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PEDOMAN LITERASI 

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 Te (dengan titik ط
dibawah) 

 

„ ع
ain „ Apostrof terbaik 

 Gain G Ge غ
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 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: 

 

 



 

xi  

 

 

 

 

V

o

k

al 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 

 

 

 آ

 

Fathah 

 

a 

 

A 

 

 

 ا

 

Kasrah 

 

i 

 

I 

 Dammah u U ا



 

xi  

 

 

 

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- alā 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 ‟ mar   t  hdi akhir kata yang disandarkan kepadalaf   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  : A. Ainul Putri Nilam Kesuma 

Nim  : 10400119105 

Jurusan : Ilmu Hukum 

Judul  : Tinjauan Hukum Putusan Hakim dalam Perkara Anak 

Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan 

44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks) 

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan hukum putusan hakim dalam 

perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan (Studi Putusan 44/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Mks). Dalam skripsi ini terdapat dua sub masalah, yaitu 1) 

Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 

44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks dalam kasus pencabulan yang dilakukan anak 

dibawah umur?, 2) Bagaimana factor penyebab terjadinya tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan anak diawah umur pada putusan Nomor 44/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Mks? 

Jenis penelitian ini kualitatif dan hukum normatif empiris dengan 

menggunakan pendekatan kasus. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah 

sumber data primer, sekunder dan tersier. Kemudian untuk pengumpulan data 

yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara. 

Hasil penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan dalam perkara tindak pidana  pencabulan yang dilakukan oleh anak pada 

putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks yaitu berdasarkan Undang-undang 

Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaku anak telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur yang  terdapat dalam 

Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu 

unsur setiap orang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian 

kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan 

persetubuhan dengannya atau orang lain, telah melakukan dan membujuk anak 

melakukan perbuatan, telah dibuktikan di persidangan serta memenuhi unsur yang 

terdapat dalam Pasal 71 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, yaitu apabila dalam hukum materil dijatuhi pidana penjara 

dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Hakim juga 

mempertimbangkan hal yang memberatkan, meringankan serta hasil penelitian 

kemasyarakatan. Faktor-faktor penyebab anak melakukan pencabulan yakni 

karena faktor keluarga, faktor lingkungan sosial, serta pengaruh rendahnya tingkat 

pendidikan formal anak. Implikasi penelitian ini yakni bagi penegak hukum, 

kiranya dapat memperhatikan segala aspek pertimbangan dalam menjatuhkan 

putusan sehingga mampu memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya 

korban dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi pelaku. Bagi orang 

tua agar lebih meningkatkan perhatian terhadap lingkungan pergaulan anak agar 

tidak terjerumus pada hal negatif.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan.
1
 Demi kesejahteraan anak tersebut, anak harus 

mendapatkan perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. 

Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak 

terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Anak sebagai 

input penduduk, ahli waris dan pemegang nasib bangsa, juga ikut menentukan 

lajunya proses pembangunan nasional di segala bidang.
2
 Perlindungan hak-hak 

anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan 

perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha, dan menjamin terwujudnya 

perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa 

anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena 

adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan  

perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.
3
 

Anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan mata rantai awal yang 

sangat penting bagi masa depan bangsa dan negara. Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi.
4
 Akan tetapi, apabila anak kurang mendapat 

perhatian dari lingkungan terdekatnya, anak akan cenderung mudah melakukan 

                                                           

1
 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

2
 Bumadi Hidayat, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur (Bandung: PT. Alumni, 2014), h. 

35 

3
 Anna Priscilla Meilita, “Dasar Pertim angan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak 

Pidana Penca ulan Yang Dilakukan Oleh Anak”, Jurnal Ilmiah, 2013 
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hal-hal yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. 

Seringkali anak yang awalnya melakukan sebatas kenakalan justru menjurus ke 

perbuatan kriminal yang butuh penanganan hukum yang serius, salah satunya 

yaitu pencabulan. 

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur 

dalam pasal 289 KUHP. Pasal ini diatur dalam buku II Bab XIV tentang 

kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun bunyi pasal 289, yaitu: 

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan 

melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 

sem ilan tahun”.
5
 

Pencabulan dapat diartikan sebagai kejahatan yang keji dan dilarang oleh 

agama sehingga pencabulan itu termasuk sebagai perbuatan zina, di dalam Al-

Quran surah Al-Isra ayat 32 yang mengatur dan melarang perbuatan tersebut, 

sebagaimana firman Allah di dalam Q.S. Al-Isra:32 : 

                      

Terjemah: 

“Dan janganlah kamu mendekati  ina, sesungguhnya  ina itu adalah 

suatu per uatan yang keji dan suatu jalan  uruk”.
6
 

Kita dilarang untuk mendekati zina dan larangan untuk melakukannya 

jelas lebih keras lagi. Perbuatan yang buruk (dan seburuk-buruknya) sejelek-

jelek (jalan) adalah perbuatan zina itu. Rasulullah Saw telah memberikan 

peringatan bahwa merebaknya perzinahan merupakan salah satu tanda 

kehancuran peradaban manusia dan merupakan tanda-tanda datangnya kiamat. 
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Pada dasarnya, seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat 

dikenakan sanksi apabila unsur-unsur tersebut telah memenuhi unsur-unsur 

tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana harus dipenuhi antara lain adalah suatu 

perbuatan memenuhi rumusan Undang-Undang dan bersifat melawan hukum 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu 

bertanggungjawab.
7
 Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan diancam 

dengan pasal 285 KUHP, yaitu: 

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam 

karena melakukan kesusilaan, dengan pidana paling lama dua belas 

tahun”.  

Namun bagaimanakah dengan pelaku anak dalam tindak pidana 

pencabulan? Pelaku anak yang melakukan kekerasan seksual pencabulan juga 

belum sepantasnya mendapat hukuman berupa pemidanaan, karena melihat 

kondisi mereka yang mungkin pada saat melakukan tindak pidana di bawah 

tekanan atau pengaruh buruk dari orang lain atau lingkungan sekitarnya. Faktor-

faktor yang menjadi penyebab seorang anak melakukan pencabulan diantaranya 

yaitu faktor keluarga, ekonomi, budaya, pendidikan, lingkungan, pergaulan dan 

kecanggihan teknologi. Namun peran keluarga lah yang sangat berpengaruh 

dalam pendidikan mental seorang anak. Orang tua berkewajiban mengasuh, 

memelihara, mendidik dan melindungi anak seuai dengan Pasal 26 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Minimnya 

pengawasan dari orang tua dan kurangnya pendidikan membuat anak mudah 

terpengaruh dari keadaan yang mendesak sehingga terlibat dalam suatu tindak 

pidana. Maka dari itu dibuatnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

terdapat kebijakan-kebijakan yang menjunjung tinggi kesejahteraan anak 
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diantaranya Diversi yang ada di dalam tahap pemeriksaan penyidikan hingga 

pada tahap persidangan.
8
 

Dalam persidangan, Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk 

menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana, ia harus berbuat adil 

dalam menangani suatu perkara. Dalam memberikan putusan, hakim dipengaruhi 

banyak hal baik yang ada pada dirinya maupun sekitarnya antara lain agama, 

kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat 

dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang mempengaruhi 

pertimbangan dalam memberikan putusan. Namun yang perlu diperhatikan 

adalah putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung aspek kepastian, 

kemanfaatan, dan keadilan agar pelaku pidana anak jera atas tindak pidana yang 

telah diperbuat, namun di sisi lain hak- hak sebagai anak tetap terpenuhi serta 

membuat ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga penegakan hukum dalam 

kehidupan masyarakat bisa terwujud.
9
 

Keadilan pada hakikatnya bersifat abstrak dan relatif. Dalam hukum 

pidana, khususnya dalam sebuah kasus pidana keadilan sangat sulit diciptakan 

karena terdapat dua pihak  berbeda kepentingan yang menuntut terciptanya 

sebuah keadilan, kedua pihak tersebut adalah pelaku dan korban, keadilan bagi 

pelaku tentu pidana yang ringan dan hal itu tentu akan bertentangan dengan 

keadilan bagi pihak korban, begitupun sebaliknya, keadilan bagi pihak korban 

adalah pidana seberat-beratnya kepada pelaku dan hal itu tentu ditentang oleh 

pelaku yang merasa tidak adil, dengan demikian sangat sulit menentukan sebuah 

keadilan yang bisa memberikan kepuasan kedua belah pihak. Di sinilah peran 

hakim untuk bisa mengakomodir kepuasan para pihak akan keadilan melalui 

                                                           
8
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Lex Crimen 4, No.4 (2015), h. 49 

