penerjemah timbal balik 

antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional.  
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4. Meningkatkan hubungan serta kerja sama antar organisasi, lembaga Islam, dan 

cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada 

masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan 

informasi secara timbal balik.  

Pendirian MUI dilatarbelakangi adanya kesadaran kolektif umat Islam 

bahwa Negara Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi pembangunan 

masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para 

ulama,zuama, dan cendikiawan muslim ini merupakan konsekuensi logis dan 

prasyarat bagi berkembangnya hubungan harmonis antara berbagai potensi untuk 

kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. 

b. Profil singkat lokasi penelitian 

Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan saat ini beralamat di jalan 

Masjid Raya, Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 

dan berkantor di dalam masjid raya. Adapun formatur kepengurusan Majelis Ulama 

Indonesia Sulawesi Selatan periode 2021-2024 yakni  

Ketua   : prof. Dr.KH. Najamuddin, Lc, M.Ag. 

Sekertaris Umum  : Prof. Dr. Muammar Muhammad Bakry, Lc, M.Ag. 

Wakil Ketua Umum : Prof. Dr. H. M. Ghalib, M.Ag. 

Wakil Ketua Umum : Dr. KH. Hamzah Harun Al-Rasyid, M.Ag. 

Wakil Ketua Umum : Dr. KH. Mustari Bosra, M.Ag. 
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2. Sanksi kebiri kimia terhadap pedofilia dalam tinjauan mashlahah 

Sanksi kebiri kimia oleh pemerintah bukan hanya diharapkan dapat 

mencegah dan menekan banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak yang 

terjadi, pemerintah juga berharap  sanksi kebiri kimia  berupa penyuntikan zat anti 

androgen terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagaimana yang telah 

diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak 

dapat memberi efek jera dan mewujudkan kemaslahatan.  

Dalam hukum Islam mashlahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai 

pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena 

asas yang terkandung dalam mashlahah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif 

hukum  yaitu pemeliharaan jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Imam As-

Syatibi dalam bukunya Al-Muwaffaqat Fii Ushul Al-Syariah juga mengemukakan 

bahwa tujuan Allah Swt menetapkan hukum-hukumNya adalah untuk terwujudnya 

kemaslahatan hidup manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Selain 

itu menurut Muhammad Abu Zahrah penetapan Hukum Islam mempunyai arah dan 

tujuan tertentu, ada tiga hal yang menjadi arah dan tujuan penetapan hukum Islam, 

yakni: 

a. Mendidik individu agar mampu menjadi sumber kebijakan bagi masyarakatnya 

dan tidak menjadi sumber malapetaka bagi orang lain. Sebagaimana firman 

Allah swt dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yaitu: 
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 َ ۡ َ َ إِ ِ و
ُ
ٓ أ َ  ُ ۡ ُ  ٱ

ۡ
ِ
َ
ِ وَ

َ ُ ۡ ءِٓ وَٱ َ ۡ َ ۡ ِ ٱ
َ  ٰ َ ۡ َ ةَ  ٰ َ ۖ إنِ ٱ ةَ ٰ َ ِ ٱ ِ

َ
ِ وَأ ٰ َ ِ

ۡ
َ ٱ ِ

نَ   ُ َ ۡ َ  َ  ُ َ ۡ َ  ُ ۗ وَٱ ُ َ ۡ َ
ِ أ  ٱ

Terjemahnya:  
bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-kitab (al-Quran) 
dan dirikanlah shalat sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan-
perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat allah 
(shalat) adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. 
dan allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Ankabut:45)93 

 
b. Menegakkan keadilan didalam masyarakat secara internal diantara umat Islam 

maupun eksternal antara Islam dengan masyarakat luar, sebgaimana firman 

Allah swt dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6: 

 

 
ُ
 
ْ
ا ُ َ َ ءَا ِ َ ٱ َ َ َ َ  ۡ ُ َ

ِ
ۡ َ  

َ
ِ وَ ۡ ِ

ۡ
ِ اءَٓ  َ َ ُ  ِ ِ  َ ِ ٰ َ  

ْ
ا ُ 

َ
 

َ َ  ٍ ۡ َ  ٔ َانُ 

نَ   ُ َ ۡ َ  َ ِ  ۢ ُ ِ َ  َ ۚ إنِ ٱ َ  ٱ
ْ
ا ُ ىٰۖ وَٱ َ ۡ ِ َبُ  ۡ َ أَ ُ  

ْ
ا

ُ
ِ ۡ ۚ ٱ

ْ
ا

ُ
ِ ۡ َ 

  
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang 
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena allah menjadi saksi dengan 
adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil-lah, karena adil 
itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada allah, 
sesungguhnya allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-
Maidah:8)94 
 

c. Mewujudkan kemaslahatan hakiki bagi manusia dalam masyarakat, bukan 

kemaslahatan semua untuk Sebagian orang atas dasar hawa nafsu yang 

                                                      
93 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 401 
94 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 108 
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berakibat penderitaan bagi orang lain tetapi kemaslahatan bagi semua orang, 

kemaslahatan yang hakiki dan universal. Adapun kemaslahatan hakiki yang 

dimaksud adalah meliputi lima hal yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan hukuman (sanksi) 

dalam Islam bertujuan memberikan keadilan, melindungi manusia, mewujudkan 

kemaslahatan, memberikan kemudahan dan rahmat bagi seluruh manusia tanpa 

terkecuali. 

