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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ب

 ṡa ṡ Es (dengan titik iatas) ث

 Jim J Je ج

 ح
ḥa ḥ Ha (dengan itik 

dibawah) 

 خ
Kha Kh Ka dan ha 

 Dal D De د

 Zal Z Zet (dengan ttik ذ

diatas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad ṣ Es (dengan titik ص
dibawah) 

 Dad ḍ De (dengan titik ض
dibawah) 

 Ta ṭ ط
 

 

 

 

Te (dengan titik 
dibawah) 
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„ ع
ain „ Apostrof terbaik 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Min M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

Hamza (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun pun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

2.  Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari atas vokal 

tunggal atau monofton dan vokal atau diftong.\ 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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V 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  ٸ

fathah dan ya’ 

 

Ai 

 

a dan i 

 

 

 ٷ

Fathah dan 

wau 

 

Au 

 

a dan u 

 

Contoh: 

 kaifa : كي ف

 haula :ه ˚و ل

3. Maddah 

 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a A آ

 Kasrah i I ا

 Dammah u U ا
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C

o

n

t

o

h

: 

ت

 

 م

 

:

  : Mata 

 Rama : ر مى

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

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

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuahtanda tasydīd ( ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 

 

 
 

Harakat dan Huruf 
 

 

Nama 

 

Huruf dan Tanda 
Nama 

 

 ... ا | ... ئ
fatḥah dan alif 

 

atau yā‟ 

 

Ā 

a dan garis di 

atas 

 

 ي

 

kasrah dan yā’ 

 

Ī 
i dan garis di 

atas 

 

 و

dammah dan 

 

wau 

 

Ū 
U dengan      garis 

di atas 
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Contoh: Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata di didahului 

oleh huruf kasrah ( ى ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah 

menjadi ī. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif 

lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang(ال 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‟ā n), 

alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz ̣al-Jalā lah 

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

atau berkedudukan sebagai muda    f ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
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hamzah. Adapun tā ‟ marb  t  hdi akhir kata yang disandarkan kepadalafz  al-Jalā lah 

di transliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital 

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

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

dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR)
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ABSTRAK 

Nama : Muhammad Alif Fiqri 

NIM : 10400119098 

Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Wanita Sebagai Pelaku Tindak Pidana 

Penganiayaan Di Kota Makassar 

Penelitian ini berjudul Tinjauan Kriminologi Terhadap Wanita Sebagai 

Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Makassar, permasalahan dibagi ke 

dalam beberapa sub masalah, yaitu 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap 

wanita sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan? 2) Bagaimana faktor 

pendukung dan penghambat penyelesaian kasus Tindak pidana penganiayaan yang 

dilakukan oleh perempuan di Kota Makassar? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 

research) yang berangkat dari pengamatan dan penemuan fakta sosial yang dikaji 

menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penegakan hukum terhadap 

wanita sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan didasarkan pada prinsip-

prinsip hukum yang setara dan adil. Dalam hal penganiayaan yang dilakukan oleh 

pelaku dewasa yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, sedangkan pelaku anak diatur 

dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penegakan 

hukum dilakukan tanpa membedakan jenis kelamin pelaku. Hukum pidana tidak 

membedakan antara pelaku laki-laki dan perempuan, dan mereka akan 

mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku. 2) 

Faktor penghambat dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan 

yang melibatkan perempuan di Kota Makassar, antara lain persepsi masyarakat 

yang mendukung pandangan bahwa perempuan jarang menjadi pelaku kekerasan, 

masalah ketidakpastian dalam bukti, ketidakjujuran atau penyangkalan oleh 

perempuan pelaku, dan ketidakpatuhan dari korban atau saksi. Selain itu, faktor 

pendukungnya ialah bukti fisik dalam bentuk cedera pada korban, bukti visum 

dari cedera, analisis riwayat kejahatan pelaku, dan rekaman CCTV. Selain itu, 

kehadiran Undang-Undang yang mengatur peran dan wewenang kepolisian juga 

memperkuat kerangka hukum yang mengatur aktivitas penegakan hukum.  

Implikasi penelitian ini ialah diharapkan terus mendukung penegakan 

hukum yang setara dan adil terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, dan 

memberikan perlindungan hukum kepada semua individu. Serta dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam aspek tindak pidana penganiayaan. 

 

Kata Kunci: Wanita, Pelaku, Pidana, Penganiayaan, Makassar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kriminologi sebagai ilmu sosial terus berkembang dan meningkat. 

Kemajuan ini disebabkan oleh perubahan dalam pola kehidupan sosial masyarakat 

yang berbeda antara tempat-tempat dan juga dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, 

studi tentang kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan 

peningkatan dalam cara melihat, memahami, dan mengkaji masalah-masalah 

sosial di masyarakat.
1
 Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa 

dampak yang kompleks terhadap masyarakat. Fenomena ini menciptakan berbagai 

kesempatan baru untuk melakukan kejahatan, seperti kejahatan siber, penipuan 

elektronik, dan perdagangan manusia. Selain itu, urbanisasi dan migrasi massal 

juga telah mempengaruhi dinamika sosial di perkotaan dan memunculkan 

tantangan kriminologis khusus. 

Hukum pidana ialah semua aturan yang mengatur tindak pidana, tanggung 

jawab pidana, dan sanksi pidana. Fungsi hukum pidana adalah untuk mengatur 

kehidupan bersama dalam masyarakat atau menjaga tata tertib dalam masyarakat 

dengan menyediakan pedoman-pedoman yang menentukan perilaku atau tindakan 

yang dianggap tepat atau yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat, serta untuk 

mencegah perilaku yang tidak pantas.
2
 Melalui hukum pidana, masyarakat juga 

diberikan kesadaran tentang tanggung jawab pidana atas perbuatan mereka. 

Dengan menetapkan sanksi pidana sebagai akibat dari tindakan melanggar hukum, 

                                                           

1
 Wahyu Adi Susanto dkk, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual 

Beli Online”, Jurnal Varia Justicia 13 No. 1 (2017): h. 39 

2
 Marsadinun, “Pengurangan Masa Tahanan (Remisi) Bagi Pelaku Tindak Pidana 

Narkotika Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Bapas Kelas IIA Banda 

Aceh)” Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam), h. 2 
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hukum pidana bertujuan untuk menciptakan rasa tanggung jawab dan 

akuntabilitas di antara warga negara. Sanksi pidana tersebut dapat berupa 

hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya yang sesuai dengan tingkat 

keseriusan kejahatan. 

Secara sifatnya, hukum pidana adalah hukum publik. Salah satu sumber 

hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP 

mengatur aturan umum dalam buku pertama, kejahatan dalam buku kedua, dan 

pelanggaran dalam buku ketiga. Pada dasarnya, KUHP mengatur tindakan yang 

dilarang beserta sanksi pidananya. Namun, meskipun KUHP telah mengatur 

dengan rinci mengenai tindakan yang dilarang dan sanksi pidananya, masih ada 

orang yang melanggar hukum dan akhirnya dikenai sanksi sesuai dengan tindakan 

yang mereka lakukan. 

Penyebab kejahatan memang memiliki cakupan yang luas dan tidak 

terbatas pada jenis kelamin tertentu. Pria dan wanita memiliki potensi yang sama 

untuk menjadi pelaku kejahatan. Kejahatan tidak mengenal batasan gender, karena 

dapat dipicu oleh berbagai faktor dan lingkungan yang sama-sama mempengaruhi 

individu, tanpa memandang jenis kelamin.
3
 Tindakan kejahatan bisa dilakukan 

dengan pertimbangan dan rencana yang matang, yang sering kali mencakup 

perencanaan dan persiapan sebelum pelaksanaan. Di sisi lain, ada pula tindakan 

kejahatan yang dilakukan secara spontan dalam situasi tertentu, yang umumnya 

dipicu oleh emosi atau situasi mendesak. 

Salah satu jenis kejahatan yang ada adalah penganiayaan, yang merupakan 

bentuk kejahatan terhadap integritas fisik seseorang. Tindakan ini termasuk dalam 

delik pidana karena diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Penganiayaan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan dapat 

                                                           
3
 Yesmil Anwar Adang, Kriminologi (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 55 
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mengakibatkan korban mengalami cacat atau bahkan kematian
4
. Secara 

keseluruhan, tindak pidana penganiayaan dapat dianggap sebagai jenis kejahatan 

yang menyebabkan kerugian fisik pada korban. Dengan mengacu pada 

definisinya, penganiayaan merupakan serangkaian tindakan kekerasan yang dapat 

menyebabkan penderitaan fisik yang beragam bagi korban. Selain itu, tidak dapat 

diabaikan kemungkinan bahwa korban juga dapat mengalami gangguan psikologis 

akibat penganiayaan yang dialaminya, karena beberapa alasan tertentu.
5
 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penganiayaan diatur dalam 

Pasal 351 sampai Pasal 358. Jika seseorang melakukan tindak pidana 

penganiayaan, ia akan dikenai pasal-pasal tersebut sesuai dengan tindakan 

penganiayaan yang dilakukannya. Hal ini bertujuan untuk mendorong masyarakat 

agar tidak melakukan tindakan penganiayaan karena adanya sanksi atau hukuman 

yang menjadi alat pemaksa
6
. Oleh karena itu, hukum memiliki pengaruh yang 

kuat terhadap kehidupan manusia dan dapat mengarahkan pada kehidupan yang 

lebih baik.
7
 

Tindakan penganiayaan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk 

perempuan. Kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan merujuk 

pada tindakan kekerasan fisik atau mental yang dilakukan oleh perempuan 

terhadap orang lain. Meskipun angka kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh 

perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, namun tetap 

ada kasus-kasus di mana perempuan terlibat dalam tindakan tersebut. 

                                                           
4
 Fikri, “Analisa Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan 

No. 63/Pid.B/2010/PN.Dgl)”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 1, No.2 (2013): h. 1 

5
 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, (Jakarta:  Sinar Grafika, 

2009), h. 50 

6
 Fransiska Novita Eleanora, “Telaah Kritis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak 

Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Borneo Law Review 4, No. 1 (2019): h, 27 

7
 Andi Thahir, Psikologi Kriminal (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2016), h. 10 
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Penting untuk diingat bahwa tindakan penganiayaan tidak dibenarkan atau 

diterima dari siapa pun, termasuk perempuan. Setiap individu, tanpa memandang 

jenis kelamin, harus bertanggung jawab atas tindakannya jika terlibat dalam 

kejahatan penganiayaan. Sistem hukum biasanya menangani kasus-kasus seperti 

ini dengan proses penyelidikan, penuntutan, dan penerapan hukuman sesuai 

dengan hukum yang berlaku. 

Pada kasus kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di 

Kota Makassar, Kepolisian Polrestabes Makassar mengamankan dua orang 

terduga pelaku pengeroyokan seorang wanita di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

Keduanya diketahui mengeroyok seorang wanita berinisial DP. Diketahui 

pengeroyokan diduga dilakukan oleh kedua pelaku karena merasa kesal. Kasat 

Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Ridwan Jason Maruli Hutagaol di 

Mapolrestabes Makassar mengatakan pihak berwajib telah mengamankan pelaku 

penganiayaan. Adanya pelapor atas nama DP di mana korbannya mengalami luka 

di kepala, kemudian di tangan serta adanya bekas tendangan. Keduanya pun sudah 

ditetapkan menjadi seorang tersangka. Kedua tersangka yakni AD (20) yang 

merupakan Owner Online Shop di Makassar dan MM (20) yang juga merupakan 

teman dari sang owner. Ridwan menjelaskan, pengeroyokan berawal dari korban 

yang membeli barang cakar (thrift) dari pelaku. Di mana, saat itu korban memesan 

barang cakar di online shop milik pelaku.
8
 

Terdapat juga kasus penganiayaan remaja wanita di Makassar yang 

menjadi viral di media sosial. Seorang remaja wanita berusia 16 tahun dengan 

inisial SD di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami kekerasan fisik oleh 

seorang temannya berinisial HN. Kejadian penganiayaan itu menjadi sorotan 

                                                           
8
 Caritau.com, “Terancam Lima Tahun Bui, Dua Wanita Tersangka Pengeroyokan 

Perempuan di Makassar Gara-gara Batal Beli”, https://caritau.com/post/terancam-lima-tahun-bui-

dua-wanita-tersangka-pengeroyokan-perempuan-di-makassar-gara-gara-batal-beli, diakses pada 29 

Mei 2023 

https://caritau.com/post/terancam-lima-tahun-bui-dua-wanita-tersangka-pengeroyokan-perempuan-di-makassar-gara-gara-batal-beli
https://caritau.com/post/terancam-lima-tahun-bui-dua-wanita-tersangka-pengeroyokan-perempuan-di-makassar-gara-gara-batal-beli
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publik dan terjadi di Waduk Pampang, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, 

Makassar, pada Rabu (27/9). SD melaporkan insiden ini ke Polrestabes Makassar. 