9
 Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan 

Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak” Jurnal Yudisial (Vol. 8, no. 3, Desem er 2015): 254 
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putusan hakim.
10

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih jauh mengenai apa saja yang menjadi pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN 

Mks) dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab anak melakukan tindak 

pidana pencabulan. Hal tersebut mendorong penulis untuk menyusun skripsi 

yang berjudul “Tinjauan Hukum Putusan Hakim dalam Perkara Anak 

Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 

44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks)” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah untuk memberi pemahaman lebih lanjut 

mengenai nilai keadilan pada putusan hakim dalam perkara anak di bawah umur 

sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Putusan Hakim 

Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang 

diucapkan dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau 

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling 

berkepentingan.
11

 

b. Anak 

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harta, martabat dan hak-

                                                           
10

 G. A. Prabowo, “Analisis terhadap putusan hakim nomor 547/Pid.B/2009/Pn.Mlg 

tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan karena perintah atasan”, skripsi, Malang: Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2013: 114-115 

11
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hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.
12

 

c. Tindak Pidana 

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang 

untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai dengan 

ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (feit) di 

sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.
13

 

d. Pencabulan 

Pencabulan berasal dari kata cabul, cabul adalah segala macam wujud 

perbuatan yang dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan 

dengan alat kelamin atau bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual.
14

 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

fokus permasalahan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan skripsi ini 

terbagi atas dua sub masalah, yaitu: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada 

perkara Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks dalam kasus pencabulan 

yang dilakukan anak di bawah umur? 

2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang 

dilakukan anak di bawah umur pada putusan Nomor 44/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Mks? 
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 Andi Mahfud Arya Wardana, Jumadi dan St. Nurjannah, “Tinjauan Yuridis Tindak 

Pidana Persetubuhan dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, dan Tipu Muslihat Terhadap Anak 

(Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs),” Alauddin Law Development Journal (ALDEV 1, 

no.2, Agustus 2019): 10 

13
 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 

2014), h. 179  

14
 Adam Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002), h. 135 



 

7  

D. Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka memuat uraian hasil temuan penelitian 

terdahulu yang relevan sekaligus sebagai pembanding terhadap permasalahan 

yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam kajian pustaka ini, penulis 

akan memaparkan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sulardi dan Yohana Puspitasari 

Wardoyo dalam jurnal yang berjudul “Kepastian Hukum, Kemanfaat 

dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak”. Hasil penelitian ini 

membahas aspek-aspek yang diutamakan oleh hakim anak pemeriksa 

perkara dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana yang 

dilakukan oleh anak, yaitu aspek yuridis (kepastian hukum), aspek 

sosiologis (kemanfaatan hukum) dan aspek filosofis (keadilan). 

Persamaan dalam penelitian ini adalah penulis dan peneliti terdahulu 

membahas bagaimana putusan hakim dalam perkara anak sebagai 

pelaku tindak pidana pencabulan. Perbedaan dalam penelitian ini 

adalah penulis juga membahas tentang apa yang menjadi faktor 

penyebab anak melakukan tindak pidana pencabulan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sharon Yudha Ginting dalam skripsi 

yang berjudul “Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana 

Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak”. Penelitian ini membahas 

tentang bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana pemerkosaan serta apa yang menjadi faktor 

penyebab terjadinya tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh anak. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah peneliti terdahulu dan penulis 

membahas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta 
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membahas faktor penyebab anak melakukan tindak pidana 

pencabulan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis lebih 

terfokus pada bagaimana putusan hakim dalam memberikan keadilan 

terhadap pelaku dan korban yang berkepentingan dalam persidangan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Febriana Annisa dalam skripsi yang 

berjudul “Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan 

Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice”. 

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana penerapan sanksi pidana 

bagi anak yang melakukan pencabulan sesuai dengan konsep Undang-

Undang tentang Sistem Peradilan Anak. Persamaan dalam penelitian 

ini adalah peneliti terdahulu dan penulis membahas tentang anak 

sebagai pelaku pencabulan dan bagaimana sanksi pidananya. 

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis membahas tentang apa 

yang menjadi faktor penyebab anak melakukan tindak pidana 

pencabulan tersebut.   

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Harun dalam jurnal yang 

berjudul “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak”. 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum 

terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dan 

bagaimana pembuktian dan penerapan hukum terhadap tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan oleh anak. Persamaan dalam penelitian ini 

adalah penulis dan peneliti terdahulu membahas tentang anak di bawah 

umur sebagai pelaku pencabulan dan bagaimana penerapan hukum 

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Perbedaan 

dalam penelitian ini adalah peneliti terdahulu membahas tentang 

bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban 
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tindak pidana pencabulan.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Saat melakukan penelitian, peneliti tentu memiliki tujuan tertentu. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada 

perkara Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks dalam kasus pencabulan 

yang dilakukan anak di bawah umur. 

b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan 

pada perkara Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks dalam kasus 

pencabulan yang dilakukan anak di bawah umur.  

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis, untuk 

dapat menambah pengetahuan khususnya hukum pidana serta Diharapkan dapat 

menjadi bahan rujukan dan refrensi tambahan terhadap penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

F. Manfaat Penelitian 

Dapat kita ketahui bahwa manfaat penelitian terbagi atas 2 bagian, yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, manfaat dari hasil penelitian ini adalah dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana. Disamping 

itu dapat menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin 

mengadakan penelitian sejenis. 
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b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai tambahan 

bahan kajian yang dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya tentang nilai 

keadilan dalam putusan hakim terhadap tindak pidana pencabulan yang 

dilakukan oleh anak. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya 

yang ingin mengetahui dan mendalami masalah-masalah tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan oleh anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11  

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Putusan Hakim 

1. Pengertian Putusan Hakim 

Dalam hukum acara pidana Pasal 1 butir 11  KUHAP menyebutkan bahwa 

“Putusan pengadilan  adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini.” Senada dengan hal tersebut Prof. Sudikno Mertokusumo 

memberikan definisi putusan hakim “se agai suatu pernyataan yang oleh hakim, 

sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diuacapkan di persidangan dan 

bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa 

antara para pihak.”
15

 

Dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan terlebih dahulu memberikan 

pertimbangan-pertimbangannya. Pertimbangan hakim adalah pemikiran-

pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-

hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib 

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang 

sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan 

terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex 

aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum. Di samping itu juga 

mengandung manfaat bagi para phak yang bersangkutan sehingga perimbangan 
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 G. A. Pra owo, “Analisis terhadap putusan hakim nomor 547/Pid.B/2009/Pn.Mlg 

tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan karena perintah atasan”, skripsi, Malang: Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2013: 54-55 
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hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.
16

 

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang- 

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya 

disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa 

kekuasaan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan 

hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan 

pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh 

seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya. 

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim untuk menjadi dasar 

dalam memutus perkara adalah adanya faktor pemberat dan peringan, hakim juga 

harus melihat undang-undang apakah ada undang-undang yang lebih tinggi yang 

mengatur. Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana dengan acara pidana 

menggunakan surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas 

kesalahan  terdakwa dari jaksa penuntut umum. Keputusan hakim juga harus 

tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang 

di pengadilan. Kekuasaan kehakiman  menurut Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 

sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan.
17
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 Muki arto, praktek perkara perdata pada pengadilan agama (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 

2004) 
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Universitas Atmajaya Yogyakarta 2016 
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Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi: 

1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab 

atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. 

2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  harus 

memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan 

dasar hukum yang tepat dan benar. 

Inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjalankan 

tugasnya memutus suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai 

pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari 

kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut pertimbangan hukum atau legal 

reasoning. 

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning 

harus cermat, sistematik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. 

Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta 

hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam 

hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-

lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang 

hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun 

argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim 

tersebut.
18

 

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang 

sedang di periksa dan di adili oleh seorang hakim. Hakim memberikan 

keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:
19

 

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah 

melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya. 

 

                                                           
18

 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 

2002),  h. 108 

19
 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986), h.74 



 

14  

2. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang 

dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah 

terdakwa bersalah dan dapat di pidana. 

3. Keputusan menganai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di 

pidana. 

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas 

minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan yang lebih tinggi dari batas 

maksimal hukuman yang telah di tentukan oleh Undang-Undang. Dalam 

memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. 

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di 

pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam 

suatu perkara, yaitu sebagai berikut:
20

 

1. Teori Keseimbangan 

Yang di maksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan 

antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-

pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara. 