Dalam hasil wawancara yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

ulama membagi mashlahah menjadi 3 macam, yakni: 

1. Mashlahah Mu’tabarah 

Mashlahah mu’tabarah adalah suatu kemaslahatan yang dijelaskan dan diakui 

dengan adanya penunjukan dalil nash secara langsung. 

2. Mashlahah Mulghah 

Mashlahah mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak syara’, karena 

bertentangan dengan ketentuan syara’ dan ada dalil penunjukan langsung 

terhadap palarangannya. 

3. Mashlahah Al-Mursalah 

Mashlahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak 

didukung oleh syara’, dan tidak juga dibatalkan/ditolak oleh syara’ melalui 

dalil yang rinci. 
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Menurut sekertaris komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi 

Selatan Dr. Syamsul Bahri, Lc., sanksi kebiri kimia tidak sejalan dan bertentangan 

dengan syariat Islam, beliau menjelaskan bahwa sudah ada dalil berupa hadis dan 

ijma yang mengatur tentang larangan melakukan kebiri. selain itu beliau 

melanjutkan bahwa ulama yang ingin berijtihad dalam penetapan hukum Islam 

mesti merujuk pada hukum-hukum asal ang sudah ada. Kasus pemerkosaan 

sebenarnya bisa diambil dari hukum asalnya, yakni perzinaan atau homoseksual. 

Jika pedofilia masuk dalam kategori perzinaan maka maka hukumnya cambuk 100 

kali atau rajam (dibunuh),  jika pelaku tergolong homoseksual maka hukumnya 

dihukum mati. Jika pedofilia termasuk sebatas pelecehan seksual maka yang tidak 

sampai melakukan zina atau homoseksual maka hukumannya takzir (hukuman 

tambahan).  

Namun Ketika berbicara perspektif mashlahah dari kategori mashlahah 

yang dikemukakan para ulama maka Sanksi kebiri kimia yang diatur dalam 

Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak merupakan 

mashlahah al-mulghah, mashlahah al-mulghah oleh ulama juga didefinisikan 

sebagai mashlahah yang baik dalam akal (mampu mendatangkan kebaikan dan 

menghidarkan dari kerusakan) namun ditolak oleh syara (ketentuan hokum islam). 

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap sekertaris komisi fatwa 

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Dr. Syamsul Bahri 

dalam hasil wawancara langsung menyatakan bahwa “sanksi kebiri kimia dalam 

konsep mashlahah masuk dalam kategori mashlahah al-mulghah, atau mashlahah 
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yang secara jelas ada nash berupa hadis dan ijma ulama yang menunjukkan 

penolakan terhadap sanksi berupa kebiri, Adapun dasar dikategorikannya sanksi 

kebiri kimia dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2016 sebagai mashlahah 

mulghah disandarkan dalam hadis nabi sebagai berikut:  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، لَيْسَ لَ  ّ ّ صَلّ  ، يَقوُلُ: "كُنَّا نغَْزُو مَعَ رَسُولِ  ّ نَا عَنْ قيَْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ

صَ لَناَ أنَْ نَ نْكِحَ الْمَرْأةََ بِالثوّْبِ إِلَى أجََل" نِسَاءٌ، فَقلُْناَ: ألاََ نَسْتخَْصِي ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذلَِكَ، ثمَُّ رَخَّ

 95(رواه مسلم)

Artinya:  
Dari Qais terlah berkata, aku mendengar Abdullah berkata “dahulu kami 
berperang berperang bersama Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam namun tidak 
mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, 
tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi saw melarang yang demikian itu, 
kemudian beliau memberi keringanan kepada kami sesudah itu untuk menikahi 
perempuan dengan memberikan mahar kepadanya berupa 
pakaian.”(HR.Muslim).96 

 
Juga dalam hadis Nabi,yakni: 

ُ عَليَْهِ  ّ ِ صَلىّ  ّ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ المُسَيَّبِ، سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أبَِي وَقَّاصٍ، يقَوُلُ: "رَدَّ رَسُولُ 

 وَسَلَّمَ عَلَى عُثمَْانَ بْنِ مَظْعوُنٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أذَِنَ لَهُ لاَخْتصََيْنَا"، (رواه البخارى)97