Berdasarkan laporan detikSulsel, korban berusaha membela diri sambil terbaring 

telentang saat menerima serangan tersebut, namun wanita yang melakukan 

penganiayaan terus menghantam wajah korban. Dalam video yang beredar, 

beberapa orang hanya menjadi penonton kejadian tersebut, bahkan ada yang 

menghalangi upaya untuk menghentikan aksi kekerasan tersebut. Tindakan ini 

juga menjadi perhatian banyak orang. Akhirnya, pihak kepolisian turun tangan 

untuk menangani kasus ini, dan saat ini, lima orang telah menjadi tersangka dalam 

kasus tersebut.
9
 

Selain dua kasus yang disebutkan di atas, terdapat juga kasus 

penganiayaan yang melibatkan perempuan pada tahun 2022. Polisi berhasil 

menangkap tujuh orang pelaku penganiayaan terhadap seorang gadis di sebuah 

kamar hotel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban, dengan inisial IN (17), 

menjadi korban penganiayaan karena ia telah menghilangkan baju salah satu 

pelaku yang dipinjamnya. Dalam serangan ini, korban mengalami pemukulan, 

tendangan, bahkan pemaksaan untuk telanjang oleh para pelaku. Tidak hanya itu, 

para pelaku juga merampas ponsel milik korban dan membawanya pergi. Setelah 

video penganiayaan ini tersebar luas di media sosial, pihak kepolisian segera 

meluncurkan operasi penangkapan terhadap para pelaku. Unit Resmob Polsek 

Panakkukang Makassar berhasil menangkap tujuh pelaku yang terlibat dalam 

kasus ini. Lima di antaranya tertangkap saat berusaha melarikan diri ke Malaysia 

                                                           
9
 Detik.com, 6 Fakta ABG Wanita di Makassar Dianiaya Teman: 5 Orang Tersangka-

Motif https://news.detik.com/berita/d-6961219/6-fakta-abg-wanita-di-makassar-dianiaya-teman-5-

orang-tersangka-motif. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2023 

https://news.detik.com/berita/d-6961219/6-fakta-abg-wanita-di-makassar-dianiaya-teman-5-orang-tersangka-motif
https://news.detik.com/berita/d-6961219/6-fakta-abg-wanita-di-makassar-dianiaya-teman-5-orang-tersangka-motif
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melalui Poso, Sulawesi Tengah, sementara dua pelaku lainnya ditangkap di 

Makassar.
10

 

Hal tersebut berbanding terbalik dengan perkembangan peran yang luar 

biasa perempuan dalam masyarakat. Dimasa lampau, mereka sering terbatas pada 

peran domestik sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh keluarga. Namun, 

zaman telah berubah, dan perempuan kini telah membuka jalan mereka ke 

berbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, politik, dan inovasi teknologi. 

Perempuan menjadi siswa yang berprestasi, guru, profesional, pemimpin 

perusahaan, dan politisi yang berpengaruh. Mereka juga berperan dalam 

meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta menyumbangkan 

karya seni dan budaya. Meskipun banyak tantangan masih ada, perempuan terus 

berjuang untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan diri mereka serta 

masyarakat di sekitarnya. Dengan semakin meluasnya kesadaran akan pentingnya 

peran perempuan, kita berharap untuk melihat masyarakat yang lebih inklusif dan 

adil di masa depan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih 

mendalam terkait hal tersebut dengan penelitian yang berjudul Tinjauan 

Kriminologi terhadap Perempuan bebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di 

Kota Makassar. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan yakni bagaimana 

Tinjauan Kriminologi terhadap Perempuan bebagai Pelaku Tindak Pidana 

Penganiayaan di Kota Makassar. 

                                                           
10

 Metrotvnews.com, Polisi Tangkap 7 Pelaku Penganiayaan Gadis di Makassar, 

https://www.metrotvnews.com/play/bD2CZrYQ-polisi-tangkap-7-pelaku-penganiayaan-gadis-di-

makassar. Diakses pada 9 Oktober 2023 

https://www.metrotvnews.com/play/bD2CZrYQ-polisi-tangkap-7-pelaku-penganiayaan-gadis-di-makassar
https://www.metrotvnews.com/play/bD2CZrYQ-polisi-tangkap-7-pelaku-penganiayaan-gadis-di-makassar
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2. Deskripsi fokus 

Berdasarkan dari fokus penelitian tersebut, maka dapat dilihat beberapa 

deskripsi fokus penelitian ini adalah: 

a. Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana atau strafbaar feit berasal dari bahasa Belanda dan 

terdiri dari tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti 

dapat (boleh), dan feit yang berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau 

perbuatan. Oleh karena itu, istilah strafbaar feit dapat diartikan sebagai peristiwa 

atau perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana. 

b. Kriminologi 

Kriminologi merupakan bidang ilmu yang melibatkan pembelajaran 

tentang keterkaitan antara penyebab kejahatan dan perilaku manusia, yang diambil 

dari berbagai paradigma ilmu pengetahuan terkait. Tujuan dari kriminologi adalah 

untuk mencari pemahaman tentang terjadinya kejahatan dalam kehidupan manusia 

melalui pendekatan interdisipliner. 

c. Penganiayaan 

Secara umum, tindak pidana penganiayaan termasuk dalam kategori 

kejahatan yang menyasar anggota tubuh seseorang. Jika dianalisis lebih 

mendalam, penganiayaan merupakan rangkaian tindak pidana yang melibatkan 

kekerasan, yang dapat menyebabkan berbagai penderitaan fisik bagi korban. 

Selain itu, penting untuk diingat bahwa meskipun tidak menutup kemungkinan 

bahwa korban akan mengalami gangguan psikologis akibat penganiayaan yang 

mereka alami, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

pokok masalah yakni bagaimana Tinjauan Kriminologi terhadap Perempuan 

sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Makassar. Agar pembahasan 

tidak meluas maka dibatasi dalam sub sebagai berikut: 

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelaku tindak 

pidana penganiayaan? 

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat penyelesaian kasus Tindak 

pidana penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan di Kota Makassar? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan proposal ini adalah untuk memberikan jawaban 

atas rumusan yang dituliskan diatas, yaitu: 

a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap wanita sebagai 

pelaku tindak pidana penganiayaan 

b. Untuk mengetahui Bagaimana faktor pendukung dan penghambat 

penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh 

perempuan di kota makassar 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:  

a. Kegunaan Teoritis  

Manfaat teoritis atau akademis dari sebuah penelitian adalah sumbangan 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, manfaat teoritis ini 

berkontribusi pada perkembangan ilmu yang sedang diteliti dari perspektif 

teoritis. Teori yang digunakan dalam penelitian tentu saja merujuk pada kontribusi 

peneliti atau penulis sebelumnya. 
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b. Manfaat Praktis 

Penelitian dilakukan untuk mengatasi atau memecahkan masalah yang ada. 

Manfaat praktis merujuk pada manfaat yang berguna untuk mengatasi masalah 

tersebut secara praktis. Tujuan dari manfaat praktis ini juga dapat diarahkan untuk 

memberikan manfaat yang lebih luas dari satu subjek atau situasi tertentu. 

E. Kajian Pustaka 

Dari penelusuran kajian pustaka yang diurutkan sesuai dengan kebutuhan 

penelitian ini, maka peneliti menemukan beberapa karya yang mengulas 

permasalahan ini antara lain: 

1. Skripsi karya Yosica Adinda Vini Vrezelia, berjudul “Tinjauan 

Kriminologi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Yang 

Menyebabkan Luka Berat Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dimengerti bahwa kejahatan 

penganiayaan yang menyebabkan luka serius terjadi karena beberapa 

faktor, termasuk faktor eksternal seperti lokasi kejadian, keluarga, waktu 

kejahatan, dan lingkungan. Selain itu, terdapat faktor internal yang terkait 

dengan pelaku, seperti usia, kepribadian, kondisi ekonomi, emosi, dan 

pendidikan. Oleh karena itu, peran Kepolisian dalam menangani tindak 

pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka serius dapat dilakukan 

melalui tindakan preventif seperti melakukan razia di tempat hiburan 

malam, melakukan patroli rutin, dan menyelenggarakan kegiatan 

penyuluhan kepada masyarakat. Di sisi lain, peran Kepolisian dalam 

bidang represif melibatkan penyidikan dan penyelidikan, dengan hasilnya 
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akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan 

penuntutan dalam persidangan.
11
  

2. Jurnal karya I Kadek Betit Pranata Suma dkk, berjudul “Sanksi Pidana 

Terhadap Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat”. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, dan pendekatan 

konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum 

primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dan 

kepustakaan dengan pendekatan deskriptif. Tindak pidana yang diteliti 

diatur dalam BAB XX KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 

Berdasarkan putusan hakim dengan nomor 67/Pid.B/2016/PN.Srp, 

terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun. Dalam 

menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek 

yuridis, aspek psikologis, dan aspek sosiologis.
12

 

3. Jurnal karya I Kadek Agus Irawan dkk, berjudul “Tindak Pidana 

Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus 

Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.Sp)”. Penulisan ini menggunakan 

metode penelitian yang bersifat normatif dengan menerapkan pendekatan 

perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Dari hasil penelitian 

hukum ini, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam 

memberikan hukuman kepada pelaku penganiayaan didasarkan pada 

pertimbangan yuridis, alat bukti, dan pertimbangan non-yuridis. Majelis 

hakim memberlakukan hukuman pidana terhadap terdakwa pelaku 

                                                           
11
 Yosica Adinda Vini Vrezelia, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penanggulangan Tindak 

Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”, 

Skripsi (Pekanbaru: Fak. Hukum Universitas Islam Riau, 2022) 

12
 I Kadek Betit Pranata Suma dkk, “Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan yang 

Mengakibatkan Luka Berat”, Jurnal Analogi Hukum 3, No. 2 (2021): h. 225–229 
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penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang dengan hukuman 

penjara maksimal tujuh tahun, sesuai dengan ketentuan yang tercantum 

dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP.
13

 

4. Jurnal karya Firman Umar dan Irda, berjudul “Penanganan Kasus Anak 

Korban Kejahatan Penganiaayaan (Studi Kasus Pada Polres Bulukumba)”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Adanya konflik antara anak-anak 

dan intervensi yang dilakukan oleh orang tua dalam masalah anak mereka 

menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan penganiayaan terhadap 

anak. (2) Berdasarkan laporan lapangan, terungkap bahwa beberapa kasus 

penganiayaan melibatkan hubungan dekat antara korban dan pelaku, 

termasuk kasus di antara teman dekat, guru dan siswa, serta antara orang 

tua dan anak. (3) Proses penanganan kejahatan ini sering menghadapi 

kendala karena kurangnya bukti dan saksi yang dapat menguatkan kasus, 

sehingga penyelidikan dan pemeriksaan sulit dilanjutkan. (4) Pihak 

kepolisian melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan kejahatan 

penganiayaan anak, seperti menerima laporan penganiayaan, melakukan 

pemeriksaan terhadap korban, pelaku, dan saksi-saksi, serta mengirimkan 

berkas perkara ke Pengadilan.
14

 

5. Jurnal karya Hiro R. R. Tompodung dkk, berjudul “Kajian Yuridis Tindak 

Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”. Hasil penelitian ini 

mengungkapkan bahwa: 1. Klasifikasi Tindak Pidana Penganiayaan diatur 

dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. 

Namun, pasal-pasal tersebut tidak secara tegas dan terperinci mengatur 

                                                           
13
 I Kadek Agus Irawan dkk, “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya 

Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp), Jurnal Analogi Hukum 1, No. 3 

(2019): h. 137–142 

14
 Firman Umar dan Irda, “Penanganan Kasus Anak Korban Kejahatan Penganiaayaan 

(Studi Kasus Pada Polres Bulukumba)”, Jurnal Supremasi 12, No. 1 (2017): h. 1-8 
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tentang jenis-jenis penganiayaan, seperti Penganiayaan biasa, 

penganiayaan ringan, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, 

penganiayaan berat, dan penganiayaan berat yang direncanakan. 2. 

Penerapan pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang 

mengakibatkan kematian seseorang dapat dihukum dengan pidana penjara 

selama 5 tahun sampai 7 tahun. Hukuman merupakan salah satu cara untuk 

memulihkan kembali perilaku pelaku kejahatan yang menyimpang. 

Namun, kadang-kadang hukuman juga bertujuan untuk mengekang 

kebebasan dari pelaku kejahatan tersebut. Tujuan dari pemidanaan adalah 

mencegah terulangnya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap 

korban atau orang lain.
15

 

                                                           
15
 Hiro R. R. Tompodung dkk, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang 

Mengakibatkan Kematian”, Lex Crimen 10, No. 4 (2021): h.  65-73 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Kriminologi 

Kriminologi ini pada tahun 1879 pertama kali dipakai oleh seseorang ahli 

perancis pada bidang antropologi. Istilah-istilah ini banyak sebelumnya 

digunakan, salah satunya antropologi criminal. Berdasarkan etimologis 

kriminologi ini berasal dari kata crimen yaitu kejahatan dan logos yaitu ilmu 

pengetahuan, maka dapat dikatakan kriminologi yaitu ilmu pengetahuan tentang 

kejahatan.
1
  

Setiap masyarakat memiliki sistem peraturan yang ditetapkan oleh 

golongan penguasa atau kelompok yang dominan untuk mengatur perilaku 

anggota masyarakat. Dalam masyarakat yang berbasis demokratis, warga negara 

memiliki pengaruh dalam menentukan aturan dan memperluas cakupannya. 

Namun, dalam masyarakat yang bersifat oligarki atau berkediktatoran, keputusan 

diambil oleh satu atau lebih pemimpin. Tingkat konsensus yang mendukung 

perilaku yang diatur oleh undang-undang dapat beragam tergantung pada situasi 

masyarakat. 