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari 

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan 

dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau 

dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu 

penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut 

Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan 

pendekatan seni, lebih di tentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan 

dari Hakim. 
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3. Teori Pendekatan Keilmuan 

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan 

pidana harus di lakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya 

dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin 

konsistensi dari putusan hakim. 

4. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari. 

5. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di 

sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara yang di sengketakan sebagai dasar hukum dalam 

penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus di dasarkan pada motivasi 

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak 

yang berperkara. 

6. Teori Kebijaksanaan 

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan 

orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan 

melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi 

keluarga, masyarakat dan bangsanya. 

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus 

dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut 

Van Apeldoorn,  hakim haruslah:
21
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1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, 

kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat. 

2. Menambah Undang-Undang apabila perlu. 

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak di Bawah Umur 

1. Pengertian Anak di Bawah Umur 

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa 

memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. 

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban 

untuk turut serta dalam pembangunan bangsa.
22

 Anak yang merupakan potensi 

dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan 

dan perlindungan.
23

 

Anak dikelompokan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok 

sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena 

tingkat  usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. 

Belum bisa  berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan 

mana yang baik  dan mana yang buruk. Oleh karena itu perlu mendapat 

perlindungan dan pengarahan dari orang dewasa. Dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya ke arah dewasa, terkadang seorang anak melakukan perbuatan 

yang tidak baik terlepas anak tersebut sadar atau tidak sadar dalam melakukan 

perbuatan yang dapat merugikan orang lain, terlebih lagi merugikan dirinya 

sendiri.
24

 Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti 

kenakalan anak (Juvenile Delinquency) adalah suatu perbuatan atau tindakan 
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yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar 

hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat 

dikenai sanksi atau hukuman (pidana).
25

 Oleh karena itu anak yang belum 

mencapai usia  delapan belas tahun (18) atau belum pernah melangsungkan 

perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut 

dari kekuasaannya. 

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau 

bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa 

peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang 

dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan 

sebagai anak terdapat dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia 

yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima 

belas tahun. 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) 

Di dalam kitab undang-undang hukum perdata, yang dikategorikan usia 

seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada 

pasal 330 KUHPerdata. 

c. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

Di dalam undang-undang ini pada asal 1 ayat (2) menyebutkan anak adalah 

seorang ang belum mencapai batas usia 21 (dua uluh satu) tahun dan belum 

pernah kawin. Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang 

dikategorikan sebaai anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum 
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pernah kawin. 

d. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

Di dalam undang-undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat 

dalam pasal 1 ayat (1) yang menye utkan “anak adalah seorang yang dalam 

perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan  elum pernah kawin”. Dari 

penjelasan asal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak 

adalah seorang yang berumur dari delapan tahun sampai tujuh belas tahun. 

e. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

Di dalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang 

pada asal 1 ayat (5) yang menye utkan “anak adalah setiap manusia yang  erusia 

di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan apabila hal tersebut adala demi kepentingannya”. 

Menurut pasal ini, yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam 

kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah. 

f. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Di dalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang 

pada pasal 1 ayat (1) yang menye utkan “anak adalah seseorang yang  elum 

 erusia 18 (delapan  elas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 

g. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

Pada pasal 1 ayat (4) yang menye utkan “anak adalah seseorang yang 

 elum  erusia 18 “delapan  elas tahun”. Berarti kategori dikatakan usia seorang 

anak menurut pasal ini ialah belum berusia delapan belas tahun. 

h. Undang-Undang No. 1 Tahun 197 tentang Perkawinan 

Undang-Undang No. Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas 

usia seseorang itu belum dewasa hanya saja Undang-Undang tersebut dalam 
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Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah 

berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. 

Jadi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas 

seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun 

bagi seorang wanita. Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut 

diatas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang 

masih dibawah umur adalah wanita yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 

tahun dan belum pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian 

cerai maka ia sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab). Dan 

juga mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dinyatakan cakap. 

i. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang . 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka (5) yaitu: 

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun 

termasuk anak yang ada dalam kandungan.” 

Setiap undang-undang berbeda mengatur dan mendefenisikan tentang 

anak ini. Hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-

undang itu sendiri. Di sinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya 

pembedaan undang-undang dalam menafsirkan tentang anak ini adalah 

dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri, 

oleh sebab itu kita harus mengerti dan memahami maksud dan tujuan tentang 

undang-undang tersebut.
26
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2. Hak dan Kewajiban Anak 

Dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok 

melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia 

anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu 

pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang 

berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehinga 

mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini 

dimasa yang akan datang. 

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong 

belaka jika tidak ada upaya aplikatif utuk merealisasikannya. Adapun upaya 

yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di 

bidang pendidikan sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para 

generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih 

dan selalu mengalami perubahan setiap saat.
27

 

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan namun para 

orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk 

memajukan pendidikan generasi mudanya dengan cara menutup kesempatan 

melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati, berbicara mengenai hak-hak 

anak dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.23 

Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

yaitu sebagai berikut: 

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan 

berpatisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang 
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tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 

dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam  Konvensi Hak-Hak 

Anak. 

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan (Pasal 5). Oleh karena itu orang tua harus 

memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, 

demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki 

kewarganegaraan. 

3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam 

bimbingan orang tua (Pasal 6). Maksud dari ketentuan ini adalah 

dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka 

mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan 

mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain 

itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada 

dalam bimbingan orang tuanya. 

4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh 

orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan anak 

untuk mengetahui asal usulnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan 

diatur orang tuanya dimaksudkan agar patuh dan menghormati orang 

tuanya, dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan 

sesuai dengan norma- norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan 

agama yang dianut anak. 

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 

sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial 

(Pasal 8). 
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6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai 

dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki 

keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (Pasal 9). 

7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, 

menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat 

kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai 

dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10). 

8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu 

luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan 

minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri 

(Pasal 11). 

9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, 

bantuan sosial dam pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 

12). Hak ini dimasukan untuk menjamin kehidupannya sesuai 

dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan 

kemampuan berpatisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 

10. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan 

diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, 

kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah 

satunya (Pasal 13). 

11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali 

jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa 

pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan 

merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pemisahan disini 



 

23  

maksudnya adalah tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang 

tuanya. 

12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari 

penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa 

bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam 

peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan perlibatan dalam 

perang (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi 

kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan 

yang membahayakan anak secara fisik dan psikis. 

13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak 

manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukuman (Pasal 

16). 

14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapat perlakuan 

secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, 

memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif 

dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri 

dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif 

dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian 

juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan 

dengan hukum berhak untuk dirahasiakan (Pasal 17). Dalam hal ini 

bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, 

konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa. 

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). 

Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, 



 

24  

dan pendidikan. 

Sedangkan dalam hal kewajiban, sebagai seorang anak hanya akan 

dipaparkan secara sederhana dan singkat:
28

 

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak 

mereka yang baik. 

2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut 

kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus 

keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. 

Sedangkan kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-undang 

No 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang meliputi: 

1. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain. 

2. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, 

masyarakat dan menyayangi teman. 

3. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa 

dan negara. 

4. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai 

dengan ajaran agamanya. 

5. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan 

akhlak yang mulia. 

Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas 

merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan 

dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka 

merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari 

perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham 

                                                           
28

 Pasal 46 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan 



 

25  

bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak 

sebagai korbannya dalam suatu kejahatan. 

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana 

yang khususnya penganiayaan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang 

harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya. 

Hak dan kewajiban tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara 

lain sebagai berikut: 

a. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah: 

1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, 

naungan dan sebagainya). 

2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat 

hukum, dan pembelaan). 

3) Mendapat kembali hak miliknya. 

4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi. 

5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya. 

6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila 

melapor atau menjadi saksi. 

7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku 

(sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan 

dan kesejahteraan yang bersangkutan. 

8) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama. 

9) Menggunakan upaya hukum (rechtsmiddelen). 

b. Kewajiban korban adalah: 

1) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main 

hakim sendiri). 
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2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih 

banyak lagi. 

3) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri 

maupun oleh orang lain. 

4) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban 

lagi. 

5) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan 

pembuat korban. 

6) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti 

kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil 

bertahap/imbalan jasa). 

7) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan 

keamanan untuk dirinya. 