Artinya:  
Telah mendengar said bin Musayyab, dia berkata bahwa Sa’ad bin Abi Waqash 
mendengar Rasulullah SAW bersabda: “telah menolak Utsman bin Mazh’un 
untuk melakukan tabattul (meninggalkan kenikmatan dunia demi ibadah 
semata), kalua sekiranya Rasulullah Saw mengizinkan Utsman bin Maz’un 

                                                      
95Imam Muslim, Shahih Muslim: No. 1404, Bab Nikah Mut’ah, (Beirut, Darl Al-Fikr, tt), h.193 

96 Madnur, Sanksi Kebiri di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Anak, 
Tesis (Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 95 

97 Ibnu hajar Al-Asqailani, “Fath Al-Bari Fii Syarh Shahih Al-Bukhari”, (Dar Al-Mishr li al-
Thibaa’ah, 2001), h. 25. 
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untuk melakukan tabattul niscaya kami sudah melakukan 
pengebirian.”(HR.Muslim).98 

 

Selain itu lebih lanjut Dr. Syamsul Bahri Juga menyebutkan kesepakatan 

ijma para ulama tentang penolakan terhadap kebiri yakni, menurut Ibnu Hajar Al-

Asqailani dalam bukunya Fathul Baari menyatakan bahwa larangan pengharaman 

tanpa perbedaan pendapat dikalangan ulama, yaitu kebiri pada manusia99. Terkait 

mashlahah mulghah para ulama ushul fiqih sepakat mengatakan bahwa mashlahah 

mulghah tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, karena telah 

disebutkan oleh syariat atas pelarangannya.100 

Jika kita mengaitkan hadis larangan sanksi kebiri dalam hadis Nabi dengan 

sanksi kebiri kimia yang diatur dalam Undang-Undang maka dapat kita ketahui 

bahwa ada perbedaan konteks dari keduanya, larangan kebiri dalam hadis 

merupakan permintaan langsung dari sahabat untuk di kebiri karena takut akan dosa 

zina yang bisa saja terjadi dikarenakan para sahabat tidak mengikutsertakan para 

istri-nya untuk waktu yang lama. Adapun kebiri dalam Undang-Undang merupakan 

bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. oleh karena itu, jika 

dicermati lebih lanjut terkait perbedaan konteks tersebut maka bisa saja sanksi 

berupa kebiri kimia yang diputuskan pemerintah dapat menjadi ijtihad pemerintah 

                                                      
98 Ibnu hajar Al-Asqailani, “Fath Al-Bari Fii Syarh Shahih Al-Bukhari”, (Dar Al-Mishr li al-

Thibaa’ah, 2001), h. 25 

99 Ibnu Hajar Al-Asqailani, Fath Al-Bari, Fii Syarh Shahih bukhari, h. 27 

100 Nasroen Haroen, Ushul Fiqih, Logogs Wacana Ilmu; Jakarta, 1997), h. 120 
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atau pemimpin negara dalam memberikan hukuman bagi pelaku pedofilia, 

mengingat didalam al-quran tidak diatur secara detail tentang hukuman bagi pelaku 

kejahatan atau pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak atau 

pedofilia. dengan demikian sanksi kebiri kimia juga dapat dikategorikan 

mashlahah mursalah. 

Dari hadis tersebut juga muncul pertanyaan mengenai kebolehan 

malakukan kebiri, mengingat sahabat yang meminta untuk dikebiri dalam hadis 

yang diriwayatkan oleh Imam Muslim merupakan permintaan dari para sahabat 

Nabi yang telah memiliki istri. Pertanyaannya, apakah status pelarangan kebiri 

tetap dilarang bagi sahabat yang belum memilki istri. Maka dari pertanyaan 

tersebut, hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang larangan nabi 

untuk  melakukan tabattul (hidup membujang) dapat menjadi rujukan. Dalam hadis 

tersebut bahwasanya Nabi melarang Usman bin Maszh’un untuk melakukan 

tabattul. Karena menurut para sahabat dalam hadis ini, jika Nabi mengizinkan 

Utsman bin Mazh’un untuk melakukan tabattul maka para sahabat yang lainnya 

juga akan melakukan tabattul meskipun untuk mencapainya para sahabat harus 

melakukan pengebirian. dalam buku subulus Salam karya Ash Shan’ani disebutkan 

bahwa tabattul adalah enggan menikah karena memutuskan untuk sibuk beribadah 

kepada Allah semata. 