Meskipun ada kesepakatan umum, selalu ada sejumlah warga negara yang 

melanggar aturan tersebut. Jika aturan-aturan ini dibuat oleh mereka yang 

memegang kekuasaan politik, dan jika pelanggaran tersebut dihukum atas nama 

negara atau pemerintah, maka pelanggaran-pelanggaran tersebut dianggap sebagai 

kejahatan. Ada berbagai cara pelanggaran aturan dilakukan, dan tanggapan dari 

negara atau masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, serta 

dampaknya terhadap perubahan sosial dalam masyarakat, identifikasi dan 

                                                           
1
 Nursariani Simatupang dan Faisal, Kriminologi: Sebuah Pegantar (Medan: CV. Pustaka 

Prima, 2017), h. 3 
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pembinaan pelanggar hukum, semuanya merupakan aspek-aspek yang terkait 

dengan masalah kejahatan. Kriminologi merupakan usaha sistematis untuk 

memahami fenomena ini.
2
 

Kriminologi juga didefinisikan sebagai ilmu hukum yang mengkaji 

tindakan manusia yang dapat dikenai pidana menurut hukum pidana. Namun, 

kriminologi tidak hanya merupakan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. 

Artinya, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap jahat oleh masyarakat, 

tetapi tidak diatur sebagai kejahatan atau tindak pidana menurut undang-undang, 

begitu pula sebaliknya. Kriminologi dapat dipandang dari dua perspektif, yaitu 

kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan secara khusus, 

dan kriminologi dalam arti luas yang mempelajari teknologi dan metode yang 

terkait dengan kejahatan serta upaya pencegahan kejahatan melalui tindakan yang 

memiliki sifat punitif.
3
 

Karena sifatnya yang luas dan beragam, kriminologi menjadi sebuah studi 

interdisipliner tentang kejahatan. Kriminologi tidak hanya terbatas pada deskripsi 

tentang peristiwa dan bentuk-bentuk kejahatan yang terlihat secara nyata, tetapi 

juga melibatkan penelusuran tentang penyebab atau akar-akar dari kejahatan itu 

sendiri. Hal ini mencakup faktor-faktor yang berasal dari individu, serta kondisi 

sosial, budaya, politik, dan ekonomi, termasuk kebijakan pemerintah yang 

meliputi perumusan hukum dan penegakan hukum. Kriminologi juga mempelajari 

upaya pengendalian kejahatan, baik yang bersifat formal maupun informal, dan 

melibatkan reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.
4
 

                                                           
2
 Soerjono Soekanto dkk, Kriminologi Suatu Pengantar (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1986), h. 9. 

3
 Nursariani Simatupang dan Faisal, Kriminologi: Sebuah Pegantar (Medan: CV. Pustaka 

Prima, 2017), h. 10 

4
 Indah Sri Utari, Aliran dan Teori dalam Kriminologi (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), 

h. 1 
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Secara harfiah, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji 

kejahatan. Pada pandangan awal, studi kriminologi mungkin terlihat seperti 

mempelajari pengetahuan yang dapat memungkinkan seseorang melakukan 

tindakan jahat. Namun, ini tidak berarti bahwa dengan mempelajari kriminologi 

seseorang akan terdorong untuk melakukan perbuatan negatif. Sebaliknya, 

mempelajari kriminologi memiliki manfaat bagi masyarakat, terutama dalam 

mencegah dan menanggulangi kejahatan. Secara keseluruhan, tujuan kriminologi 

adalah mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Melalui studi kriminologi, 

diharapkan kita dapat memahami fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dengan 

pengetahuan kriminologi, masyarakat dapat mendapatkan panduan untuk 

memberantas kejahatan dan melindungi diri dari kejahatan. Dengan demikian, 

kriminologi memiliki peran penting dalam upaya pencegahan kejahatan dan 

memberikan petunjuk kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya 

kejahatan.
5
 

Selain itu, kriminologi bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang 

komprehensif tentang dasar-dasar umum dan rinci serta jenis-jenis pengetahuan 

lainnya tentang proses hukum, kejahatan, dan respons terhadap kejahatan. 

Pengetahuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku sosial. Kriminologi juga 

memberikan perhatian pada penerapan praktis dari pengetahuan tersebut dalam 

program-program penegakan ketertiban masyarakat dan pengendalian kejahatan. 

Tujuan ini mencakup upaya untuk menerapkan pengetahuan kriminologi secara 

langsung dalam merancang dan melaksanakan program-program yang bertujuan 

untuk menjaga ketertiban masyarakat dan mengendalikan tingkat kejahatan.
6
 

                                                           
5
 Nursariani Simatupang dan Faisal, Kriminologi: Sebuah Pegantar (Medan: CV. Pustaka 

Prima, 2017), h. 28 

6
 Soerjono Soekanto dkk, Kriminologi Suatu Pengantar (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1986), h. 8 
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Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga komponen utama yang 

meliputi:
7
 

1. Etiologi kriminal 

Etiologi kriminal merupakan upaya ilmiah untuk menemukan penyebab-

penyebab kejahatan. Etiologi kriminal berfokus pada penelitian dan pemahaman 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminal. 

2. Penologi 

Penologi merupakan pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, 

perkembangan, arti, dan manfaat hukuman. Penologi juga dimaksudkan sebagai 

ilmu yang membahas mengenai cara dan teknik dalam memberikan ancaman dan 

menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Penologi sangat penting dalam 

mengembangkan berbagai pilihan yang tepat dalam memberlakukan berbagai 

jenis ancaman dan hukuman yang efektif, serta menentukan tingkat keparahan 

pidana yang akan diberikan kepada pelaku yang bersalah. Pengetahuan ini sangat 

relevan bagi petugas lembaga pemasyarakatan, kejaksaan, kepolisian, hakim 

pengawas narapidana, dan sejenisnya.
8
 

3. Sosiologi Hukum (pidana)  

Sosiologi Hukum (pidana) adalah analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi 

yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. Sosiologi Hukum (pidana) 

bertujuan untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor sosial, ekonomi, 

politik, dan budaya yang berperan dalam pembentukan dan penerapan hukum 

pidana. 

 

                                                           
7
 I.S. Susanto, Kriminologi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 33. 

8
 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum (Surabaya: Ghalia 

Indonesia, 2009), h. 34 
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Dalam rangka memahami kriminologi secara komprehensif, ketiga aspek 

ini perlu dipelajari dan dipahami. Etiologi kriminal membantu dalam menemukan 

akar penyebab kejahatan, penologi memberikan wawasan tentang hukuman dan 

sanksi yang diberikan kepada pelaku, sedangkan sosiologi hukum (pidana) 

mengkaji pengaruh kondisi sosial terhadap perkembangan hukum pidana. 

Kriminologi diharapkan dapat mendorong studi dalam berbagai disiplin 

ilmu dan menjadi acuan bagi para praktisi hukum serta para pelaksana 

pembangunan. Melalui penelitian ilmiah, kriminologi mengalami perkembangan 

yang pesat dalam memperkuat dirinya sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki 

nilai manfaat sosial dan mendukung pembangunan nasional. Ini melibatkan 

pertimbangan terhadap dampak kejahatan serta menyediakan dasar bagi tindakan 

preventif. 

Kriminologi memberikan kontribusi berharga sebagai input bagi berbagai 

bidang ilmu lainnya. Melalui penelitiannya yang menggunakan berbagai metode, 

kriminologi menduduki posisi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan upaya penanggulangan kriminalitas untuk mewujudkan kesuksesan 

pembangunan nasional. Tujuan kriminologi adalah mendukung pembangunan 

melalui pencegahan kriminalitas dalam arti yang sangat luas. 

B. Tindak Pidana 

1. Pengertian Tidak Pidana 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, namun 

dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai makna dari strafbaarfeit itu 

sendiri. Secara umum, tindak pidana sering disinonimkan dengan delik, yang 

berasal dari bahasa Latin yaitu delictum. Delik merujuk pada perbuatan yang 

dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak 

pidana. Tindak pidana adalah istilah yang memiliki makna dasar dalam ilmu 
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hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran untuk memberikan ciri 

tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang 

abstrak dari peristiwa-peristiwa konkret dalam bidang hukum pidana, sehingga 

tindak pidana perlu diberikan arti yang ilmiah dan ditentukan dengan jelas agar 

dapat dibedakan dari istilah-istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

oleh masyarakat.
9
 

Hukum Pidana di Belanda menggunakan istilah strafbaarfeit. Sedangkan 

dalam hukum pidana negara Anglo-Saxon, istilah yang digunakan adalah offense 

atau a criminal act dengan maksud yang sama. Karena KUHP Indonesia 

didasarkan pada Wetboek van Strafrecht Belanda, maka istilah aslinya juga sama, 

yaitu strafbaarfeit. Istilah strafbaarfeit terdiri dari tiga unsur, yaitu straf yang 

berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti 

peristiwa (perbuatan). Dengan demikian, “tindak pidana” berarti suatu perbuatan 

yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.
10

 

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana. Konsep ini 

memiliki makna yang bersifat yuridis, berbeda dengan istilah perbuatan jahat atau 

kejahatan. Secara formal dalam konteks hukum, tindak pidana merujuk pada 

perilaku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh karena itu, setiap tindakan 

yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari, dan siapa pun yang 

melanggarnya akan dikenai sanksi pidana. Dalam hal ini, larangan-larangan dan 

kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipatuhi oleh semua warga negara harus 

                                                           
9
 Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), h. 38 

10
 Suci Aprilia Anggraini, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan 

Online Melalui Aplikasi Share Result Di Kepolisian Daerah Jambi”, Skripsi (Jambi: Fak. Hukum 

Universitas Batanghari, 2021), h. 25 
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diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, baik di tingkat nasional 

maupun daerah.
11

 

Tiga isu utama dalam hukum pidana berkaitan dengan apa yang disebut 

sebagai tindak pidana (criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana), 

tanggung jawab pidana (criminal responsibility), dan masalah pidana dan 

pemidanaan. Istilah tindak pidana terkait erat dengan isu kriminalisasi (criminal 

policy), yang mengacu pada proses menetapkan tindakan yang sebelumnya bukan 

merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses penentuan ini melibatkan 

perumusan perbuatan yang dilakukan oleh individu yang sebelumnya tidak 

termasuk dalam kategori tindak pidana.
12

 

Adapun beberapa pendapat ahli mengenai tindak pidana: 

a. Menurut pandangan Andi Hamzah, tindak pidana adalah perilaku manusia 

yang diatur dalam Undang-Undang, bertentangan dengan hukum, dan layak 

untuk dikenai pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan 

bertanggung jawab atas perbuatannya dengan hukuman pidana jika dia 

melakukan perbuatan tersebut dengan kesalahan. Kesalahan seseorang dapat 

dikatakan terjadi jika, pada saat melakukan perbuatan tersebut, dilihat dari 

perspektif masyarakat, terdapat pandangan normatif mengenai kesalahan yang 

dilakukan.
13
  

b. Moeljatno menjelaskan bahwa strafbaarfeit adalah sebuah perbuatan yang 

dilarang oleh aturan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut 

akan dikenai sanksi pidana tertentu. Dapat dikatakan pula bahwa perbuatan 

pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan memiliki ancaman 

                                                           
11
 Suci Aprilia Anggraini, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan 

Online Melalui Aplikasi Share Result Di Kepolisian Daerah Jambi”, Skripsi (Jambi: Fak. Hukum 

Universitas Batanghari, 2021), h. 25 

12
 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), h. 57 

13
 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 22 
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pidana, dengan catatan bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan itu 

sendiri (seperti kejadian atau keadaan yang diakibatkan oleh tindakan 

seseorang), sedangkan ancaman pidana ditujukan pada pelaku kejahatan 

tersebut.
14

 

c. Moeljatno menjelaskan bahwa strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang 

dilarang oleh undang-undang, dan jika melanggar larangan tersebut akan 

dikenai sanksi pidana tertentu. Dalam konteks ini, perbuatan pidana dapat 

diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan 

hukuman pidana. Penting dicatat bahwa larangan tersebut ditujukan pada 

perbuatan itu sendiri, seperti kejadian atau situasi yang dihasilkan oleh 

tindakan seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan pada pelaku 

kejahatan tersebut.
15

 

Pada dasarnya, tindak pidana melibatkan perilaku atau perbuatan yang 

dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih berkaitan dengan 

persoalan legalitas atau ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Tindak 

pidana khusus merujuk pada norma hukum semata atau legal norm, sedangkan 

hal-hal yang diatur oleh perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan 

tersebut. Tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang yang terpisah dari 

hukum pidana umum. Setiap negara memiliki peraturan hukum pidana yang 

mengatur tindak pidana dan sanksi yang diberikan. Di Indonesia, hukum pidana 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang 

lain yang terkait dengan tindak pidana tertentu. 
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 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 7 

15
 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2013), h. 181 
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Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tindak 

pidana kejahatan (crime) dan tindak pidana pelanggaran (offense). Tindak pidana 

kejahatan merupakan tindak pidana yang serius dan memiliki ancaman pidana 

yang lebih berat, seperti pembunuhan, pencurian, dan narkotika. Sementara itu, 

tindak pidana pelanggaran adalah tindak pidana yang lebih ringan dan memiliki 

ancaman pidana yang lebih ringan, seperti pelanggaran lalu lintas atau 

pelanggaran administratif. 