Sebagai pelaku dalam hal melakukan tindak pidana anak juga 

memiliki hak yang harus dilihat, dilindungi dan dipenuhi yaitu: 

Hak anak sebagai pelaku sebelum persidangan: 

1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah. 

2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan 

yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari 

siapa saja. 

3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka 

mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang. 

4) Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan 

terhadap dirinya. 

Hak anak sebagai pelaku dalam persidangan: 

1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan 
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dan  kasusnya. 

2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan. 

3) Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar persidangan 

mengenai dirinya. 

4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang 

merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. 

5) Hak untuk menyatakan pendapat. 

6) Hak untuk memohon ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan 

penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa 

alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan 

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang 

diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22). 

7) Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, 

yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya. 

8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya. 

Hak anak sebagai pelaku setelah persidangan: 

1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukumanyang 

manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai 

pemasyarakatan. 

2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan 

yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. 

3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya. 

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “strafbaar feit”. Pem entuk Undang-
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Undang kita telah menggunakan perkataan “strafbaar feit” tanpa memberikan 

sesuatu penjelasan mengenai pengertian “strafbaar feit” tersebut. Amir Ilyas 

Menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut strafbaar feit, 

terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang masing-masing memiliki 

arti:
29

 

a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum; 

b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh; 

c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 

Ada beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan Stafbaar Feith, 

diantaranya sebagai berikut:
30

 

a. Tindak pidana 

b. Peristiwa pidana 

c. Delik 

d. Pelanggaran pidana 

e. Perbuatan yang boleh dihukum 

f. Perbuatan yang dapat dihukum 

g. Perbuatan pidana 

       Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum: 

a. Simons 

Menurut Simons yang menyatakan straafbar feit adalah perbuatan yang 

melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan.
31
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b. Moeljatno 

Moeljatno mengunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan 

sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar 

larangan tersebut.
32

 

c. Wirjono Prodjodikoro 

Wirjono Prodjodikoro mengatakan tindak pidana lebih menunjuk kepada 

suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun 

oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar 

suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.
33

 

d. R. Tresna 

Walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau memberi 

definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik definisi 

yang menyatakan  ahwa “tindak pidana” itu adalah sesuatu perbuatan atau 

rangkaian perbuatan manusia ang bertentangan dengan undang-undang atau 

peraturan perundang-undanan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan 

tindakan penghukuman.
34

 

e. Chairul Huda 

Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang 

padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut chairul huda bahwa 

dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu 

tindak pidana. Adapun sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut 
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menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.
35

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum 

dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain 

perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya di larang oleh 

hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang 

sebenarnya di haruskan oleh hukum). 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur 

lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang 

ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir 

(dunia).
36

 Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila 

perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak 

pidana. Di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan pidana yang lain, 

tindak pidana dirumuskan di dalam pasal-pasal. Perumusan tindak pidana 

memungkinkan adanya kepastian hukum untuk mengetahui secara benar apa 

yang dimaksud di dalam pasal-psal. Artinya, seseorang baru dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan tersebut telah 

memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-

pasal undang-undang pidana. 

Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana 

adalah:
37
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a. Kelakuan dan akibat ( = perbuatan); 

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 

d. Unsur melawan hukum yang objektif; 

e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 

Setiap tindakan pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana terdiri atas 2 unsur, yaitu unsur yang bersifat subjektif dan objektif:
38

 

a. Unsur Subjektif 

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas 

hukum pidana menyatakan, “an act does not make a person guilty unless the 

mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea” (tidak ada hukuman, 

kalau tidak ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan 

yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan 

(negligence or schuld). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa 

“kesengajaan” terdiri atas tiga, yakni: 

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn); 

3. Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus 

evantualis). 

Adapun kealpaan terdiri atas 2 bentuk, yaitu: 

1. Tak berhati-hati; 

2. Dapat menduga akibat perbuatan itu. 

b. Unsur Objektif 

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas: 
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1. Perbuatan manusia, berupa; 

a. Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; 

b. Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan 

yang mendiamkan atau membiarkan. 

2. Akibat (result) perbuatan manusia. 

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan 

kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, 

kemerdekaan, kehormatan dan sebagainya. 

3. Keadaan-keadaan (circumstances). 

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain: 

a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 

b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. 

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan yang membebaskan si 

pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu 

bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah 

melakukan sesuatu. 

5. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana 

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak 

pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal 

objektifnya pada tindak pidana pengemisan (Pasal 504 KUHPidana), di 

mana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-

hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413-437 

KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilkukan oleh pegawai 

negeri. 
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6. Unsur yang memberatkan pidana 

Maksudnya, di dalam perbutan pidana itu ada hal-hal yang dapat 

memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatanya tersebut menimbulkan 

akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas 

kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling 

lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat 

ancaman pidananya diperberat menjadi palin lama sembilan tahun (ayat 2) dan 

apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi paling lama 

12 tahun. 

7. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana 

Hal ini misalnya: membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh 

diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri. 

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana 

Secara umum, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya 

sebuah kejahatan:
39

 

a. Faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku. Maksudnya adalah: 

bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu 

timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan 

dan kejiwaan (penyakit jiwa). 

b. Faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya 

adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah 

kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh 

faktor lingkungan. 
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D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencabulan 

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan 

Pencabulan berasal dari kata cabul yakni segala macam wujud perbuatan, 

baik yang di lakukan pada diri sendiri maupun di lakukan pada orang lain 

mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya 

yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-ngelus atau 

menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut 

seorang perempuan dan sebagainya.
40

 

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala 

perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua 

ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal ciumciuman, meraba-raba 

anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga termasuk dalam 

pengertian ini).
41

 

Di Indonesia Tidak Memiliki pengertian kata „penca ulan‟ yang cukup 

jelas. Definisi pada umumnya mengenai pencabulan yang dilakukan untuk 

mendapat kenikmatan seksual sekaligus  mengganggu kehormatan kesusilaan.
42

 

KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud perbuatan cabul itu sendiri 

dan terkesan mencampur arti kata persetubuhan maupun perkosaan. Dalam 

rancangan KUHP sudah terdapat penam ahan kata “persetu uhan” di samping 

kata perbuatan cabul. Tetapi pengertian perbuatan cabul itu sendiri lebih luas 

dari pengertian bersetubuh, yakni perpaduan alat kelamin laki-laki dan kelamin 

perempuan, dimana diisyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, 
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kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan 

kehamilan. Sementara itu tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis 

belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukan persetubahan 

namanya, tetapi perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan tindak pidana 

dengan ancaman hukuman yang berat, tetapi tetap ada saja terjadi dalam 

masyarakat, walau ancaman hukumannya berat, maka seharusnya perbuatan 

tersebut akan terhenti atau sekurang-kurangnya pelaku berpikir panjang sebelum 

melakukan perbuatan tersebut.
43

 

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kesusilaan, yang di atur 

dalam KUHP buku II Bab XIV Pasal 294 ayat (1) yang ancaman hukumannya 

adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun perbuatan ini selalu 

harus di lakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, namun yang di 

hukum hanyalah seorang yang sudah dewasa. Apabila perbuatan cabul di 

lakukan oleh pelaku tidak tercapai maksudnya, karna adanya perlawanan dari 

pihak korban, ia dipersalahkan melakukan perbuatan pencabulan yang 

ketentuannya di atur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi:
44

 

“Menco a melakukan kejahatan dipidana, jika niat untiuk itu 

telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak 

selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan 

karena kehendaknya sendiri.” 