Diwawancarai secara terpisah, Dr.Yusri Arsyad, yang merupakan anggota 

komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan  Juga dalam 

penjelasannya mengatakan bahwa sanksi kebiri kimia dalam undang-Undang No 
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17 Tahun 2016 merupakan mashlahah al-mulghah. Namun dalam hasil wawancara 

dari kedua ulama majelis ulama Indonesia Sulawesi selatan memiliki pandangan 

yang berbeda terkait dasar hukum penetapan sanksi kebiri kimia kedalam bentuk 

mashlahah al-mulghah. Dr. Yusri Arsyad berpendapat bahwa menjadikan hadis 

Nabi tentang larangan melakukan kebiri menjadi dasar atau dalil mengkategorikan 

sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2016 menjadi mashlahah 

al-mulghah tidaklah tepat, Menurut beliau bahwa larangan melakukan kebiri kimia 

dalam hadis nabi adalah merupakan permintaan langsung oleh para sahabat untuk 

diberlakukan padanya kebiri kimia agar terhindar dari syahwat hawa nafsu, 

sedangkan kebiri dalan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 adalah berupa 

hukuman yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan seksual yang bisa saja berupa 

ijtihad dalam menginstinbatkan hukum terhadap masalah atau kasus kejahatan yang 

tidak memiliki dalil hukuman yang terperinci.  

Dibalik pendapatnya terhadap dasar atau dalil yang mengkategorikan kebiri 

kimia dalam Undang-Undang merupakan mashlahah al-mulgahah, Dr. Yusri 

Arsyad mengatakan bahwa firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2 lebih tepat 

menjadi dalil nash adanya larangan kebiri sebagaimana Islam melalui al-quran 

telah mengatur hukuman bagi pelaku perzinahan. Adapun ayat yang dimaksud 

adalah: 
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ِ ٱ  ِ ٱ ِ دِ  ٞ
َ َ رَأۡ ِ ِ  ُ ۡ ُ ۡ َ  

َ
ةٖ وَ َ ۡ َ  َ َ

ْ
ِ  َ ُ ۡ ِ ّ  ٖ ِ ٰ َ  ُ  

ْ
وا ُ ِ ۡ َ  ِ ا ُ وَٱ َ ِ ۡ ا ُ ُ

 إنِ 

  َ ِ ِ ۡ ُ ۡ َ ٱ ِ ّ  ٞ َ
ِ
ٓ َ  َ ُ َ ا َ َ  ۡ َ ۡ َ ۡ ِ وَ ِ ۡمِ ٱ َ ۡ ِ وَٱ ِ نَ  ُ ِ ۡ ُ 

Terjemahnya: 
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya serratus kali dera, dan janhganlah belas 
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjelankan) agama 
(hukum) allah, jika kamu beriman kepada allah dan hari kemudian; dan 
hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh Sebagian 
orang-orang yang beriman. (Q.S An-Nur:2)101 

 

Menurut Dr. Yusri Arsyad ayat tersebut adalah Qath’i al-dalalah wa qath’i 

as-subut artinya bahwa apabila sudah jelas hukumnya dalam al-quran dan hadis  

maka tidak ada lagi yang namanya ijtihad dan tidak ada yang namanya takzir. 

Allah Swt dalam Al-Qur’an telah mengatur bahwasanya sanksi untuk pelaku zina 

adalah hukuman cambuk bagi pelaku ghairu muhsan (pelaku belum menikah) atau 

rajam bagi muhsan (pelaku telah menikah).  Lebih lanjut beliau menjelaskan 

bahwa apabila berbicara hukum keadilan bagi pemerkosa, kita tahu bahwa semua 

hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Swt adalah adlun kulluha (semuanya 

bersifat adil), hikmatun kulluha (semuanya mengandung himah), maslahatun 

kulluha (semuanya bersifat maslahat, dan rahmatun kulluha (semuanya bersifat 

rahmat).  

                                                      
101 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 350 
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Namun jika dilihat dalam konteks negara Indonesia atau sebuah negara 

yang tidak mempraktikkan syariat Islam atau apabila kasus pedofilia tidak dapat 

di qiyas kan seperti hukum zina maka sanksi kebiri kimia dapat dikategorikan 

sebagai hukuman takzir (hukuman tambahan) yang merupakan kewenangan hakim 

atau penguasa untuk menemukan hukum yang tidak diatur secara jelas dalam dalil 

al-quran maupun sunnah. Sanksi kebiri kimia yang diatur dalam undang-undang 

juga  sebagai ijtihad pemerintah dalam menemukan hukuman yang tidak diatur 

secara terperinci didalam Al-Quran. Terlebih lagi kejahatan seksual terhadap anak 

atau pedofilia adalah kasus baru yang tidak dijelaskan hukumannya secara detail 

dalam al-quran maupun hadis. Beliau menganalogikan kebolehan sanksi kebiri 

kimia menjadi ijtihad pemerintah dalam menentukan hukum terhadap kasus yang 

baru sebagaimana hukuman penjara yang diberlakukan terhadap pencuri dalam 

undang-undang negara Indonesia juga dapat disetujui meskipun hukuman bagi 

pelaku pencurian didalam al-quran adalah potong tangan. 