Tindak pidana juga dapat dikelompokkan berdasarkan subjek yang 

dilindungi, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga, tindak pidana terorisme, dan sebagainya. Sanksi pidana yang diberikan 

atas tindak pidana bisa berupa pidana penjara, pidana kurungan, denda, atau 

kombinasi dari beberapa jenis sanksi pidana. Tujuan dari sanksi pidana adalah 

memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi 

perbuatannya, serta memberikan rasa keadilan kepada korban atau masyarakat 

yang merasa dirugikan akibat tindak pidana tersebut. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan 

suatu perbuatan yang terlarang oleh aturan hukum, dan larangan tersebut disertai 

dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan 

tersebut.
16

 

C. Penganiayaan 

Istilah penganiayaan berasal dari kata dasar aniaya yang merujuk pada 

tindakan penyiksaan atau perlakuan yang menyakitkan terhadap seseorang. Dalam 

konteks hukum, istilah ini dijelaskan dalam rancangan wetboek van strafrecht 

Belanda, di mana awalnya digunakan istilah lichamelijk leed yang berarti 

penderitaan fisik. Namun, karena berbagai pertimbangan, istilah tersebut 
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 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana (Jakarta: Kencana, 2014), h. 37 
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kemudian diganti menjadi mishandeling tanpa diberikan definisi atau deskripsi 

lebih lanjut, dan dibiarkan untuk ditafsirkan oleh para hakim. Dalam bahasa 

Indonesia, “mishandeling” ini diterjemahkan sebagai penganiayaan.
17
  

Penganiayaan dapat diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang yang 

melibatkan penyiksaan, penindasan, dan sejenisnya terhadap korban kekerasan 

atau penganiayaan. Menurut yurisprudensi, penganiayaan terjadi ketika seseorang 

dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada 

orang lain.
18
 Menurut M.H. Tirta Amidjaja, penganiayaan berarti dengan sengaja 

menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Namun, jika suatu tindakan yang 

menyebabkan sakit atau luka pada orang lain dilakukan untuk menjaga 

keselamatan diri, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai 

penganiayaan.
19

 

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut 

penganiayaan. Secara linguistik, kata “penganiayaan” merupakan kata atau kata 

sifat yang terbentuk dari kata dasar “aniaya”, yang kemudian diberi awalan “peng-

“ dan akhiran “-an”. Penganiayaan sendiri berasal dari kata benda “aniaya” yang 

merujuk kepada pelaku penganiaya.
20
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 Wirdjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: PT. Eresco, 

1986), h. 51 
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 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, 

(Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), h. 97. 

19
 Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan 

prevensinya), (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 5. 

20
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta 

KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Sukabumi: Politeia, 2018) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan, yang 

merupakan prosedur penelitian yang mengumpulkan data deskriptif berupa 

ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari subjek penelitian (orang-

orang) di lingkungan mereka sendiri. Pendekatan ini langsung memerhatikan 

konteks dan individu-individu dalam lingkungan tersebut secara keseluruhan, 

dengan memperhatikan subjek penelitian secara menyeluruh.
1
 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanan di Kepolisian Resort Kota Besar 

Makassar, alasan peneliti memilih lokasi peneltian tersebut dikarenakan 

Polrestabes Makassar pernah menangani kasus penganiayaan yang dilakukan oleh 

perempuan.  

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang difokuskan untuk 

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum 

positif. 

2. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang melihat gejala fenomena 

sosial yang terjadi di masyarakat. 

 

 

                                                           
1
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C. Sumber Data 

Untuk mendapatkan data yang relevan dalam membangun penelitian, 

terdapat dua jenis sumber data yang dapat digunakan: 

1. Data primer, adalah data yang dikumpulkan secara langsung melalui 

wawancara dengan beberapa informan dan diolah oleh lembaga atau 

peneliti yang terlibat untuk digunakan dalam penelitian tersebut. Data 

primer dapat berupa pendapat individu atau kelompok yang diwawancarai, 

serta hasil dari observasi terhadap karakteristik fisik benda, kejadian, 

kegiatan, atau hasil pengujian tertentu. 

2. Data sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara atau dihasilkan oleh pihak lain, bukan oleh 

lembaga atau peneliti yang menggunakan data tersebut. Data sekunder 

digunakan untuk memperkuat atau melengkapi data primer.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada proses 

penelitian ini, yaitu:  

1. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam (Indepth Interview) merupakan salah satu metode 

pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Secara 

umum, wawancara mendalam adalah proses untuk mendapatkan informasi yang 

relevan dengan tujuan penelitian melalui tanya jawab secara langsung antara 

pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai. Wawancara ini dapat 

dilakukan dengan atau tanpa menggunakan panduan (guide) wawancara, dan 

melibatkan interaksi yang relatif lama antara pewawancara dan informan dalam 

konteks kehidupan sosial informan. Keunikan dari wawancara mendalam terletak 
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pada keterlibatan intensif dalam kehidupan informan untuk memahami pandangan 

dan pengalaman mereka lebih mendalam.
2
 

2. Dokumentasi 

Pada teknik ini, peneliti akan mengumpulkan data-data atau dokumen 

hukum dengan cara membaca, mempelajari dokumen, arsip maupun catatan 

penting lainnya.  

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif kualitatif. 

Metode ini melibatkan analisis, pemetaan, dan penyusunan ringkasan dari data 

yang diperoleh melalui wawancara atau observasi terkait dengan situasi lapangan 

yang menjadi fokus penelitian.
3
 Metode analisis deskriptif kualitatif ini membantu 

dalam memahami secara mendalam berbagai aspek yang muncul dari data 

lapangan, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dengan cermat 

peristiwa dan kondisi yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat 

memberikan wawasan yang kaya dan kontekstual mengenai masalah yang sedang 

diteliti. 
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 Devania, Annesa, Wawancara Mendalam (indept Interview), 

http://www.ut.ac.id/html/teknikwawancara.htm, diakses pada tanggal 30 Mei 2023 
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 I Made Wirartha, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Penegakan Hukum terhadap Wanita sebagai Pelaku Tindak Pidana 

Penganiayaan 

Kejahatan penganiayaan merupakan isu serius dalam hukum pidana yang 

berlaku untuk semua individu, termasuk wanita sebagai pelaku. Konsep 

penegakan hukum dalam ranah hukum pidana bertujuan untuk mencapai keadilan 

dan memastikan ketertiban hukum. Tindak penganiayaan merujuk pada tindakan 

kriminal yang melibatkan serangan terhadap tubuh atau bagian tubuh lainnya yang 

dapat menyebabkan rasa sakit, luka, atau bahkan berpotensi fatal. Unsur yang 

mutlak dalam penganiayaan adalah adanya niat pelaku untuk menyebabkan rasa 

sakit atau luka, yang pada dasarnya merupakan tindakan yang melanggar hukum.
1
 

Pentingnya sistem hukum yang tidak membedakan jenis kelamin dalam 

penanganan kasus penganiayaan menegaskan komitmen untuk mencapai keadilan 

yang merata dan menjunjung prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 

Bapak Iptu Syahuddin Rahman sebagai Kanit PPA Reskrim Polrestabes 

Makassar mengungkapkan faktor yang mempengaruhi kasus penganiayaan yang 

melibatkan perempuan, diantaranya ialah dijelaskan oleh narasumber tersebut: 

“Jadi, kalau disini saya lihat dari kejadian yang ada ini rata-rata terjadi 
penganiayaan itu pertama saya lihat biasa dia berteman sendiri, dia 
dulunya biasa berteman tetapi karna mungkin pertama yang ada faktor-
faktor biasanya saya lihat itu mungkin ada misalnya faktor misalnya 
pacarnya mungkin yah yang itu juga mempengaruhi, yah biasa begitu 
pacarnya”

2
 

                                                           
1
 Munajat dan Kartono, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No: 10/Pid.B/2018/PN 

Rkb)”, RECHTSREGEL: Jurnal Ilmu Hukum 2, No. 2 (2019): h. 663 

2
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Bapak Iptu Syahuddin Rahman, yang merupakan Kanit PPA (Perlindungan 

Perempuan dan Anak) di Reskrim Polrestabes Makassar, menjelaskan beberapa 

faktor yang mungkin mempengaruhi kasus penganiayaan yang melibatkan 

perempuan. Menurut penjelasan narasumber, penganiayaan seringkali terjadi 

ketika individu yang dulunya berteman berubah perilakunya. Faktor-faktor yang 

mungkin memengaruhi perubahan ini termasuk hubungan pacaran. Narasumber 

menyoroti bahwa peran pacar dalam hubungan seseorang juga dapat berperan 

dalam memicu penganiayaan. 

Penjelasan Bapak Iptu Syahuddin Rahman menggarisbawahi bahwa 

hubungan interpersonal, terutama yang melibatkan perempuan dalam hubungan 

asmara, dapat menjadi faktor yang memengaruhi kasus penganiayaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemahaman mengenai dinamika hubungan dan faktor-faktor 

pemicu yang mungkin terlibat dalam kasus-kasus penganiayaan sangat penting 

dalam penanganan kasus tindak pidana semacam ini. Narasumber ini memberikan 

pandangan awal tentang bagaimana hubungan dan faktor-faktor emosional dapat 

memainkan peran dalam mendorong tindak pidana penganiayaan yang melibatkan 

perempuan. 

Selain itu, Bapak Brigadir Tri Rahmat Abidin selaku Badit PPA Reskrim 

Polrestabes Makassar juga memberikan gambaran mengenai faktor yang biasanya 

mempengaruhi kasus penganiayaan yang melibatkan perempuan: 

“Ada biasa hanya persoalan ketersinggungan dan dia keroyok temannya 
sendiri karna ada mungkin, perempuan itukan beda dengan laki-laki 
perempuan itukan mudah sekali tersinggung dan tersinggung begitu biasa 
baku jambak-jambak rambutmi. Sebenarnya perempuan itu tidak adaji 
masalah-masalah yang serius, Cuma berkelahi atau jambak-jambak rambut 
yang ada di Makassar”.

3
 

 

                                                           
3
 Tri Rahmat Abidin, Badit PPA Reskrim Polrestabes Makassar, Makassar, Wawancara, 

pada tanggal 25 September 2023 



28 
 

 
 

Penjelasan yang diberikan oleh Bapak Brigadir Tri Rahmat Abidin 

memberikan pandangan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mungkin 

mempengaruhi kasus penganiayaan yang melibatkan perempuan. Narasumber ini 

menyoroti bahwa beberapa kasus penganiayaan yang melibatkan perempuan 

mungkin terkait dengan masalah ketersinggungan atau konflik pribadi yang 

muncul dalam interaksi sehari-hari. Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa 

penganiayaan dalam kasus-kasus semacam ini mungkin berkaitan dengan reaksi 

terhadap ketersinggungan dan bisa terjadi secara fisik, termasuk baku jambak atau 

berkelahi. Narasumber ini menekankan bahwa dalam beberapa kasus, 

penganiayaan yang terlibat perempuan cenderung bersifat fisik dan mungkin tidak 

mengarah pada masalah yang sangat serius. 

Penjelasan ini menggarisbawahi pentingnya memahami bahwa tindakan 

penganiayaan yang melibatkan perempuan dapat berasal dari konflik pribadi, 

ketersinggungan, atau masalah sehari-hari. Dalam menangani kasus semacam ini, 

perlu diberikan perhatian khusus terhadap pemahaman tentang dinamika 

hubungan interpersonal dan upaya pencegahan agar mengurangi terjadinya 

penganiayaan dalam konteks tersebut. 

Selain faktor-faktor yang dijelaskan diatas, terdapat pula peran faktor 

sosial, ekonomi, dan psikologis dalam fenomena perempuan sebagai pelaku tindak 

pidana penganiayaan, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Brigadir Tri Rahmat 

Abidin: 

“Yah, itu juga sangat berpengaruh jadi faktor-faktor saya lihat memang 
banyak sekarang mempengaruhi seperti itu termasuk lah tadi faktor sosial 
artinya hubungan sesama hubugan emosional mungkin yang perempuan 
yah disitulah faktor yang tadi biasa dia berteman kemudian dia ada 
ketersinggungan sehingga faktor-faktor itu ada”.

4
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Faktor sosial, ekonomi, dan psikologis memainkan peran penting dalam 

fenomena perempuan sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, sebagaimana 

dijelaskan oleh Bapak Brigadir Tri Rahmat Abidin. Faktor sosial mencakup 

dinamika hubungan sosial dan emosional antarindividu dalam masyarakat, yang 

dapat memengaruhi tindakan individu. Dalam konteks penganiayaan, hubungan 

yang melibatkan perasaan ketersinggungan atau konflik interpersonal dapat 

menjadi pemicu tindak pidana tersebut. Di samping itu, faktor psikologis juga 

memegang peranan yang signifikan, dengan emosi negatif seperti kemarahan atau 

frustrasi yang dapat memengaruhi perilaku seseorang, termasuk dalam terlibat 

dalam tindak pidana penganiayaan. Pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-

faktor ini memungkinkan aparat penegak hukum dan masyarakat untuk lebih 

efektif dalam mengidentifikasi penyebab dan mencegah kasus-kasus 

penganiayaan yang melibatkan perempuan, serta memberikan dukungan yang 

sesuai bagi para korban. Hal ini memperkuat urgensi pendekatan yang holistik 

dalam menangani fenomena penganiayaan yang tidak hanya mempertimbangkan 

hukum, tetapi juga aspek-aspek sosial dan psikologis yang mendasarinya. 

Bapak Iptu Syahuddin Rahman juga menambahkan mengenai peran faktor 

sosial, ekonomi, dan psikologis dalam fenomena perempuan sebagai pelaku tindak 

pidana penganiayaan, berikut hasil wawancara peneliti dengan narasumber: 

“Saya melihat ada faktor-faktor di keluarga juga ada, jadi biasaya ada 
perempuan yang tumbuh dengan baik sesuai dengan kontraknya dan ada 
juga memang perempuan yang didik dibesarkan dengan lingkungan yang 
keras, nah itu sangat berpengaruh ketika perempuan itu tumbuh dia di 
lingkungan yang keras maka jiwanya juga akan menjadi keras dan dsitulah 
biasanya terjadi komplik-komplik dengan temannya sendiri biasa terjadi 
lah kasus-kasus penganiayaan seperti itu, memang rata-rata yang seperti 
itu terjadi dari kelompok-kelompok masyarakat memang pendidikan nya 
itu dari rumah tangga, pendidikan keagamaan nya memang minim lah nah 
itu sangat berpengaruh.”