Pada umumnya, definisi mengenai pencabulan  adalah semua perbuatan 

yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu 

kehormatan kesusilaan. Namun, tidak ada definisi hukum yang jelas yang 

menjelaskan arti kata pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP, UU 

Perlindungan Anak maupun UU anti KDRT. Pencabulan dalam bentuk 
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kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur 

diatur juga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak pada pasal 81 Ayat (1) dan (2) yang menyebutkan: 

a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 

(lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 

Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

b. Ketentuan pidana sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula 

bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
45

 

Jika diperhatikan pada pasal di atas, maka unsur-unsur pencabulan adalah 

sebagai berikut: 

a. Setiap orang yang berarti subyek atau pelaku; 

b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (dolus); 

c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam 

prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman 

kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau 

orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban); 

d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu 

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa 

perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, 

membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya. 
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2. Bentuk-Bentuk Pidana Pencabulan 

a. Kejahatan Mengenai Perbuatan Menyerang Kehormatan Kesusilaan 

Hal ini dirumuskan dalam pasal 289 yang berbunyi: 

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul, di ancam karna melakukan perbuatan 

yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara 

paling lama sem ilan tahun.” 

b. Perbuatan cabul terhadap orang ingsan, orang belum berumur 15 tahun dan 

lain-lain 

Hal ini dirumuskan dalam pasal 290 sebagai berikut: 

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, 

padahal di ketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak 

berdaya; 

2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang 

padahal di ketahuinya atau sepatutnya harus di duganya, 

bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya 

tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk di 

kawin; 

3. Barang siapa membujuk seseorang yang di ketahuinya atau 

sepatutnya harus di duga bahwa umurnya belum lima belas 

tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum 

waktunya untuk di kawin, untuk melakukan atau membiarkan 

di lakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar 

perkawinan dengan orang lain. 

c. Perbuatan cabul sesama seksual (homoseksual) 

Hal ini dirumuskan dalam pasal 292 yang rumusannya sebagai berikut: 

“Orang dewasa yang melakukan per uatan ca ul dengan orang 

lain sesama kelamin, yang di ketahuinya atau sepatutnya harus di 

duganya belum dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun.” 

d. Menggerakkan orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul 

Kejahatan ini dirumuskan dalam pasal 293, sebagai berikut: 

1. Barang siapa dengan memberi atau menjajikan uang atau 

barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari 

hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja 

menggerakkan seorang belum dewasa dan baik 

tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
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perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum 

kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun; 

2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang 

terhadap dirinya di lakukan kejahatan itu; 

3. Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini 

adalah masing- masing sembilan bulan dan dua belas tahun. 

e. Perbuatan cabul terhadap anak, anak tirinya dan lain sebagainya 

Hal ini dirumuskan dalam pasal 24 yang berbunyi: 

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, 

anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasanya 

yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa 

yang pemeliharaannya, pendidikan, atau penjagaannya di 

serahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau 

bawahannya yang belum dewasa, di ancam dengan pidana 

penjara paling lama tujuh tahun. 

2. Diancam dengan pidana yang sama: 

a) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang 

yang karna jabatan adalah bawahannya, atau dengan 

orang yang penjagaannya di percayakan atau di 

serahkan kepadanya; 

b) Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau 

pesuruh dalam pen jara, tempat pekerjaan negara, 

tempat pendidikan, rumah sakit, rumah piatu, rumah 

sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan 

perbuatan cabul dengan orang yang di masukkan ke 

dalamnya. 

f. Kejahatan Memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak 

angkatnya dan lainnya yang belum dewasa 

Hal ini dirumuskan dalam pasal 295, yaitu sebagai berikut: 

1. Diancam: 

a) Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang 

dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau 

anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, 

atau orang yang belum dewasa, yang 

pemeliharaannya, penndidikan atau penjagaannya di 

serahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau 

bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja 

menyebabkan dan mempermudah perbuatan cabul 

dengannya. 

b) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun 

barang siapa dalam hal dilakukannya perbuatan cabul 
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oleh orang selain yang di sebutkan dalam butir 1 

tersebut di atas yang di ketahuinya atau sepatutnya 

harus di duganya belum dewasa dengan orang lain, 

dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan di 

lakukan perbuatan cabul tersebut. 

2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai 

pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah 

sepertiga. 

g. Kejahatan menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul 

Hal ini dirumuskan dalam pasal 296 yang selengkapnya sebagai berikut: 

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau 

memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang 

lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiaaan, 

di ancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat 

bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu 

rupiah.” 

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan 

Dari sejumlah pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa faktor 

penyebab pencabulan dan perkosaan adalah sebagai berikut: 

a) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai 

etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang 

pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat. 

b) Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dengan 

perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa 

lagimembedakan antara yang sehauruanya boleh dikerjakan 

dengan yang dilarang dalam hubunganya dengan kaedah ahklak 

mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan. 

c) Rendahnya pengamalan dan pengkhayatan terhadap norma-

norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai 

keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi 

horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama 

adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat 
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dan merugikan orang lain. 

d) Tingkat kontrol masyarakat yang rendah, artinya berbagai 

perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum 

dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan 

pengawasan dari unsur-unsur masyarakat. 

e) Putusan hakim yang tersa tidak adil, seperti putusan yang cukup 

ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat 

mendorong anggota- anggota masyarakat lainya untuk berbuat 

keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak 

merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya. 

f) Ketidakmampuan pelaku untuk menggendalikan emosi dan nafsu 

seksualnya. Nafsu seksualnya di biarkan mengembara 

menuntutnya untuk dicariakan kompensasi pemuasnya. 

g) Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas 

dendam terhadap sikap,ucapan (keputusan) dan perilaku korban 

yang dianggap menyakiti dan merugikan.
46
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dan hukum normatif empiris dengan pengumpulan data menggunakan 

fakta-fakta empiris yang didapatkan dari wawancara dan diarahkan untuk 

mengetahui dan mengkaji serta menganalisis kasus yang  berkaitan dengan 

tindak pidana dan pengaturan hukum serta dengan menganalisis Putusan 

Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks. 

2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini memilih lokasi pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan 

argumentasi bahwa pemilihan lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai 

lokasi penelitian untuk memperoleh informasi dan dokumen yang dibutuhkan 

dalam penulisan penelitian ini. 

B. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif 

bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dan 

pengaturan perundang-undangan yang dilakukan dalam praktik hukum terhadap 

suatu putusan pengadilan. pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan 

telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah 

menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
47
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C. Sumber Data Penelitian 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang di peroleh melalui field research atau 

penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview yaitu dengan kegiatan 

langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada 

informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data 

yang diperoleh melalui angket yang dipandang meragukan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui lybrary research atau 

penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri, mengumpulkan 

dan mengkaji bahan tersebut dari Peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal 

dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Data Tersier 

Sumber data tersier berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan 

hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel surat 

kabar, buku, karya ilmiah, internet dan berbagai sumber lainnya.
48

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik penumpulan data dengan observasi 

dan wawancara: 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan 

pengamatan secara langsung untuk mengumpulkan data penelitian dan data 

penelitian tersebut akan diamati oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang 

digunakan guna menjawab masalah penelitian. Observasi ini juga dapat 
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menambah ilmu bagi peneliti. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan penelitian lapangan secara langsung kepada yang 

menjadi objek penelitian, serta melakukan wawancara dengan pihak terkait. 

Dalam hal ini, metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. 

Informan yang diwawancarai yaitu Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang 

memiliki sertifikasi hakim anak, dengan harapan responden menguasai 

bidangnya dalam pengaturan hukum  terhadap anak di bawah umur sebagai 

pelaku tindak pidana. 

E. Metode Pengolahan Data 

1. Olah Data 

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data kualitatif, artinya 

mendeskripsikan data dalam bentuk aturan, urutan, logika, kalimat yang tidak 

tumpang tindih dan efektif untuk mendorong pemahaman dan interpretasi data.  

2. Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengelompokan data ke 

dalam pola, kategori dan unit uraian dasar, sehingga tema dapat ditemukan dan 

dirumuskan hipotesis kerja. Oleh karena itu, tujuan dari analisis data adalah 

untuk mengatur data yang telah diperoleh.
49

 Analisis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, memilah-milah, 

mengklasifikasikan, dan mencatat hasil dari catatan lapangan serta memberikan 

kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Perkara Nomor 

44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks dalam Kasus Pencabulan yang Dilakukan 

Anak di Bawah Umur 

1. Garis Besar Substansi Putusan Hakim 

a. Duduk Perkara 

Bahwa Anak Pelaku yang dikategorikan sebagai anak (sesuai akta 

kelahiran) pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 wita 

atau dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat suatu tempat lain yang 

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan 

sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 

lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut: 

Bahwa berawal ketika Anak dan Saksi ANAK KORBAN yang 

masih berumur 14 tahun (sesuai dengan akta kelahiran) menjalin 

hubungan asmara (pacaran) sejak bulan Februari 2022. Selanjutnya pada 

hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 ketika Anak menghubungi pacarnya 

yakni Saksi ANAK KORBAN melalui whatsapp, dimana pada saat itu 

Saksi ANAK KORBAN menyampaikan bahwa ia ingin kerja kelompok 

dengan temannya, sehingga Anak menawarkan Saksi ANAK KORBAN 

untuk kerja kelompok di rumahnya, lalu Saksi ANAK KORBAN 

menyetujuinya. Selanjutnya sekitar jam 18.00 wita Saksi ANAK 
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KORBAN datang sendirian ke rumah Anak, lalu Anak mengajak Saksi 

ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar Anak dan membujuk Saksi 

ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan, namun Saksi 

ANAK KORBAN takut dan tidak mau, tetapi Anak berjanji akan 

mengerjakan PR Saksi ANAK KORBAN jika ia mengikuti kemauan 

Anak, sehingga Saksi ANAK KORBAN mau mengikuti kemauan Anak. 