Namun jika melihat akibat dari sanksi kebiri kimia yang hanya berefek 

sementara bagi pelaku yang telah merusak tumbuh kembang anak dari segi 

mashlahah, maka kemaslahatan yang coba diraih dalam sanksi kebiri kimia hanya 

dapat mewujudkan kemashlahatan yang semu, mengingat kebiri kimia yang diatur 

dalam undang-undang no. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak bersifat semu 

atau sementara dan tidak sebanding dengan kerusakan yang diperbuat. Sanksi 

kebiri kimia terkesan ringan, tidak serius dan hanya coba-coba, tidak ada efek jera 

bagi pelaku. Sama halnya dengan banyaknya kasus pencurian dan kejahatan 
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lainnya yang terus berulang dilakukan oleh pelaku dan mantan terpidana, karena 

itu tidak memberikan efek jera melainkan hanya sementara. Bisa saja pelaku 

pedofilia kembali melakukan aksi kejahatannya setelah melalui masa penjara dan 

tindakan kebiri kimia yang hanya sementara, mengingat pelaku pedofilia adalah 

pelaku yang memiliki kelainan seksual yang tidak normal. Hal tersebut tentu akan 

terus menjadi keresahan masyarakat dan bertentangan dengan definisi atau konsep 

mashlahah yakni untuk mengambil manfaat dan menolak kemudharatan 

(kerusakan). 

 

 

3. Efektifitas Sanksi Kebiri Kimia Tehadap Pedofilia di Indonesia 

Tahun 2016 pemerintah mengesahkan PERPPU (Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang) menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang 

Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak. hal ini ditempuh pemerintah setelah ditahun yang 

sama terjadi banyak kasus kejahatan seksual terhadap anak terjadi, diantaranya 

yakni: 

1. Pada tanggal 12 januari 2016 seorang warga negara Australia berinisia RA 

ditangkap petugas Polda Bali dirumahnya setelah adanya laporan kasus 

pedofilia yang dilakukan terhadap 15 orang anak. 
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2. Pada tanggal 21 januari 2016 Kepala Sekolah di salah satu SD Desa Bukit 

Belah, Kecamatan Wampu, bernama M. Yus dilaporkan orang tua murid ke 

Mapolres Langkat Karena dugaan melakukan pelecehan seksual terhadap 

anak muridnya.  

3. Selanjutnya kasus kejahatan seksual terhadap anak terjadi pada 17 februari 

2016 seorang pemuda di kabupaten Tapanuli Tengah berinisial NDS 

terancam kurungan 15 tahun penjara karena terbukti membawa kabur 

seorang anak berusia 13 tahun berinisial EFM dan dilaporkan telah 

mencabulinya. 

4. Pada tanggal 2 April 2016 yang menjadi sorotan oleh publik adalah kasus 

yang terjadi terhadap seorang pelajar putri SMP (Sekolah Menengah 

Pertama) asal Desa Padang Ulak Tanding, Kecamatan Rejang Lebong, 

Provinsi Bengkulu, merupakan korban pemerkosaan  yang dilakukan oleh 

14 pemuda dan kemudian dibunuh pada awal April 2016 usai pulang 

sekolah peristiwa tersebut memicu solidaritas di media sosial. Mayoritas 

para pengguna media sosial menuntut agar menindak tegas para pelaku 

pemerkosaan terhadap anak yang terjadi dan banyak pula yang meminta 

tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warga negaranya. 

Merespon tanggapan tersebut pemerintah menetapkan sanksi kebiri kimia 

dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak sebagai 

sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. sanksi ini hadir 

dilatar belakangi oleh tiga pertimbangan pokok yaitu: 
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1. Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan anak dari kekerasan dan 

diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara 

signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak 

kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa 

kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat 

3. Bahwa sanksi pidana yang ditetapkan bagi pelaku kejahatan seksual 

terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah 

secara komprehensif terjadinya kejahatan seksual terhadap anak, sehingga 

perlu segera mengubah Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 

35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Np. 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Namun dalam kenyataannya sanksi kebiri kimia yang diatur oleh Undang-

Undang ternyata menimbulkan polemik dalam masyarakat, mulai dari penolakan 

kementrian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia), penolakan IDI (Ikatan Dokter 

Indonesia) yang beralasan bahwa dokter dilarang untuk mempergunakan 

pengetahuannya untuk hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan sampai 

penolakan dari beberapa organisasi masyarakat Islam yang menilai sanksi kebiri 

kimia bertentangan dengan syariat Islam. 
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Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dalam wawancara 

penelitian ini telah mengkategorikan sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang 

No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak sebagai mashlahah Mulghah, 

yaitu mashlahah yang didalamnya terdapat dalil terhadap pelarangannya, selain itu 

sekertaris komisis fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan 

mendefinisikan bahwa sanksi kebiri kimia terhadap pedofilia adalah mashlahah 

yang kadar kemafsadatannya lebih besar daripada kadar manfaat yang dapat 

diperoleh. 