5
 

                                                           
5
 Syahuddin Rahman, Kanit PPA Reskrim Polrestabes Makassar, Makassar, Wawancara, 

pada tanggal 25 September 2023 



30 
 

 
 

Bapak Iptu Syahuddin Rahman memberikan pandangan yang sangat 

berharga mengenai peran faktor sosial, ekonomi, dan psikologis dalam fenomena 

perempuan sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Dalam penjelasannya, ia 

menyoroti faktor keluarga sebagai elemen penting, di mana kondisi keluarga yang 

tidak sesuai atau tidak stabil dapat berdampak negatif pada perilaku perempuan, 

termasuk kemungkinan terlibat dalam penganiayaan. Selain itu, ia juga 

mencermati dampak lingkungan yang keras, yang dapat membentuk pola pikir 

yang agresif atau keras pada individu tersebut. Faktor pendidikan dan nilai-nilai 

keagamaan juga ditekankan, di mana kurangnya pendidikan atau nilai-nilai moral 

dapat meningkatkan risiko tindakan kekerasan. Penjelasan ini menegaskan bahwa 

pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis 

merupakan elemen kunci dalam upaya memahami dan mengatasi fenomena 

penganiayaan yang melibatkan perempuan. Pendekatan holistik yang 

mempertimbangkan aspek-aspek ini penting dalam upaya penanganan dan 

pencegahan penganiayaan, dengan fokus pada peran keluarga, lingkungan, 

pendidikan, dan nilai-nilai moral dalam membentuk perilaku individu. 

 Upaya penegakan hukum dalam kasus penganiayaan mencakup 

pengidentifikasian, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelaku untuk 

memastikan bahwa keadilan sejati ditegakkan. Oleh karena itu, penting untuk 

menjaga kesadaran akan seriusnya tindak penganiayaan dan memastikan bahwa 

hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi semua individu dari tindakan 

kekerasan semacam itu.  

Penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa norma hukum yang 

ada dijalankan dengan benar dan menjadi pedoman yang nyata dalam kehidupan 

masyarakat.
6
 Proses penegakan hukum melibatkan berbagai tahapan, dan pada 
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intinya, merupakan implementasi hukum positif yang harus diikuti. Pada intinya, 

penegakan hukum memiliki makna penting dalam mengakui dan membuktikan 

bahwa semua gagasan dan nilai yang mengandung prinsip keadilan dan kebenaran 

ditegakkan.
7
 Penegakan hukum juga berperan penting dalam menjaga ketertiban 

dan keamanan masyarakat serta memberikan sanksi yang pantas bagi pelanggar 

hukum. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi fondasi penting dalam 

menjaga kedamaian dan keadilan dalam sebuah masyarakat. 

Kinerja sistem hukum dapat diamati melalui implementasi proses 

penegakan hukum itu sendiri. Proses penegakan hukum merupakan langkah-

langkah yang diambil untuk menjalankan norma-norma hukum secara konkret 

sebagai panduan dalam interaksi dan hubungan hukum di dalam masyarakat dan 

negara.
8
 Proses penegakan hukum merupakan fondasi penting dalam menjaga 

ketertiban sosial dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Selain 

itu, kualitas penegakan hukum juga mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat 

mempercayai sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. 

1. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Dewasa 

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan adalah 

suatu proses yang sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi 

hak asasi manusia. Tindak pidana penganiayaan mencakup segala bentuk 

kekerasan fisik atau psikologis yang dapat menyebabkan cedera atau penderitaan 

pada individu. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

penganiayaan, Bapak Iptu Syahuddin Rahman menjelaskan mengenai hal tersebut. 

Berikut hasil wawancara peneliti dengan narasumber: 
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“Dalam hal penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP pidana itu 
yang melibatkan dewasa itu diatur dalam KUHP”

9
 

Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Syahuddin Rahman mencerminkan 

pandangan dan pengetahuan seorang aparat penegak hukum mengenai 

penganiayaan dan regulasi hukum yang berlaku. Dalam wawancara tersebut, 

Bapak Iptu Syahuddin Rahman menyatakan bahwa dalam hal penganiayaan yang 

diatur dalam Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang 

melibatkan orang dewasa, ketentuan hukum terkait diatur dalam KUHP. 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penganiayaan yang melibatkan orang dewasa 

diatur dan ditangani berdasarkan ketentuan hukum yang ada dalam KUHP. Pasal 

351 KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan, yang merujuk kepada 

perbuatan melukai atau menyakiti tubuh seseorang. KUHP adalah peraturan 

hukum yang mengatur tindak pidana di Indonesia, dan berlaku untuk semua orang 

dewasa, tanpa memandang jenis kelamin atau usia. 

Saat berbicara tentang penegakan hukum terhadap wanita yang melakukan 

penganiayaan, penting untuk memahami bahwa prinsip-prinsip hukum dan hak 

asasi manusia harus senantiasa dijunjung tinggi. Kesetaraan gender adalah nilai 

yang fundamental dalam hukum modern, yang berarti bahwa hukum harus 

diterapkan tanpa memandang jenis kelamin. Hal tersebut juga dijelaskan oleh 

Bapak Iptu Syahuddin Rahman tentang tidak adanya perbedaan aturan penegakan 

hukum kepada pelaku berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berikut hasil 

wawancara peneliti dengan narasumber: 

“Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, prinsipnya adalah sama 
bagi laki-laki dan perempuan. Hukum Indonesia tidak membedakan 
berdasarkan jenis kelamin ketika menegakkan aturan hukum. Sebagai 
contoh, jika kita melihat Pasal 351 KUHP yang mengatur penganiayaan, 
penanganannya sama untuk laki-laki dan perempuan.”

10
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Bapak Iptu Syahuddin Rahman, dalam wawancara tersebut, dengan tegas 

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan aturan penegakan hukum antara pelaku 

berjenis kelamin laki-laki dan perempuan di Indonesia. Pandangan ini mengikuti 

prinsip kesetaraan hukum yang berlaku di negara ini, yang menekankan bahwa 

hukum harus diterapkan dengan adil dan tanpa kecuali. Pernyataan tersebut 

menggambarkan komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip hukum yang adil, 

di mana tidak ada pengecualian berdasarkan jenis kelamin, seperti yang dapat 

dilihat dalam contoh konkretnya, yaitu penanganan kasus penganiayaan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. 

Senada dengan Bapak Iptu Syahuddin Rahman, Bapak Brigadir Tri 

Rahmat Abidin juga memberikan penjelasan mengenai tidak adanya perbedaan 

aturan penegakan hukum kepada pelaku berjenis kelamin laki-laki dan 

perempuan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan narasumber: 

“Kalau kita bertanya bagaimana penanganannya di dalam pasal KUHP 
ketika kita mengunang KUHP maka kita beracara ke KUHAP tidak ada 
perbedaan penanganan antara laki-laki dan perempuan dalam hal 
penanganan penganiaayan pada pasal 351 KUHP”

11
 

Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Tri Rahmat Abidin menunjukkan 

bahwa dalam penanganan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 

351 KUHP, tidak ada perbedaan penanganan antara laki-laki dan perempuan. 

Dalam konteks penegakan hukum, ketentuan tersebut diterapkan secara setara 

tanpa memandang jenis kelamin pelaku atau korban. Pernyataan ini 

mencerminkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang mengharuskan semua 

individu diperlakukan dengan setara di hadapan hukum. Ini berarti bahwa ketika 

tindak pidana penganiayaan dilaporkan atau diidentifikasi, aparat penegak hukum 

akan menjalankan prosedur penanganan yang sama, terlepas dari apakah pelaku 

adalah laki-laki atau perempuan.  
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Selain itu, Bapak Iptu Syahuddin Rahman menambahkan bahwa yang 

memiliki perbedaan dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana penganiayaan 

ialah jika pelakunya merupakan seorang anak. 

“Yang ada perbedaan itu adalah ketika anak yg berhadapan dengan hukum 
itu dia dibawah umur apakah dia laki-laki dibawah umur atau perempuan 
dibawah umur itulah ada perbedaan penanganan karna itu diatur di 
Undang-Undang Nomor 11 tentang sistem peradilan anak, tapi kalau dia 
dewasa melakukan itu tetap kita proses sesuai dengan unsur-unsur di pasal 
351 jadi tidak ada perbedaan penanganan, hanya kalau misalnya kita 
lakukan penahanan, penahanannya yang beda dengan laki-laki.”

12
 

Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Syahuddin Rahman menggambarkan 

perbedaan dalam penanganan tindak pidana penganiayaan terutama terkait dengan 

status usia pelaku. Beliau menjelaskan bahwa perbedaan utama muncul ketika 

terlibat anak di bawah umur, baik laki-laki maupun perempuan, di mana 

penanganannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 tentang sistem peradilan 

anak. Undang-Undang ini menetapkan prosedur khusus dan perlindungan 

tambahan untuk memastikan bahwa kasus yang melibatkan anak di bawah umur 

ditangani dengan mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak mereka, termasuk 

hak untuk perlindungan, pendidikan, dan rehabilitasi. Namun, ketika pelaku 

adalah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, penanganannya tidak memiliki 

perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Penegakan hukum tetap mengikuti 

ketentuan yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP, dan prosedur penegakan 

hukum diterapkan secara setara, tanpa memandang jenis kelamin pelaku. 

Prinsip kesetaraan gender menuntut bahwa hukuman atau rehabilitasi 

harus ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang relevan dengan kasus tersebut, 

tanpa memandang jenis kelamin pelaku. Mengenai hal tentang tingkat hukuman 

atau rehabilitasi antara perempuan pelaku tindak pidana penganiayaan dan pelaku 
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laki-laki di sistem peradilan pidana, Bapak Iptu Syahuddin Rahman memberikan 

penjelasan mengenai hal tersebut: 

“Secara hukuman, tidak ada perbedaan berdasarkan jenis kelamin. 
Hukuman yang diterapkan didasarkan pada ketentuan hukum yang 
berlaku, terutama Pasal 351 KUHP. Ancaman hukuman untuk pelaku 
penganiayaan tergantung pada tingkat keparahan cedera yang diakibatkan 
oleh tindakan mereka. Ancaman hukuman untuk luka ringan adalah 2 
tahun 8 bulan, sementara untuk luka berat, ancaman hukuman adalah 
minimal 5 tahun ke atas.”

13
 

Dalam penjelasan tambahan Bapak Iptu Syahuddin Rahman, ia 

menjelaskan bahwa dalam hal hukuman atau rehabilitasi, tidak ada perbedaan 

berdasarkan jenis kelamin antara perempuan pelaku tindak pidana penganiayaan 

dan pelaku laki-laki dalam sistem peradilan pidana. Penerapan hukuman 

didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 351 KUHP, 

yang mengatur penganiayaan. Ancaman hukuman untuk pelaku penganiayaan 

akan bervariasi tergantung pada tingkat keparahan cedera yang diakibatkan oleh 

tindakan mereka. Sebagai contoh, hukuman untuk luka ringan adalah 2 tahun 8 

bulan, sedangkan untuk luka berat, ancaman hukuman adalah minimal 5 tahun ke 

atas. Penjelasan ini menegaskan bahwa penentuan hukuman tidak ditentukan oleh 

jenis kelamin pelaku, melainkan oleh fakta hukum dan tingkat keparahan tindakan 

yang mereka lakukan, mengonfirmasi komitmen untuk menjalankan prinsip 

kesetaraan hukum di sistem peradilan pidana Indonesia. 

Hal tersebut diatas juga djelaskan lebih lanjut oleh Bapak Brigadir Tri 

Rahmat Abidin mengenai hal tentang tingkat hukuman atau rehabilitasi antara 

perempuan pelaku tindak pidana penganiayaan dan pelaku laki-laki di sistem 

peradilan pidana: 

“Yah, tidak ada. Yang diterapkan itu adalah pasal sesuai dengan KUHP 
pasal 351 kan ancamanya jelas, ancaman 351 luka ringan ancaman 2 tahun 
8 bulan kemudian luka beratnya itu 5 tahun keatas. Sama yang kita 
terapkan di perempuan, jadi yg membedakan tadi itu hanya tahanannya 
saja kan tidak dicampur, kalau dia melibatkan anak itu baru berbeda kalau 
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dia dengan jenis tidak perbedaan antara laki-laki dan perempuan sama 
hukumannya sama.”

14
 

Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Tri Rahmat Abidin menegaskan 

bahwa dalam sistem peradilan pidana, tidak ada perbedaan dalam tingkat 

hukuman yang diterapkan terkait tindak pidana penganiayaan antara pelaku laki-

laki dan perempuan. Penegakan hukum mengacu pada ketentuan yang tercantum 

dalam KUHP, khususnya Pasal 351. Ancaman hukuman berdasarkan pasal 

tersebut terbagi berdasarkan tingkat keparahan penganiayaan, di mana luka ringan 

mengancam hukuman 2 tahun 8 bulan dan luka berat mengancam hukuman 

minimal 5 tahun. 