Tidak lama kemudian Anak menarik celana jeans panjang yang digunakan 

Saksi ANAK KORBAN, setelah itu Anak menarik celana dalam milik 

Saksi ANAK KORBAN, kemudian mengangkat baju dan BH yang 

dikenakan oleh Saksi ANAK KORBAN, lalu Anak meremas payudara 

Saksi ANAK KORBAN, setelah itu Anak memposisikan dirinya berada di 

bawah Saksi ANAK KORBAN, lalu Anak memasukkan alat kelamin 

Anak ke dalam alat kelamin Saksi ANAK KORBAN dan memasuk 

keluarkan alat kelaminnya beberapa kali, kemudian pada saat air mani 

Anak ingin keluar Anak langsung menarik alat kelaminnya dan 

menumpahkan di bagian dada Anak. Setelah selesai sekitar jam 19.00 wita 

Anak mengantar Saksi ANAK KORBAN sampai di depan lorong rumah 

Anak, lalu Anak pulang ke rumahnya; 

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 

19.00 wita Anak menghubungi Saksi ANAK KORBAN lagi menggunakan 

whatsapp dan kembali mengajak Saksi ANAK KORBAN untuk datang ke 

rumah Anak, lalu Anak menuju ke mini market dan membeli es krim 

untuk Saksi ANAK KORBAN, kemudian Anak membujuk Saksi ANAK 
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KORBAN untuk berhubungan badan dengan cara memberikan es krim 

kepada Saksi ANAK KORBAN, sehingga Saksi ANAK KORBAN 

kembali mengikuti kemauan Anak, lalu sekitar jam 20.00 wita Anak dan 

Saksi ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar rumah Anak dan 

menyetubuhi Saksi ANAK KORBAN untuk yang kedua kalinya; 

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Anak 

menghubungi Saksi ANAK KORBAN dan mengajaknya untuk datang ke 

rumah Anak dan nanti Anak akan membelikan Saksi ANAK KORBAN 

ice cream. Tidak lama kemudian sekitar jam 18.00 wita Saksi ANAK 

KORBAN datang ke rumah Anak, lalu sekitar jam 19.00 wita Anak 

kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi ANAK KORBAN dengan 

cara Anak menarik celana panjangnya, lalu membuka bajunya, dan 

menarik celana dalamnya dari badan Saksi ANAK KORBAN, kemudian 

Anak mengangkat BH dan menjilat kedua puting payudara, lalu meremas 

payudara Saksi ANAK KORBAN. Setelah itu Anak membuka baju dan 

celana Anak dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam vagina Saksi 

ANAK KORBAN dan memasukkan keluarkan alat kelamin Anak 

beberapa kali, namun tiba-tiba ibu Saksi ANAK KORBAN datang 

mengetuk pintu rumah Anak, sehingga Anak berhenti menyetubuhi Saksi 

ANAK KORBAN; 

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum pada tanggal 21 Maret 

2022 menyimpulkan bahwa ditemukan luka robek lama pada selaput darah 

arah 8 dan 2 tidak sampai dasar akibat persentuhan benda tumpul, 
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ditemukan luka robek baru pada selaput darah dari arah 6 tidak sampai 

dasar dan dari arah 10,11 sampai dasar persentuhan benda tumpul pada 

Saksi ANAK KORBAN; 

Perbuatan pelaku anak ANAK PELAKU diatur dan diancam 

pidana Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2014 sebagaimana telah 

diubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas 

UU RI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

b. Identitas Terdakwa 

Nama lengkap : Anak Pelaku 

Umur               : 17 thn 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Kebangsaan    : Indonesia 

Agama            : Islam  

Pekerjaan        : Pelajar 

c. Dakwaan 

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh 

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: 

Bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan 

dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 

Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

atas UU No. 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU RI 

Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 
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2002 Tentang perlindungan anak. 

d. Tuntutan 

Menyatakan Anak Pelaku telah meyakinkan menurut hukum 

bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan 

persetubuhan dengannya" melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D 

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang 

Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang 

Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan 

kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan 

anak; 

Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara 

selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dan 

pelatihan kerja selama 8 (delapan) bulan di LPKS; 

Menetapkan agar barang bukti berupa: 

1 (satu) lembar baju terusan berkancing warna abu-abu bagian  

depannya bertuliskan CUTE  milik Anak korban S; 

1 (satu) lembar celana panjang legging warna abu-abu corak hitam  

bertuliskan NIKE milik Anak korban S; 

1 (satu) lembar celana dalam warna coklat pinggiran hitam milik  Anak 

korban S; Dikembalikan kepada Saksi Anak korban S; 

1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru milik Anak Pelaku; 

Dikembalikan kepada Anak Pelaku; 

Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar 

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); 
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Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku yang 

pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dijatuhi pidana seringan-

ringannya meskipun Anak Pelaku terbukti melakukan tindak pidana 

tersebut secara sah dan meyakinkan, namun Anak Pelaku dianggap 

mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; 

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan 

Penasihat Hukum Anak Pelaku tersebut yang menyatakan bertetap dengan 

tuntutannya semula. 

e. Amar Putusan 

MENGADILI: 

Menyatakan Anak Pelaku Anak Pelaku, terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja 

membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana 

dalam dakwaan tunggal; 

Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan 

pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA 

Maros selama 1 (satu) tahun serta pelatihan kerja pada Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Maros selama  6 (enam) 

bulan; 

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

Memerintahkan Anak Pelaku ditahan pada Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Maros; 
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Menetapkan barang bukti berupa: 

1 (satu) lembar baju terusan berkancing warna abu-abu bagian 

depannya bertuliskan CUTE; 

1 (satu) lembar celana panjang legging warna abu-abu corak hitam 

bertuliskan NIKE; 

1 (satu) lembar celana dalam warna coklat pinggiran hitam Seluruhnya 

dikembalikan kepada anak saksi Anak korban S; 

1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;  Dikembalikan kepada 

Anak Pelaku; 

Membebankan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara 

sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 

Pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 44/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Mks. 

f. Pertimbangan Hakim 

Hakim yang mengadili perkara ini dalam putusannya 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

Bahwa   selanjutnya   Hakim   akan   mempertimbangkan apakah 

berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat 

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; 

Bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan 

dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 

Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 

UU No. 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 
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17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 

1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 

Tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 

1. Setiap orang; 

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya 

atau dengan orang lain. 

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

Ad.1. Unsur setiap orang. 

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang 

sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala 

perbuatannya; 

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah 

menghadapkan terdakwa, yakni Anak Pelaku, di mana dalam pemeriksaan 

di persidangan anak pelaku telah menyatakan mengerti akan isi surat 

dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang 

didakwakan kepadanya serta identitas anak pelaku tersebut sesuai dengan 

surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan 

terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku 

tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum; 
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Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim 

menilai anak pelaku sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu anak pelaku 

dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya; 

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Hakim 

berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi; 

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya 

atau dengan orang lain. 

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub 

unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut 

terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula; 

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelishting, 

kesengajaan mengartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menurut 

Prof. Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet willens en weten 

(dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu 

perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta 

harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah “ erusaha 

meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat 

hati, menipu, dan sebagainya); merayu; (http://kbbi.web.id/bujuk). 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam 

http://kbbi.web.id/bujuk)
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kandungan (vide pasal   1 angka ke-1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah peraduan 

antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan 

untuk mendapatkan anak, jadi anggauta kemaluan laki-laki harus masuk 

kedalam anggauta kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani; 

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap 

dipersidangan Anak pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak saksi 

pertama kali pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 18.30 wita di 

rumah Anak pelaku, kemudian yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 

19 Maret 2022 pukul 20.00 wita di rumah Anak Pelaku, kemudian ketiga 

kalinya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 pukul 18.30 wita di rumah 

Anak Pelaku dengan cara pertama pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 

ketika Anak pelaku menghubungi anak saksi melalui whatsapp, lalu anak 

saksi menyampaikan kepada anak pelaku bahwa anak saksi ingin kerja 

kelompok dengan temannya, sehingga Anak pelaku menawarkan anak 

saksi untuk kerja kelompok di rumahnya, lalu anak saksi menyetujuinya. 

Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita anak saksi datang sendirian ke 

rumah Anak pelaku, lalu Anak pelaku mengajak anak saksi masuk ke 

dalam kamar Anak pelaku dan membujuk anak saksi untuk melakukan 

hubungan badan, namun anak saksi takut dan tidak mau, tetapi Anak 

pelaku berjanji akan mengerjakan PR anak saksi, jika ia mengikuti 
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kemauan Anak pelaku, sehingga anak saksi mau mengikuti kemauan 

Anak pelaku; 

Menimbang, bahwa kemudian Anak pelaku menarik celana 

jeans panjang yang digunakan anak saksi A, setelah itu Anak pelaku 

menarik celana dalam milik anak saksi A, kemudian mengangkat baju dan 

BH yang dikenakan oleh anak saksi A, lalu Anak pelaku meremas 

payudara anak saksi A, setelah itu Anak pelaku memposisikan dirinya 

berada di bawah anak saksi A, lalu Anak pelaku memasukkan alat 

kelamin Anak pelaku ke dalam alat kelamin anak saksi A dan memasuk 

keluarkan alat kelaminnya beberapa kali, kemudian pada saat air mani 

Anak pelaku ingin keluar Anak pelaku langsung menarik alat kelaminnya 

dan menumpahkan di bagian dada anak saksi A. Setelah selesai sekitar 

pukul 19.00 wita Anak pelaku mengantar anak saksi A sampai di depan 

lorong rumah Anak, lalu Anak pulang ke rumahnya; 

Menimbang, bahwa kedua pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 

sekitar pukul 19.00 wita Anak pelaku menghubungi anak saksi A lagi 

menggunakan whatsapp dan kembali mengajak anak saksi A untuk 

datang ke rumah Anak pelaku, lalu Anak pelaku menuju ke mini market 

dan membeli es krim untuk anak saksi A, kemudian Anak membujuk anak 

saksi A untuk berhubungan badan dengan cara memberikan es krim 

kepada anak saksi A, sehingga anak saksi A kembali mengikuti kemauan 

Anak pelaku, lalu sekitar  pukul 20.00 wita Anak pelaku dan anak saksi A 
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masuk ke dalam kamar rumah Anak pelaku dan menyetubuhi anak saksi A 

untuk yang kedua kalinya; 

Menimbang, bahwa ketiga pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 

Anak pelaku menghubungi anak saksi A dan mengajaknya untuk datang 

ke rumah Anak dan nanti Anak akan membelikan anak saksi A ice cream. 

Tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 wita, anak saksi A datang ke 

rumah Anak, lalu sekitar pukul 19.00 wita Anak pelaku kembali 

melakukan persetubuhan dengan anak saksi A dengan cara Anak pelaku 

menarik celana panjangnya, lalu membuka bajunya, dan menarik celana 

dalamnya dari badan anak saksi A, kemudian Anak pelaku mengangkat 

BH dan menjilat kedua puting payudara, lalu meremas payudara anak 

saksi A. Setelah itu Anak membuka baju dan celana Anak pelaku dan 

memasukkan alat kelamin Anak ke dalam vagina anak saksi A dan 

memasukkan keluarkan alat kelamin Anak pelaku beberapa kali, namun 

tiba-tiba ibu anak saksi A datang mengetuk pintu rumah Anak, sehingga 

Anak berhenti menyetubuhi anak saksi A; 

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas 

maka telah menjadi fakta hukum perbuatan anak pelaku adalah termasuk 

dalam kategori membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, 

dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum; 

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat 

(2) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU 
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No. 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 

tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 

tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 

Tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah 

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; 

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo 

Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 35 

Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 

2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 

2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 Tentang 

perlindungan anak telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

sebagaimana didakwakan dalam  dakwaan tunggal; 

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat 

Hukum Anak Pelaku karena bersifat permohonan yang pada intinya 

mohon keringanan hukuman terhadap Anak Pelaku maka Hakim akan 

mempertimbangkannya bersama dengan pertimbangan keadaan yang 

memberatkan dan meringankan bagi Anak pelaku; 

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak menemukan hal-hal 

yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai 
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alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya; 

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu 

bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; 

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang terbukti 

sebagaimana dalam dakwaan tunggal bersifat komulatif yaitu selain 

pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap diri Anak 

Pelaku yang telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak 

pidana, maka Anak Pelaku selain dijatuhi pidana penjara harus pula 

dijatuhi pidana denda; 

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang- 

undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

ditentukan “apa ila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif 

berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”; 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah 

dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan 

penahanan terhadap Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu 

ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan; 

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di 

persidangan yaitu berupa: 1 (satu) lembar baju terusan berkancing warna 
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abu- abu bagian depannya bertuliskan CUTE, 1 (satu) lembar celana 

panjang legging warna abu-abu corak hitam bertuliskan NIKE, 1 (satu) 

lembar celana dalam warna coklat pinggiran hitam, terungkap fakta 

miliknya anak saksi Anak korban S maka seluruhnya dikembalikan kepada 

anak saksi Anak korban S sedangkan 1 (satu) lembar celana panjang jeans 

warna biru terungkap fakta miliknya anak pelaku Anak Pelaku maka 

dikembalikan kepada Anak Pelaku; 

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak 

pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang 

memberatkan dan yang meringankan; 

Hal-hal yang memberatkan: 

Perbuatan Anak pelaku merusak masa depan anak korban. 

Hal-hal yang meringankan: 

Anak Pelaku mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak 

akan mengulangi perbuatan melanggar hukum, Anak Pelaku belum pernah 

dihukum dan Orang tua Anak Pelaku sudah berupaya melakukan 

perdamaian dengan keluarga Anak Korban meskipun tidak berhasil. 

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pemberian 

nestapa kepada Anak pelaku, tetapi sebagai edukasi, preventif dan represif 

kepada Anak pelaku agar menyadari dan mengisyafi kesalahannya agar 

tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum; 
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Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keadaan 

yang memberatkan dan meringankan, tuntutan pidana, pembelaan 

Penasihat Hukum, permohonan keringanan hukuman dari Anak pelaku, 

juga ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, maka pemidanaan yang dijatuhkan kepada anak 

pelaku sebagaimana dalam amar putusan ini adalah sudah adil berdasarkan 

pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan; 

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dijatuhi pidana maka 

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 

Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2014 sebagaimana 

telah diubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan 

kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana, Hasil Penelitian Kemasyarakatan serta 

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 

g. Vonis Hakim 

Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan 

pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA 

Maros selama 1 (satu) tahun serta pelatihan kerja pada Lembaga  
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Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Maros selama  6 (enam) 

bulan 

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 

Memerintahkan Anak Pelaku ditahan pada Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Maros. 

2. Analisis Terhadap Putusan Hakim 

Berdasarkan putusan di atas, hakim yang mengadili dan memutus 

perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak  di bawah umur 

menetapkan Terdakwa anak pelaku dalam putusan Nomor 44/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Mks telah melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI 

No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2014 

sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang 

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang 

perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 

dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, yang dimana vonis tersebut jauh 

lebih ringan dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni 

meminta agar Majelis Hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara 

selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan pelatihan kerja dikurangi 

selama berapa lama pelaku berada dalam tahanan, dengan perintah pelaku 

tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis di Pengadilan Negeri Makassar 

dengan hakim A terkait dengan banyaknya pengurangan hukuman pada vonis 

hakim terhadap pelaku, hakim A menjelaskan bahwa, pada dasarnya hakim 

dalam menjatuhkan putusan secara umum menggunakan cara yang sama, 

yang membedakan adalah apakah pelaku tersebut adalah orang dewasa atau 

anak. Apabila yang menjadi pelaku adalah seorang anak maka terdapat 

ketentuan khusus sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, dalam hal ini hakim telah menerapkan ketentutan 

khusus tersebut.  