Definisi tersebut seakan terbukti dengan beberapa data dan fakta yang 

terjadi, bahwasanya semenjak di sahkan-nya sanksi kebiri kimia dalam Undang-

Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindunagn Anak pada tahun 2016 sampai 

saat ini, sanksi kebiri kimia yang diberlakukan terhadap pedofilia belum 

menunjukkan adanya penurunan angka kasus yang signifikan dari tahun ke tahun. 

Data yang tercatat dari Komisi Perlindungan Anak (KPAI) pusat, menunjukkan 

bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami penurunan ketika 

diterbitkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang perlindungan Anak. 

akan tetapi pada tahun berikutnya yakni pada tahun 2018 kejahatan seksual 

terhadap anak Kembali terjadi dibeberapa daerah yang ada di Indonesia dan 

cenderung mengalami peningkatan. Data KPPPA (Kementrian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat jumlah anak korban kekerasan 
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seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan.102 Pada tahun 

2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian 

meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020. Selanjutnya dari tahun 2020 ke tahun 

2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730 kasus. Dari data 

tersebut menunjukkan bahwa sanksi kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia atau 

kejahatan seksual terhadap anak masih belum efektif melihat angka kasus 

kejahatan seksual terhadap anak masih  pasang surut atau turun naik. 

Definisi bahwa sanksi kebiri kimia dalam perspektif mashlahah adalah 

mashlahah yang kadar kemafsadatannya lebih tinggi dibanding manfaat yang 

diperoleh dapat tercermin dari pelaksanaan tindakan kebiri kimia yang dinilai 

hanya menambah masalah dan beban ongkos seperti keterlibatan banyak pihak 

seperti jaksa penuntut umum yang harus berkoordinasi dengan beberapa ahli 

kesehatan terkait penilaian klinis terhadap tindakan berupa penyuntikan sanksi 

kebiri kimia terhadap pelaku, ditambah adanya pengawasan yang harus dilakukan 

oleh kementrian terkait terhadap pelaku yang telah diberikan alat pendeteksi 

elektronik dan semua ongkos biaya yang dilakukan selama pemberlakuan sanksi 

kebiri kimia hanya akan memberikan masalah baru dan membebani negara. Semua 

usaha dan biaya yang banyak tersebut belum dapat memastikan menghasilkan 

                                                      
102 https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-

korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all. Di akses tanggal 9 Juni 2022 
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manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan yang muncul dari aksi 

pedofilia. 

Selain itu manfaat yang ingin dicapai dalam mewujudkan mashlahah 

terkait sanksi kebiri kimia terhadap pedofilia tergolong sangat kecil mengingat 

unsur efek jera dari sanksi kebiri kimia sangatlah kecil. Hal ini berdasarkan 

wawancara yang peneliti lakukan terhadap dokter tentang efek samping dan 

kemungkinan efek jera yang muncul dari sanksi kebiri kimia, dr. Rusmin Syukur 

Sp. An. menilai sanksi kebiri kimia terlalu ringan disbanding kerusakan dari aksi 

kejahatan yang dilakukan oleh pedofilia. Menurut dr. Rusmin Syukur Kebiri fisik 

lebih cocok menjadi pilihan bila ingin menciptakan unsur efek jera bagi pelaku 

mengingat efeknya yang akan permanen bagi pelaku. Pendapat lain terkait 

kurangnya unsur efek jera yang muncul dari sanksi kebir kimia adalah fakta dari 

penelitian yang dilakukan oleh Andy Labanta Roh Manik dari kasus kejahatan 

seksual yang terjadi I POLDA Yogyakarta tahun 2015 sampai 2017 yang 

menemukan bahwa sebelum dan sesudah di sahkan-nya Undang-Undang No. 17 

Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan kedua atas Undang 

Undang No. 23 Tahun 2002 tidak terdapat perubahan mengenai jumlah kejahatan 

seksual yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2015 hingga 

pertengahan bulan mei 2016 kasus kejahatan seksual eterhadap anak terjadi 

sebanyak 8 kali, setelah itu pada tanggal 25 mei tahun 2016 setelah sanksi kebiri 

kimia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 di sah-kan terjadi ksus kejahatan 

seksual terhadap anak sebanyak 7 kali bahkan terakhir terjadi pada tanggal 25 april 
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tahun 2017 yang lalu saat Andy Labanta terakhir melakukan dan mendapatkan data 

penelitian. penelitian tersebut menunjukkan bahwa sanksi kebiri kimia yang 

berlaku dalam Undang-Undang tidak efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan 

seksual terhadap anak. data tersebut menurut Andi Labanta Roh Manik 

menunjukkan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak takut terhadap 

ancaman sanksi yang ada.  