Bapak Brigadir Tri Rahmat Abidin juga mengklarifikasi bahwa hukuman 

yang diterapkan terhadap perempuan dan laki-laki pelaku tindak pidana 

penganiayaan memiliki kesetaraan, dan tidak ada perbedaan dalam penentuan 

hukuman antara keduanya. Namun, dia mencatat bahwa perbedaan yang ada 

terkait dengan penahanan, di mana pelaku laki-laki dan perempuan dipisahkan. 

Selain itu, dia juga menekankan bahwa perbedaan signifikan dalam penanganan 

muncul ketika kasus melibatkan anak. Dalam situasi seperti itu, penanganannya 

akan berbeda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang sistem peradilan 

anak, yang memastikan perlindungan dan rehabilitasi anak-anak yang terlibat 

dalam sistem peradilan pidana. 

Penegakan hukum terhadap penganiayaan harus didasarkan pada bukti-

bukti yang ada dan prinsip-prinsip hukum yang adil dan setara. Hukum 

seharusnya tidak membedakan jenis kelamin pelaku dalam proses penyelidikan, 

penuntutan, atau pengadilan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Iptu Syahuddin 

Rahman: 
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“Penegakan hukum terhadap penganiayaan dilakukan berdasarkan bukti-
bukti yang ada dan tidak tergantung pada jenis kelamin pelaku. Ketika 
seseorang dituduh melakukan penganiayaan, proses hukum yang berlaku 
akan berjalan dengan prinsip keadilan. Polisi dan penyidik akan 
melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti yang diperlukan. Jika 
ada cukup bukti untuk mendakwa pelaku, maka kasus akan dibawa ke 
pengadilan.”

15
 

Penegakan hukum terhadap penganiayaan seharusnya selalu didasarkan 

pada bukti-bukti yang ada dan prinsip-prinsip hukum yang adil dan setara. Prinsip 

ini mewujudkan keyakinan bahwa hukum tidak boleh membedakan jenis kelamin 

pelaku dalam proses penyelidikan, penuntutan, atau pengadilan. Bapak Iptu 

Syahuddin Rahman dengan tegas menekankan bahwa ketika seseorang dituduh 

melakukan penganiayaan, proses hukum yang berlaku akan berjalan dengan 

prinsip keadilan. Polisi dan penyidik akan melakukan penyelidikan secara 

obyektif dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk memastikan bahwa 

kasus tersebut ditangani secara adil. Jika selama proses penyelidikan ditemukan 

cukup bukti yang mendukung penuntutan pelaku, maka kasus tersebut akan 

dibawa ke pengadilan. Penjelasan ini mencerminkan komitmen untuk 

menjalankan prinsip-prinsip hukum yang setara dan adil, tanpa memandang jenis 

kelamin, dan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam 

sistem peradilan. 

Asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa 

tindakan seseorang hanya dapat dianggap sebagai tindakan kriminal jika tindakan 

tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang hukum 

pidana, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu 

perbuatan yang dapat dipidana dalam perundang-undangan yang telah ada, 

sebelum perbuatan dilakukan.” Individu tersebut tidak dapat langsung dihukum, 

karena masih diperlukan bukti bahwa mereka benar-benar bersalah atau dapat 
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 Syahuddin Rahman, Kanit PPA Reskrim Polrestabes Makassar, Makassar, Wawancara, 
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dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Dengan kata lain, seseorang 

hanya dapat dihukum jika terbukti bahwa mereka memenuhi syarat-syarat yang 

diperlukan untuk tindakan pidana dan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan 

hukum pidana.
16
 Proses hukum pidana mewajibkan bahwa bukti dan prosedur 

yang adil digunakan untuk menentukan apakah seseorang benar-benar bersalah 

dan dapat dihukum. Sistem ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan 

memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada dasar hukum yang 

kuat. 

Hukum Pidana di Indonesia memegang peranan yang krusial dalam 

menjalankan prinsip keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

merupakan fondasi yang kokoh untuk mengidentifikasi perbuatan yang dilarang 

dan menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. KUHP juga menjadi 

pedoman utama dalam menjaga ketertiban sosial dan perlindungan hak-hak 

individu dalam masyarakat. Penganiayaan di dalam Kitab undang Undang Hukum 

pidana (KUHP) diklasifikasikan menjadi 6 macam, yakni:
17

 

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP).  

2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP).  

3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)  

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP).  

5. Penganiayaan Berat berencana (Pasal 355 KUHP).  

6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas 

tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP). 
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 Renaldy dkk, “Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana 

Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan”, h. 15 
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 Adami Chazawi, Hukum Pidana Bagian I (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 7 
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Penganiayaan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 351 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), harus dilakukan dengan sengaja, dan 

tidak ada dasar untuk membatasi pemahaman terkait sengaja atau opzet. 

Penganiayaan dimaksud adalah tindakan di mana niat atau opzet pelaku tidak 

secara langsung ditujukan untuk menyebabkan rasa sakit pada orang lain. Tindak 

pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP adalah tindakan nyata, 

sehingga tindakan tersebut hanya dianggap selesai ketika konsekuensi yang tidak 

diinginkan oleh hukum, yaitu rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain, telah 

terjadi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Meskipun untuk mengenakan 

pidana terhadap pelaku, konsekuensi berupa rasa sakit pada orang lain harus 

benar-benar terjadi, tetapi niat atau opzet dari pelaku tidak harus ditujukan pada 

konsekuensi tersebut.
18

 Dengan kata lain, tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 

351 KUHP dianggap terjadi ketika tindakan yang dapat menimbulkan rasa sakit 

telah dilakukan dengan sengaja oleh pelaku, tanpa memerlukan tujuan pelaku 

untuk menyebabkan rasa sakit tersebut. Pasal 351 KUHP menyatakan bahwa:
19
  

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 

delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah;  

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun  

3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 

tujuh tahun;  
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 Maswita, “Tinjauan Yuridis Tentang Penganiayaan Akibat Rasa Sakit Hati (Kajian 

Kepada Putusan nomor: 2142/Pid.B/2021/PN Medan)”, Jurnal Normatif Fakultas Hukum 

Universitas Al Azhar 2, No. 2 (2022): h. 193-194 
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4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;  

5. Percobaan untuk melakukan kejahatan, ini tidak dipidana. 

Terkait dengan ketentuan tentang penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, 

hukum tidak memberikan definisi yang spesifik mengenai arti dari penganiayaan 

itu sendiri. Berdasarkan prinsip-prinsip yurisprudensi, penganiayaan diartikan 

sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyebabkan 

perasaan tidak nyaman, penderitaan, rasa sakit, atau cedera pada individu. Konsep 

penganiayaan juga mencakup tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang 

mengakibatkan kerusakan pada kesehatan seseorang.
20 Dengan kata lain, 

pengertian penganiayaan mencakup beragam tindakan yang dapat menyebabkan 

penderitaan atau cedera fisik dan emosional pada individu, sesuai dengan 

penafsiran yang berkembang dalam yurisprudensi. 

Tindak pidana penganiayaan harus dipertimbangkan dalam konteks 

kesengajaan, yang berarti bahwa pelaku melakukan tindakan tersebut dengan 

maksud yang jelas dan penuh kesadaran mengenai kemungkinan konsekuensi 

perbuatannya. Meskipun niat sejati seseorang mungkin tidak dapat langsung 

terlihat, tindakan awal individu dapat memberikan petunjuk tentang niat mereka. 

Niat ini merupakan unsur subjektif dalam pelaku, dikenal sebagai dolus, dan 

untuk membuktikan kesalahan pelaku, itu harus diuji dalam proses pengadilan. 

Oleh karena itu, keberlakuan hukum pidana memerlukan kerangka kerja yang 

berfungsi secara efektif, yang tercermin dalam undang-undang nomor 8 tahun 

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP 

mengatur sistem peradilan pidana yang bersifat terpadu, didasarkan pada prinsip 

“diferensiasi fungsional” yang mengatur peran lembaga penegak hukum sesuai 
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 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta 

Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politea, 2018), h. 244-245 
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dengan tahapan proses yang diatur oleh undang-undang.
21
 Sistem peradilan pidana 

yang diatur oleh KUHAP bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum 

berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang 

berlaku. 

Makna direncanakan lebih dahulu adalah bahwa ada suatu periode waktu, 

sekalipun sangat singkat, yang diberikan untuk melakukan pertimbangan dan 

pemikiran yang tenang. Dengan pemahaman ini, dikemukakan bahwa tindakan 

penganiayaan telah dipertimbangkan sebelumnya, karena unsur perencanaan yang 

telah ada sebelum pelaksanaan tindakan tersebut (meet voor bedachte rade). 

Sebelum melakukan perbuatan, sudah ada perencanaan sebelumnya (disebut 

sebagai berencana), yang merupakan bentuk khusus dari kesengajaan (opzettelijk), 

dan ini menjadi faktor pemperberat dalam tindakan penganiayaan yang bersifat 

subjektif, serta terdapat dalam kasus pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 

KUHP). 

Menurut Romli Atmasasmita dalam Rancangan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, terdapat empat tujuan dalam proses pemidanaan, yaitu, aspek 

pertahanan sosial, upaya rehabilitasi dan resosialisasi terpidana, menghormati 

hukum adat, serta pencapaian tujuan spiritual yang berakar pada Pancasila. Dalam 

konteks ini, dia menekankan pentingnya Pasal 50 ayat (2), yang mengklarifikasi 

bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau 

merendahkan martabat manusia.
22
 Pasal 50 ayat (2) ini mendorong pemahaman 

bahwa pemidanaan seharusnya lebih berkaitan dengan pemulihan dan pembinaan 

individu yang bersangkutan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ini 
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 Laola Subair dan Umar Laila, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan 

(Studi Kasus Perkara Nomor: 158/PID.B/2021/PN.PLP)”, Jurnal Tociung: Jurnal Ilmu Hukum 2, 

No. 2 (2022): h. 83 
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menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum, 

tetapi juga untuk menciptakan kesempatan pemulihan dan peningkatan kualitas 

kehidupan bagi terpidana dalam kerangka norma-norma hukum yang lebih luas. 

Menurut pandangan Andi Hamzah, tujuan pemidanaan saat ini mencakup 

variasi bentuk seperti penjeraan (deterrent), baik terhadap pelaku tindak pidana 

maupun individu yang memiliki potensi untuk terlibat dalam kejahatan, serta 

perlindungan masyarakat dari tindakan jahat. Tujuan yang paling kontemporer dan 

umum saat ini adalah reformation, yang menonjol karena tidak hanya berfokus 

pada perbaikan kondisi penjara, tetapi juga mencari alternatif non-pidana untuk 

mengatasi pelanggar hukum.
23
 Konsep reformation ini mencerminkan pendekatan 

yang lebih progresif dalam sistem peradilan pidana, di mana upaya diberikan 

untuk merombak perilaku pelanggar hukum dan mengintegrasikannya kembali ke 

dalam masyarakat dengan cara yang lebih produktif. Hal ini mencerminkan 

evolusi dalam pemahaman kita tentang hukuman dan keinginan untuk mencari 

solusi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kejahatan. 

2. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Anak 

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa definisi seorang anak dalam konteks 

hukum positif Indonesia mencakup individu yang belum mencapai usia dewasa, 

berusia di bawah batas tertentu, atau sering disebut sebagai anak di bawah 

pengawasan seorang wali. Dibutuhkan pendekatan serta penerapan hukum yang 

sesuai dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Ketika 

seorang anak melanggar hukum, dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, 

namun, dalam hal ini, anak tersebut juga harus mendapatkan perlindungan. 

Perlindungan anak melibatkan lima pilar utama, yaitu orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara. Kelima komponen ini 
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memiliki hubungan erat satu sama lain dalam menyelenggarakan perlindungan 

bagi anak.
24

 

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia mengesahkan beberapa undang-

undang seperti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang mana 

undangundang tersebut telah memberikan dasar hukum dalam upaya perlindungan 

anak.
25

 

Pengertian tentang anak sangat beragam dan sering dikaitkan dengan batas 

usia seseorang, yang menjadi kerangka operasional dalam pengkajian ini adalah 

pengertian anak yang berhadapan dengan hukum yang didalam Pasal 1 Undang-

undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditetapkan 

batas usia seorang adalah telah berumus 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 

mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pentingnya penyelesaian 

masalah hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku dengan fokus pada 

pemulihan dan kompensasi yang harus diberikan kepada korban atas tindakan 

anak sebagai pelaku tindak pidana. Namun, dalam kasus tindakan penganiayaan 
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 Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan 

Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, No. 2 (2016): h. 2 
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anak yang mengakibatkan kematian orang lain, hal ini perlu dievaluasi secara 

khusus.
26

 

Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak” adalah keseluruhan proses 

penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap 

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
27

 

Dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012, kita dapat memahami niat dari legislator. Niat dari legislator adalah 

bahwa seluruh proses penyelesaian kasus yang melibatkan anak yang berurusan 

dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah 

menjalani hukuman, harus dijalankan sebagai sistem yang mematuhi ketentuan 

yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.
28

 

Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan 

umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun 

hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua 

belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan 

pidana. Lebih lanjut, terkait dengan sanksi bagi Anak yang Berkonflik dengan 

Hukum yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana 

tambahan. Untuk pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan 

dalam Pasal 71 ayat (1), yaitu: pidana peringatan; pidana dengan syarat; 
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 Ahmad Zulfikar, “Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang 

Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban”, Legalitas: 
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 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
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pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan; pelatihan 

kerja; pembinaan dalam lembaga; penjara.
29

 

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) ada 

dua macam, yakni: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 

atau; pemenuhan kewajiban adat; apabila dalam hukum materiil diancam pidana 

kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. 

Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat 

Anak. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, 

dimana memuat pidana pokok berupa: pidana mati; pidana penjara; pidana 

kurungan; pidana denda; pidana tutupan.
30

 

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mendukung 

penerapan pidana mati terhadap anak yang terlibat dalam perilaku kriminal. 

Prinsip yang mendasari pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum adalah 

kepentingan anak. Artinya, anak, sebagai generasi penerus bangsa, tidak boleh 

dikenakan pidana mati karena mereka memerlukan bimbingan dan perlindungan 

untuk memastikan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial yang sehat. Jika pidana 

mati diterapkan, upaya bimbingan dan perlindungan tidak akan pernah bisa 

diberikan selama masa pertumbuhan anak yang panjang. Hal yang sama berlaku 

untuk ancaman pidana seumur hidup, yang akan berarti anak menjalani pidana 

sepanjang hidupnya di lembaga pemasyarakatan, yang juga tidak sesuai dengan 

prinsip-prinsip Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hal 

                                                           
29
 Guntarto Widodo, “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif 
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tersebut, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa 

dalam kasus anak yang terlibat dalam perilaku kriminal dan diancam dengan 

pidana mati atau pidana seumur hidup, hukuman penjara yang dapat dikenakan 

kepada anak tidak boleh melebihi 10 tahun.  

Dari kelima jenis hukuman pokok yang ditetapkan untuk Anak yang 

Berkonflik dengan Hukum, pidana pengawasan adalah salah satu yang relatif 

baru. Pidana pengawasan ini merujuk pada bentuk hukuman khusus yang 

diterapkan pada anak, di mana Penuntut Umum memantau tingkah laku anak 

sehari-hari di rumah mereka dan memberikan panduan yang diselenggarakan oleh 

Pembimbing Kemasyarakatan. Jadi, penting untuk dicatat bahwa pidana 

pengawasan tidak mengimplikasikan penjara atau penahanan anak di rumah 

mereka, tetapi lebih merupakan pengawasan atas perilaku anak dalam jangka 

waktu tertentu yang ditetapkan oleh keputusan pengadilan.
31

 

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelesaian Kasus Tindak Pidana 

Penganiayaan yang Dilakukan oleh Perempuan di Kota Makassar 

1. Faktor Pendukung 

Dalam konteks penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang 

melibatkan perempuan sebagai pelaku di Kota Makassar, penting untuk tidak 

hanya mengidentifikasi faktor penghambat tetapi juga memahami faktor-faktor 

pendukung yang dapat memfasilitasi penegakan hukum dan keadilan. Adanya 

substansi Undang-Undang sampai saat ini ternyata telah dapat memberikan 

dukungan secara tidak langsung. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Undang-

Undang mencakup informasi tentang wewenang penyidik, klasifikasi pelaku, dan 

aspek lain yang dianggap penyidik sebagai penopang utama untuk memenuhi 

kebutuhan penyelidikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia, meskipun belum sangat rinci dan 

memiliki beberapa kekurangan, mengatur peran Kepolisian secara jelas. Ini 

membantu petugas polisi dengan panduan yang diperlukan saat mereka 

menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenang mereka dalam penegakan 

hukum. Kehadiran Undang-Undang ini telah memperjelas batasan tindakan polisi, 

termasuk selama penyidikan, sehingga memudahkan pemahaman tentang apa 

yang dapat dan tidak dapat dilakukan.
32 Hal ini telah memperkuat kerangka 

hukum yang mengatur aktivitas penegakan hukum di Indonesia, memberikan 

landasan yang lebih kokoh bagi penyidikan dan tindakan polisi. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat beberapa faktor pendukung 

dalam penanganan kasus penganiayaan yang pelakunya merupakan seorang 

perempuan. 

a. Bukti fisik korban 

Berbagai elemen positif dapat memiliki peran krusial dalam mengatasi 

tantangan dan meraih hasil yang adil dalam penanganan kasus tindak pidana 

penganiayaan yang melibatkan perempuan. Bapak Iptu Syahuddin Rahman 

memberikan keterangannya terkait hal yang dapat menjadi faktor pendukung 

penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan perempuan 

sebagai pelaku di Kota Makassar: 

“Biasanya yang jadi faktor pendukungnya itu kalau saya melihat korban 
mengalami cedera. Misalnya mukanya memarki atau ada luka di 
dibadannya mungkin karena penganiayaan itu. Semua itu bisa jadi bukti 
fisik yang bisa membantu dalam menyelidiki kasus ini”

33
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Bapak Iptu Syahuddin Rahman memberikan wawasan mengenai faktor 

pendukung dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang 

melibatkan perempuan sebagai pelaku di Kota Makassar. Menurutnya, salah satu 

faktor pendukung yang sangat penting adalah adanya bukti fisik dalam bentuk 

cedera pada korban. Ia mengilustrasikan dengan contoh berupa luka atau memar 

di wajah atau tubuh korban yang mungkin disebabkan oleh tindak pidana 

penganiayaan. Bukti fisik semacam ini dapat menjadi elemen krusial dalam proses 

penyelidikan, membantu pihak berwenang untuk memahami kasus secara lebih 

baik dan meraih keadilan. Dengan adanya bukti fisik yang dapat mendukung 

laporan korban, kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan perempuan 

dapat diungkap dan ditindaklanjuti dengan lebih efisien. Selain itu, Bapak Iptu 

Syahuddin Rahman juga menambahkan adanya bukti visum dari cedera yang 

didapatkan oleh korban juga dapat mendukung penyidik dalam menyelesaikan 

kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan perempuan sebagai pelaku di 

Kota Makassar. Berikut hasil wawancara peneliti: 

“Selain dari bukti fisik yang bisa dilihat langsung cederanya korban, bukti 
visum juga bisa membantu kami sebagai penyidik untuk bisa 
menyelesaikan perkara penganiayaan ini”

34
 

Bapak Iptu Syahuddin Rahman menambahkan bahwa bukti visum dari 

cedera yang didapatkan oleh korban juga memiliki peran penting dalam 

mendukung penyidik dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan 

yang melibatkan perempuan di Kota Makassar. Selain bukti fisik yang bisa dilihat 

langsung, seperti cedera yang tampak pada korban, bukti visum memiliki nilai 

yang penting dalam proses penyelidikan. Dokumen visum yang dihasilkan oleh 

tenaga medis atau dokter forensik memuat informasi dan bukti yang rinci tentang 

jenis dan tingkat cedera yang dialami oleh korban. Informasi ini dapat membantu 
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penyidik untuk mengumpulkan bukti yang lebih lengkap dan akurat, serta untuk 

memahami lebih baik kondisi fisik korban. Dengan adanya bukti visum, penyidik 

memiliki alat yang kuat dalam menjalankan penyelidikan dan memastikan bahwa 

kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan perempuan dapat 

ditindaklanjuti dengan lebih efektif dan adil.  

b. Riwayat kejahatan pelaku 

Selain faktor yang disebutkan oleh narasumber sebelumnya, Ibu 

Rahmaniar juga memberikan pandangannya mengenai hal-hal yang dapat 

membantu pihak kepolisan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana 

penganiayaan yang melibatkan perempuan di Kota Makassar: 

“Biasanya, kami memulai dengan melihat riwayat kejahatan pelaku. 
Apakah dia pernah terlibat dalam tindak kejahatan serupa sebelumnya. Ini 
bisa memberi petunjuk apakah penganiayaan tersebut mungkin bukan 
peristiwa pertama yang dia lakukan.”

35
 

Ibu Rahmaniar memberikan penjelasannya mengenai faktor-faktor yang 

dapat membantu pihak kepolisan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana 

penganiayaan yang melibatkan perempuan di Kota Makassar. Salah satu faktor 

penting yang dia soroti adalah melihat riwayat kejahatan pelaku, khususnya 

apakah pelaku pernah terlibat dalam tindak kejahatan serupa sebelumnya. 

Penelitian terhadap riwayat kejahatan ini dapat memberikan petunjuk yang 

berharga terkait apakah tindak pidana penganiayaan yang terjadi mungkin bukan 

peristiwa pertama yang dilakukan oleh pelaku. Ini dapat membantu penyidik 

dalam menentukan tingkat potensi pelanggaran yang mungkin terjadi dan dalam 

memahami apakah pelaku memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan 

serupa di masa mendatang. Dengan menganalisis riwayat kejahatan, pihak 

kepolisan dapat mengumpulkan bukti tambahan dan membuat keputusan yang 

lebih terinformasi dalam menyelesaikan kasus penganiayaan. Ibu Rahmaniar juga 
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menambahkan bahwa pelaku yang belum punya rekam jejak kriminal, itu akan 

menjadi faktor yang penyidik pertimbangkan: 

“Jika pelaku adalah seorang pemuda atau pemudi yang belum punya 
rekam jejak kriminal, itu akan menjadi faktor yang kami pertimbangkan. 
Namun, kami akan tetap melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk 
memastikan bahwa tidak ada informasi tersembunyi yang berkaitan 
dengan kasus ini.”

36
 

Ibu Rahmaniar juga bahwa jika pelaku adalah seorang pemuda atau 

pemudi yang belum memiliki rekam jejak kriminal sebelumnya, hal ini menjadi 

pertimbangan penting bagi penyidik. Meskipun pelaku belum memiliki catatan 

kriminal, penyidik tetap akan melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk 

memastikan bahwa tidak ada informasi tersembunyi atau elemen lain yang 

berkaitan dengan kasus ini. Dengan kata lain, penyidik akan tetap melakukan 

penyelidikan yang komprehensif untuk memverifikasi fakta dan mengumpulkan 

semua bukti yang diperlukan. Walaupun pelaku tidak memiliki rekam jejak 

kriminal sebelumnya, pendekatan ini adalah langkah yang penting dalam 

memastikan keadilan dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan. 

c. Bukti rekaman kejahatan 

Selain penjelasan kedua narasumber diatas, Bapak Brigadir Tri Rahmat 

Abidin juga memberikan pandangannya mengenai hal-hal yang dapat membantu 

pihak kepolisan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan yang 

melibatkan perempuan di Kota Makassar: 

“Rekaman CCTV salah satu faktor penting. Pertama, ia dapat membantu 
menentukan siapa pelaku penganiayaan. Dengan melihat rekaman tersebut, 
kita bisa mengidentifikasi pelaku secara visual dan membandingkannya 
dengan keterangan saksi yang mungkin ada. Ini bisa menjadi alat 
identifikasi yang kuat.”

37
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Bapak Brigadir Tri Rahmat Abidin memberikan penjelasan mengenai 

faktor-faktor yang dapat membantu pihak kepolisan dalam menyelesaikan kasus 

tindak pidana penganiayaan yang melibatkan perempuan di Kota Makassar. Salah 

satu faktor yang sangat penting yang dia soroti adalah rekaman CCTV. Rekaman 

CCTV memiliki peran sentral dalam proses penyelidikan karena pertama-tama, ia 

dapat membantu menentukan identitas pelaku penganiayaan. Dengan melihat 

rekaman CCTV, penyidik dapat mengidentifikasi pelaku secara visual dan 

membandingkannya dengan keterangan saksi yang mungkin ada. Ini dapat 

menjadi alat identifikasi yang kuat yang membantu memverifikasi pelaku dan 

memperkuat bukti dalam kasus tersebut. Dengan demikian, rekaman CCTV 

menjadi sumber bukti yang signifikan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana 

penganiayaan dan mendukung upaya penyidik dalam mengungkap kebenaran. 

Dalam konteks penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang 

melibatkan perempuan sebagai pelaku di Kota Makassar, terdapat faktor-faktor 

pendukung yang mendukung penegakan hukum dan keadilan. Salah satu faktor 

pendukung yang penting adalah adanya bukti fisik dalam bentuk cedera pada 

korban, seperti luka atau memar, yang dapat menjadi elemen krusial dalam proses 

penyelidikan. Selain itu, bukti visum dari cedera yang diperoleh oleh korban juga 

memiliki peran penting dalam mendukung penyidik. Dokumen visum dari tenaga 

medis atau dokter forensik memberikan informasi rinci tentang cedera korban, 

membantu penyidik dalam mengumpulkan bukti yang lebih lengkap dan akurat. 

Faktor pendukung lainnya adalah analisis riwayat kejahatan pelaku, 

terutama jika pelaku pernah terlibat dalam tindak kejahatan serupa sebelumnya. 

Melalui pemeriksaan riwayat kejahatan ini, penyidik dapat memperoleh petunjuk 

tentang apakah penganiayaan yang terjadi mungkin bukan peristiwa pertama yang 

dilakukan oleh pelaku. Hal ini dapat membantu penyidik dalam menentukan 
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tingkat potensi pelanggaran yang mungkin terjadi dan dalam memahami apakah 

pelaku memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan serupa di masa 

mendatang. Selain itu, faktor penting lainnya adalah rekaman CCTV. Rekaman 

CCTV dapat membantu penyidik dalam menentukan identitas pelaku 

penganiayaan, dan ini dapat menjadi alat identifikasi yang kuat dalam 

memverifikasi pelaku dan memperkuat bukti dalam kasus tersebut.  

Terlebih lagi, kehadiran Undang-Undang yang mengatur peran dan 

wewenang kepolisian, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberikan panduan yang jelas kepada 

petugas polisi dalam menjalankan tugas mereka dalam penegakan hukum. Ini 

membantu mengklarifikasi batasan tindakan polisi dan memperkuat kerangka 

hukum yang mengatur aktivitas penegakan hukum di Indonesia. 