Alasan lain yang dapat menguatkan sanksi kebiri kimia tidak akan berjalan 

efektif menekan kasus kejahatan seksual terhadap anak dan mewujudkan 

kemashlahatan adalah bahwa dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang 

perlindungan anak sanksi kebiri hanya menjadi pidana tambahan, bukan 

merupakan pidana pokok yang ditetapkan, tentunya sanksi kebiri kimia tidak akan 

memberikan efektifitas dan memberatkan hukuman yang dapat dikenakan 

sehingga pelaku pedofilia tidak akan segan untuk melakukan aksi kejahatannya. 

Sejauh ini pelaksanaan Sanksi kebiri kimia di Indonesia sendiri masih 

belum satupun  terlaksana, meskipun sudah ada putusan  sanksi kebiri kimia yang 

ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto terhadap Aris, 

seorang pelaku kejahatan seksual terhadap anak di tahun 2019. Meskipun telah 

terdakwah dan dijatuhi pidana tambahan berupa kebir kimia, tindakan kebiri kimia 

belum terlaksana mengingat sanksi kebiri kimia dalam Peraturan pemerintah No. 

70 Tahun 2020 baru dapat dilaksanakan ketika terpidana telah melalui pidana 

pokok berupa penjara. 
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Mencari solusi untuk mewujudkan kemaslahatan terhadap pelaku 

kejahatan seksual terhadap anak menurut majelis ulama Indonesia Sulawesi 

selatan maka solusinya bukan hanya memberikan hukuman fisik, namun cara yang 

lebih baik dan tepat untuk kategori pedofilia yang merupakan penyakit atau 

kelainan seksual maka cara seperti memberikan edukasi yang benar dari sisi 

pemahaman dan tingkah laku yang menyimpang. Pendapat ini sebagaimana hasil 

penyelidikan polisi terkait penelitian yang dilakukan Andy Labanta Roh Manik 

bahwasanya dari hasil wawancara dengan pihak kepolisian yang diwakili oleh 

Kanit PPA Polda Yogyakarta mengatakan bahwa meningkatnya kejahatan seksual 

di Indonesia khususnya di daerah istimewa Yogyakarta bukan dari hukum yang 

tidak memiliki efektivitas, melainkan karena kurangnya sosialisasi kepada 

masyarakat dan kurangnya peran masyarakat itu sendiri dalam mencegah 

terjadinya kejahatan seksual. Menurutnya kejahatan seksual terjadi dikarenakan 

merosotnya nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat khususnya pelaku sehingga 

membuat pelaku tidak takut akan dosa serta menganggap bahwa kejahatan seksual 

terhadap anak yang dilakukan pelaku adalaha hal yang biasa. 

Oleh karena itu jika melihat penerapan sanksi kebiri kimia yang diatur 

dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dari segi 

mashlahah, sanksi kebiri kimia tidaklah tepat. sanksi kebiri kimia yang diterapkan 

hanya akan membebani negara, keterlibatan banyak pihak seperti koordinasi pihak 

jaksa dan beberapa ahli medis dan kementerian terkait, ongkos penindakan kebiri 

kimia yang mahal, keterlibatan kementerian terkait tentang pengawasan terpidana 
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kebiri kimia, ditambah data penelitian dan kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak yang menunjukkan kasus pedofilia tetap banyak terjadi 

meskipun sanksi kebiri kimia telah diberlakukan sejak 7 tahun yang lalu yang 

tentunya tetap menjadi keresahan dalam masyarakat. Selain itu alasan sanksi kebiri 

kimia bukan merupakan sanksi yang tepat untuk mewujudkan mashlahah adalah 

bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia merupakan sebuah 

penyakit atau kelainan seksual yang untuk menanganinya perlu penaganan yang 

khusus atau berbeda dari manusia normal lainnya. Permasalahannya adalah 

terletak pada orientasi atau pola pikir dari pedofilia yang memang salah, bisa saja 

pelaku pedofilia akan melakukan kembali aksinya meskipun telah di kebiri kimia 

karena kecenderungannya untuk mendekati anak kecil tidal akan hilang. 

Hendaknya pemerintah meninjau kembali, melihat hal ini secara jernih, 

sebenarnya sanksi berupa penjara seumur hidup dan hukuman mati yang telah 

diatur dalam undang-undang No. 17 Tahun 2016 sudah cukup menjadi alternatif 

hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia, sanksi 

tersebut tentunya akan menjadi pertimbangan dan pelajaran bagi pedofilia untuk 

melakukan aksi kejahatannya. Selain itu sanksi tersebut juga akan sebanding degan 

akibat dari perbuatan pelaku pedofilia yang dapat merusak mental, masa depan dan 

kehidupan anak yang sangat berharga. Hukuman berupa penjara seumur hidup  

layak diberikan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia 

untuk mewujudkan kemashlahatan berupa mendatangkan manfaat, dimana pelaku 

pedofilia yang merupakan kelainan seksual harus dibatasi ruang geraknya dan 
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menolak kerusakan  yang timbul dari aksi pedofilia yang mengancam dan merusak 

jiwa dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan 

datang. 
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BAB V 

Penutup 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakaukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sanksi kebiri  yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang 

Perlindungan Anak merupakan tindakan medis berupa penyuntikan zat kimia 

terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia yang 

menyebabkan korban lebih dari satu, mengakibatkan luka berat, gangguan 

kejiwaan, penyakit menular, terganggu atau hilagnya fungsi organ reproduksi, 

dan atau mengakibatkan korban meninggal. Tindakan kebiri kimia dilakukan 

untuk tujuan menghilangkan hasrat seksual pelaku yang bersifat sementara, 

yaitu selama 2 tahun. selain itu Sanksi kebiri kimia dalam undang-undang 

merupakan pidana tambahan, bukan merupakan pidana pokok sehingga dinilai 

tidak akan berjalan dengan efektif mencegah kasus kejahatan pedofilia,  

2. Sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang 

Perlindungan Anak dalam perspektif mashlahah dikategorikan oleh ulama 

(Majelis Ulama Indonesia) Sulawesi Selatan sebagai mashlahah Mulghah, 

yaitu mashlahah yang ditolak oleh syara’ karena terdapat dalil yang 

menunjukkan pelarangannya. Meskipun jika dicermati ada perbedaan konteks 

antara hadis pelarangan kebiri dengan sanksi kebiri kimia dalam undang-
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undang yang dapat mengkategorikan sanksi kebiri kimia menjadi mashlahah 

mursalah. Pendapat ini didasari oleh hadis nabi terkait pelarangan melakukan 

kebiri di masa sahabat dan adanya ijma (kesepakatan) ulama terdahulu tentang 

tindakan dilarangnya kebiri. Selain itu apabila melihat dari segi efektivitas 

sanksi kebiri kimia dapat didefinisikan sebagai mashlahah yang kadar 

kemafsadatannya lebih besar daripada manfaat yang dapat diperoleh. oleh 

karena itu eksistensi sanksi kebiri kimia yang diatur dalam undang-undang dari 

sudut pandang mashlahah dinilai sangat kecil dalam mewujudkan mashlahah 

atau mendatangkan manfaat dan menolak keruskan yang terjadi. Sanksi kebiri 

kimia hanya menambah beban pemerintah dan negara, seperti keterlibatan 

banyak pihak sampai menelan anggaran biaya yang mahal terhadap 

pelaksanaannya. Usaha tersebut tidak sebanding dengan kasus pedofilia yang 

masih saja banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat sampai saat ini. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, maka implikasi penelitian ini 

adalah: 

1. Kebijakan sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dari 

segi efektivitasnya perlu untuk ditinjau kembali. data dari KPPPA (kementrian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) KPAI (Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia) dan data-data penelitian lainnya 

menggambarkan bahwa kasus kejahatan seksual terhadap anak  menunjukkan 
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angka yang fluktuatif, terkadang turun dan terkadang naik atau tidak tetap. 

Terlebih lahi dari tahun 2019 sampai tahun 2022 jumlah kasus pedofilia terus 

bertabah dari tahun-ketahun. Selain itu sanksi kebiri kimia menuai polemik dari 

beberapa kalangan seperti penolakan dari aktivis HAM, penolakan Ikatan 

Dokter Indonesia (IDI) sebgai eksekutor dan penolakan dari beberapa tokoh 

agama dan ormas Islam yang menilai sanksi kebiri kimia bertentangan dengan 

syariat Islam dan dinilai tidak efektif memberi efek jera terhadap pelaku dan 

mewujudkan mashlahah. 

2. Sanksi kebiri kimia yang diatur dalam undang-undang dinilai terlalu ringan bagi 

pelaku pedofilia yang merusak kehidupan dan masa depan anak yang sangat 

berharga, sehingga bisa saja pelaku tidak segan untuk melakukan bahkan 

mengulagi aksi kejahatannya. sanksi berupa hukuman mati atau penjara seumur 

hidup dapat menjadi pilihan tepat dalam kasus pedofilia, sanksi penjara seumur 

hidup tersebut layak bagi pelaku pedofiia untuk membatasi ruang gerak pelaku 

yang memiliki masalah kejiwaan dan pola pikir yang salah. Selain itu hukuman 

mati dapat menjadi hukuman dan pelajaran bagi orang lain untuk tidak berani 

melakukan kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia yang meresahkan 

masyarakat sampai saat ini. 
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