2. Faktor Penghambat 

Penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh 

perempuan di Kota Makassar adalah sebuah tantangan yang memerlukan 

perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana. Kasus semacam ini seringkali 

melibatkan aspek-aspek sosial dan gender yang kompleks, yang dapat 

memengaruhi cara penanganan dan penyelesaiannya. Faktor penghambat dalam 

penanganan kasus penganiayaan yang pelakunya merupakan seorang perempuan 

ialah: 

a. Pandangan masyarakat 

Faktor penghambat dalam menyelesaikan kasus seperti ini merupakan hal 

yang perlu dipahami secara mendalam, karena hal ini dapat mempengaruhi 

keadilan dan efektivitas sistem peradilan. Faktor utama yang menghambat 

penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan 

di Kota Makassar menurut Bapak Iptu Syahuddin Rahman ialah: 
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“Salah satu masalah besar adalah pandangannya masyarakat kalau 
perempuan itu jarang jadi pelaku kekerasan. Ini membuat banyak orang 
ragu untuk melaporkan ketika perempuan terlibat dalam tindak 
kekerasan”

38
 

Menurut Bapak Iptu Syahuddin Rahman, faktor utama yang menghambat 

penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan 

di Kota Makassar adalah persepsi masyarakat yang mendukung pandangan bahwa 

perempuan jarang menjadi pelaku kekerasan. Hal ini menciptakan suatu situasi di 

mana banyak orang menjadi ragu untuk melaporkan ketika perempuan terlibat 

dalam tindak kekerasan. Pandangan ini menciptakan ketidakpercayaan dalam 

masyarakat terhadap laporan yang melibatkan perempuan sebagai pelaku 

kekerasan, sehingga kasus-kasus tersebut mungkin tidak ditangani dengan serius 

atau bahkan dilupakan. Dampak dari persepsi ini adalah bahwa tindak pidana 

penganiayaan yang melibatkan perempuan mungkin tidak mendapatkan perhatian 

hukum yang seharusnya.  

b. Rasa malu atau takut dari pelaku penganiayaan 

Ibu Rahmaniar yang merupakan BA Satreskrim Polrestabes Makassar juga 

memberikan pandangannya mengenai faktor yang dapat menghambat 

penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan 

di Kota Makassar, berikut hasil wawancara peneliti dengan narasumber: 

“Beberapa perempuan pelaku mungkin merasa malu atau takut ketika 
dihadapkan dengan tindakan mereka. Ini bisa membuat mereka berbohong 
atau menyangkal perbuatan mereka. Oleh karena itu, mengidentifikasi dan 
membuktikan kasus yang melibatkan perempuan pelaku bisa menjadi lebih 
rumit.”

39
 

Narasumber menyampaikan bahwa beberapa perempuan pelaku mungkin 

merasa malu atau takut ketika dihadapkan dengan tindakan kekerasan yang 

mereka lakukan. Hal ini bisa menyebabkan mereka cenderung untuk berbohong 
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atau menyangkal perbuatan mereka. Dampaknya adalah bahwa mengidentifikasi 

dan membuktikan kasus yang melibatkan perempuan sebagai pelaku dapat 

menjadi lebih rumit. Ketidakjujuran atau penyangkalan ini dapat membuat proses 

penyelidikan menjadi lebih rumit dan memerlukan pendekatan yang lebih cermat 

untuk mengumpulkan bukti dan mendapatkan kebenaran. Oleh karena itu, dalam 

upaya penegakan hukum, perlu diterapkan metode dan pendekatan yang sensitif 

untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam 

kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan perempuan sebagai pelaku.  

c. Ketidakpatuhan korban dan saksi 

Narasumber bernama Ibu Rahmaniar menambahkan bahwa 

ketidakpatuhan korban dan saksi juga dapat menghambat penyelesaian kasus 

tindak pidana tersebut, berikut alasan narasumber: 

“Ketidakpatuhan dari korban atau saksi juga bisa menjadi kendala. Mereka 
mungkin takut atau enggan untuk memberikan kesaksian, terutama jika 
mereka memiliki hubungan pribadi dengan pelaku. Ini membuat sulit 
untuk memahami kejadian sebenarnya”

40
 

Dalam penjelasan lebih lanjut, narasumber Ibu Rahmaniar menekankan 

bahwa ketidakpatuhan dari korban atau saksi juga merupakan faktor penghambat 

yang signifikan dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang 

dilakukan oleh perempuan di Kota Makassar. Ia menjelaskan bahwa korban atau 

saksi dalam kasus semacam ini mungkin merasa takut atau enggan untuk 

memberikan kesaksian, terutama jika mereka memiliki hubungan pribadi dengan 

pelaku. Ketakutan ini bisa berasal dari ancaman atau tekanan yang mereka 

rasakan, atau dari kekhawatiran akan konsekuensi sosial atau pribadi yang 

mungkin mereka alami jika mereka bersaksi. Hal ini menciptakan hambatan yang 

signifikan dalam upaya penyelidikan dan pengungkapan kejadian sebenarnya, 
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karena tanpa kesaksian yang kuat, sulit untuk memahami dengan tepat apa yang 

terjadi.  

d. Kurangnya pemahaman hukum 

Kurangnya pemahaman hukum tentang tindak pidana penganiayaan dalam 

lingkungan masyarat dapat berperan juga dalam terhambatnya pelaksanaan 

penegakan hukum kepada pelaku penganiayaan, hal tersebut dijelaskan oleh 

Bapak Iptu Syahuddin Rahman: 

“Ya, terkadang ada kurangnya pemahaman hukum tentang tindak pidana 
penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan. Masyarakat dan bahkan 
korban sendiri mungkin tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat 
dianggap sebagai tindak pidana. Hal ini bisa menyebabkan penundaan 
dalam pelaporan atau bahkan ketidakpelaporan.”

41
 

Bapak Iptu Syahuddin Rahman menggarisbawahi pentingnya pemahaman 

hukum dalam lingkungan masyarakat terkait tindak pidana penganiayaan yang 

melibatkan perempuan. Ia mengamati bahwa dalam beberapa kasus, kurangnya 

pemahaman masyarakat dan bahkan korban sendiri tentang aspek hukum tindak 

pidana penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan dapat menjadi penghambat 

utama dalam penegakan hukum. Hal ini mungkin membuat mereka tidak 

menyadari bahwa tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana. 

Dampak dari kurangnya pemahaman ini adalah penundaan dalam pelaporan kasus 

atau bahkan ketidakpelaporan sama sekali.  

Untuk mengatasi beberapa faktor yang dapat menghabat proses penegakan 

hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang pelakunya merupakan seorang 

perempuan, Bapak Iptu Syahuddin Rahman menjelaskan mengenai hal tersebut: 

“Kami mencoba untuk lebih mendalami penyelidikan. Kami mencari 
saksi, bukti elektronik jika ada, atau menggali lebih dalam apa yang terjadi 
di balik kasus tersebut. Ini tidak mudah, tapi kami ingin memastikan 
bahwa korban, baik itu perempuan atau laki-laki, mendapatkan 
keadilan.”

42 
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Bapak Iptu Syahuddin Rahman menjelaskan langkah-langkah yang 

diambil oleh pihak penegak hukum untuk mengatasi beberapa faktor yang dapat 

menghambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang 

dilakukan oleh perempuan. Ia menyatakan bahwa upaya dilakukan untuk lebih 

mendalami penyelidikan, termasuk mencari saksi yang bersedia memberikan 

kesaksian, mengumpulkan bukti elektronik jika ada, serta menggali lebih dalam 

untuk memahami apa yang terjadi di balik kasus tersebut. Meskipun proses 

tersebut mungkin tidak mudah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa 

korban, baik itu perempuan atau laki-laki, mendapatkan keadilan yang pantas. 

Langkah-langkah seperti ini mengindikasikan komitmen pihak penegak hukum 

untuk memastikan bahwa tindak pidana penganiayaan tidak luput dari penegakan 

hukum dan bahwa setiap kasus diungkapkan dengan cermat untuk memberikan 

keadilan kepada korban. Bapak Brigadir Tri Rahmat Abidin menambahkan 

mengenai upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam proses 

penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang pelakunya 

merupakan seorang perempuan yang telah disebutkan sebelumnya: 

“Kami berusaha untuk membangun kepercayaan dengan korban dan saksi. 
Kami memastikan bahwa identitas mereka akan dirahasiakan dan 
memberikan perlindungan jika diperlukan.”

43
 

Bapak Brigadir Tri Rahmat Abidin menyoroti upaya konkret yang diambil 

dalam mengatasi faktor-faktor yang dapat menghambat penegakan hukum 

terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan. Dalam 

konteks ini, ia menjelaskan bahwa pihak penegak hukum berusaha untuk 

membangun kepercayaan dengan korban dan saksi sebagai langkah penting. 

Mereka memastikan bahwa identitas korban dan saksi akan dirahasiakan dan 

memberikan perlindungan jika diperlukan. Tindakan seperti ini menciptakan 
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lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka yang bersedia memberikan 

kesaksian atau melaporkan tindak pidana penganiayaan, mengatasi ketakutan akan 

pembalasan atau tekanan yang mungkin mereka hadapi. Dengan membangun 

kepercayaan dan menyediakan perlindungan, pihak penegak hukum berusaha 

untuk meningkatkan pelaporan, membantu penyelidikan, dan memastikan bahwa 

setiap kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan perempuan sebagai 

pelaku dapat ditangani dengan serius dan adil. 

Dalam rangka penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang 

melibatkan perempuan di Kota Makassar, sejumlah faktor penghambat yang 

signifikan muncul. Faktor pertama adalah persepsi masyarakat yang mendukung 

pandangan bahwa perempuan jarang menjadi pelaku kekerasan. Hal ini 

menyebabkan banyak orang ragu untuk melaporkan kasus-kasus tindak kekerasan 

yang melibatkan perempuan, menciptakan ketidakpercayaan terhadap laporan 

semacam itu dan mengakibatkan penanganan yang kurang serius. Faktor kedua 

adalah masalah ketidakpastian dalam bukti, terutama dalam kasus penganiayaan 

yang melibatkan perempuan sebagai pelaku. Keterbatasan bukti fisik bisa 

menghambat proses penegakan hukum, mengingat perlunya bukti yang kuat untuk 

mengambil tindakan lebih lanjut. Faktor ketiga adalah ketidakjujuran atau 

penyangkalan yang mungkin terjadi oleh perempuan pelaku, yang bisa membuat 

identifikasi dan pembuktian kasus menjadi lebih rumit. Faktor terakhir adalah 

ketidakpatuhan dari korban atau saksi dalam memberikan kesaksian, terutama jika 

mereka memiliki hubungan pribadi dengan pelaku.  

Langkah-langkah yang diambil oleh pihak penegak hukum untuk 

mengatasi beberapa faktor yang dapat menghambat penegakan hukum terhadap 

tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan mencakup upaya 

lebih mendalami penyelidikan, termasuk pencarian saksi yang bersedia 
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memberikan kesaksian dan pengumpulan bukti elektronik jika tersedia. Ini 

bertujuan untuk memahami dengan lebih mendalam apa yang terjadi dalam kasus 

tersebut dan memastikan bahwa setiap kasus diungkapkan secara cermat. Pihak 

penegak hukum juga berkomitmen untuk membangun kepercayaan dengan korban 

dan saksi, dengan menjamin bahwa identitas mereka akan dirahasiakan dan 

memberikan perlindungan jika diperlukan. Hal ini menciptakan lingkungan yang 

aman dan mendukung bagi mereka yang ingin memberikan kesaksian atau 

melaporkan tindak pidana penganiayaan, mengatasi ketakutan akan pembalasan 

atau tekanan. Melalui langkah-langkah ini, pihak penegak hukum berusaha untuk 

meningkatkan pelaporan, membantu penyelidikan, dan memastikan bahwa setiap 

kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan perempuan sebagai pelaku 

ditangani dengan serius dan adil, menegaskan komitmen mereka terhadap 

keadilan.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelaku tindak pidana 

penganiayaan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang setara dan adil. 

Dalam hal penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku dewasa yang diatur 

dalam Pasal 351 KUHP, sedangkan pelaku anak diatur dalam UU No. 11 

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penegakan hukum 

dilakukan tanpa membedakan jenis kelamin pelaku. Hukum pidana tidak 

membedakan antara pelaku laki-laki dan perempuan, dan mereka akan 

mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum yang 

berlaku. 

2. Faktor pendukung dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana 

penganiayaan yang melibatkan perempuan di Kota Makassar, antara lain 

bukti fisik dalam bentuk cedera pada korban, bukti visum dari cedera, 

analisis riwayat kejahatan pelaku, dan rekaman CCTV. Selain itu, 

kehadiran Undang-Undang yang mengatur peran dan wewenang 

kepolisian juga memperkuat kerangka hukum yang mengatur aktivitas 

penegakan hukum. Selain itu, faktor penghambatnya ialah persepsi 

masyarakat yang mendukung pandangan bahwa perempuan jarang menjadi 

pelaku kekerasan, masalah ketidakpastian dalam bukti, ketidakjujuran atau 

penyangkalan oleh perempuan pelaku, dan ketidakpatuhan dari korban 

atau saksi.  
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B. Implikasi Penelitian 

1. Diharapkan terus mendukung penegakan hukum yang setara dan adil 

terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, dan memberikan 

perlindungan hukum kepada semua individu. 

2. Perlunya upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat, memperkuat pendekatan forensik untuk memastikan 

penyelesaian kasus penganiayaan yang adil dan efisien. 
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