Kemudian dalam menjatuhkan vonis, hakim tidak serta merta 

menjatuhkan hukuman, tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

hakim serta mempertimbangkan beberapa hal yakni hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan serta mempertimbangkan hasil penelitian 

kemasyarakatan (Litmas). Adapun hal yang memberatkan pelaku yakni 

perbuatan pelaku merusak masa depan korban, sedangkan hal yang 

meringankan yakni pelaku mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji 

tidak akan  mengulangi perbuatan melanggar hukum; pelaku belum pernah 

dihukum; Orang tua pelaku sudah berupaya melakukan perdamaian  

dengan keluarga Korban namun tidak berhasil. Dalam menjatuhkan putusan, 

hasil penelitian kemasyarakat (litmas) merupakan hal yang wajib 

dipertimbangkan oleh hakim, Litmas atau Penelitian Kemasyarakatan 

adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga 

binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pembimbing 
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kemasyarakatan. Litmas merupakan salah satu hasil produk hukum yang 

dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, karenanya suatu putusan dapat 

batal demi hukum apabila litmas tersebut tidak dipertimbangkan. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim A yang menyatakan 

bahwa: 

“Pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan cara 

yang sama, yang membedakan hanyalah apakah pelaku tersebut adalah 

orang dewasa atau anak. Jika pelakunya adalah seorang anak, maka 

terdapat ketentuan khusus sesuai dengan yang diatur dalam Undang-

undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan hakim tetap 

mengacu pada dakwaan yang dimana berisi uraian kejadian serta uraian 

perbuatan anak pelaku sehingga dihadapkan di persidangan. Dalam 

menjatuhkan putusan, hakim memiliki hal-hal yang dipertimbangkan 

seperti hal-hal yang meringankan, hal-hal yang memberatkan serta wajib 

mempertimbangkan litmas yang apabila tidak dipertimbangkan maka 

putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Dalam 

menjatuhkan putusan, selain mempertimbangkan kepentingan korban, 

hakim juga harus melihat kepentingan terbaik bagi anak pelaku.” 

 

Berdasarkan wawancara di atas, menurut peneliti, hakim dalam 

menjatuhkan putusan pada kasus ini telah menerapkan ketentuan khusus 

tersebut. Dimana hakim memberikan vonis yang tetap mengacu pada 

dakwaan, tetapi pidana denda pada dakwaan diganti dengan pelatihan kerja 

sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 71 (3) Undang-undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana apabila 

telah memenuhi unsur pasal pidana yang didakwakan. Dalam putusan ini, 

penulis setuju terhadap vonis yang diberikan oleh hakim kepada pelaku, 

karena pelaku telah terbukti memenuhi unsur yang terdapat dalam dakwaan, 

dimana dalam dakwaan putusan ini terdapat dua unsur pasal, yakni unsur 
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“setiap orang” dan unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau orang lain”. 

a. Dalam hal ini pelaku memenuhi unsur “setiap orang” bahwa unsur setiap 

orang merujuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya; dalam hal ini Penuntut 

Umum telah menghadapkan terdakwa, yakni pelaku, dimana dalam 

pemeriksaan di persidangan pelaku telah menyatakan mengerti akan isi 

surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa 

yang didakwakan kepadanya serta identitas pelaku tersebut sesuai 

dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk 

bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek 

atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut 

Umum. selama pemeriksaan di persidangan Hakim menilai pelaku sehat 

jasmani dan rohani, oleh karena itu pelaku dinilai mampu 

bertanggungjawab atas segala perbuatannya; selama pemeriksaan di 

persidangan Hakim menilai pelaku sehat jasmani dan rohani, oleh karena 

itu pelaku dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya; 

dari pertimbangan  di atas, penulis berpendapat bahwa unsur setiap orang 

telah terpenuhi.  

b. Unsur kedua yakni unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain” bahwa dalam unsur ini mengandung 
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beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub 

unsur tersebut terpenuhi  maka unsur ini menjadi terpenuhi pula; dalam 

hal ini salah satu sub unsur yang terpenuhi yakni “dengan sengaja 

membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”. Menurut penulis, 

unsur ini sudah terpenuhi berdasarkan fakta yang terungkap di 

persidangan bahwa pelaku telah membujuk korban melakukan 

persetubuhan dengannya sebanyak 3 kali, yang pertama dengan 

membujuk korban untuk melakukan hubungan badan dengan berjanji 

akan mengerjakan PR korban apabila ia mengikuti kemauan pelaku; 

kedua dengan membujuk korban untuk berhubungan badan dengan cara 

memberikan es krim kepada korban  sehingga korban kembali mengikuti 

kemauan pelaku; ketiga dengan membujuk korban untuk berhubungan 

badan dengan mengiming-imingi akan membelikan es krim kepada 

korban. 

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan 

Anak Di Bawah Umur pada Perkara Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks 

dalam Kasus Pencabulan Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur. 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 

pencabulan oleh anak dalam Putusan No. 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks. 

Berdasarkan Litmas dan hasil wawancara yang diperoleh penulis yaitu: 

1. Faktor keluarga 

Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat 

dengan anak, untuk itu keluarga merupakan wadah pertama dalam 
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pembentukan karakter seorang anak. Peran orang tua dalam sebuah keluarga 

adalah untuk membentuk karakter dan membina moral anak, keadaan di 

lingkungan keluarga sangatlah berpengaruh terhadap perilaku anak. Berikut 

yang menjadi faktor penyebab anak melakukan perbuatan meyimpang, yakni: 

a. Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua. 

Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua sangatlah 

berpengaruh pada petumbuhan dan tingkah laku seorang anak. Orang tua 

memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah anak melakukan 

perbuatan menyimpang dengan memperhatikan serta mengawasi kegiatan 

sehari-hari anak. Lingkungan anak yang lepas dari kontrol orang tua dapat 

mengakibatkan anak merasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih 

sayang. Karena kurangnya perhatian orang tua membuat tingkah laku dan 

perbuatan anak menjadi kurang terarah, padahal di masa remaja anak 

sangatlah membutuhkan peran orang tua untuk membimbing dan 

mengarahkan anak agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan negatif.. 

Kurangnya pengawasan orang tua juga dapat menjadi penyebab anak 

melakukan perbuatan menyimpang misalnya seorang anak dibiarkan 

bermain atau bepergian sendirian tanpa pendampingan dan pengawasan 

secara intensif, sehingga anak kurang dapat diawasi dengan baik dan tidak 

diperhatikan dengan siapa anak bermain atau bergaul.  

b. Kurangnya pembinaan orang tua. 

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk 

karakter dan membina moral anak, kurangnya pembinaan orang tua 
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terhadap anak akan berdampak buruk bagi masa depan anak, karena 

tingkah laku seorang anak tergantung dengan pola asuh dan pola didik 

orang tua terhadap anak itu sendiri. Apabila seorang anak tidak 

mendapatkan pembinaan yang baik sejak dini, maka anak akan cenderung 

memiliki perilaku yang menyimpang. 

Dalam kasus ini, hubungan pelaku dengan ibu kandung maupun 

dengan ayah tiri semasa hidupnya cukup baik, namun hubungan pelaku 

dengan ayah kandungnya sudah terputus sejak berpsisah dengan ibu kandung. 

Orang tua pelaku cukup berusaha dengan baik dalam mendidik pelaku, namun 

pelaku yang memiliki sikap berada di luar kontrol sehingga cenderung tidak 

penurut dan patuh terhadap perintah orang tuanya. Pelaku selalu diberikan 

nasihat oleh orang tuanya agar menjaga perilaku dan sikapnya. Di samping itu 

orang tua pelaku bekerja sampai sore sehingga menjadi kurang pengawasan 

terhadap pergaulan pelaku yang menyebabkan pelaku menjadi memiliki 

kesempatan untuk melakukan perbuatan cabul. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti 

dengan hakim A yang mengatakan bahwa: 

“Salah satu penye a  anak melakukan tindak pidana penca ulan ialah 

karena kurangnya perhatian, pengawasan serta pembinaan orang tua, di 

mana anak  isa keluar rumah seharian tanpa pengawasan sama sekali” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis setuju terdahap 

pernyataan tersebut, karena faktanya sudah sesuai dengan realita yang terjadi 

dalam kasus ini dimana anak pelaku memang kurang pengawasan dan 
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perhatian oleh orang tua sehingga membuat pelaku memiliki kesempatan 

untuk melakukan perbuatan cabul. 

2. Faktor sosial  

Lingkungan sosial atau tempat tinggal seseorang banyak berpengaruh 

dalam membentuk tingkah laku orang tersebut, jika orang tersebut berada 

pada lingkungan sosial yang baik maka cenderung akan membentuk sikap 

sosial yang baik pada orang tersebut. Namun jika tempat tinggal orang 

tersebut berada pada lingkungan yang kurang baik, maka tidak menutup 

kemungkinan sifat dominan orang tersebut adalah tidak baik, oleh karena itu 

pengaruh sosial seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Hal ini 

sejalan dengan pendapat W.A Bonger yakni selain faktor internal yang 

berasal dari pribadi, faktor eksternal salah satunya lingkungan mempunyai 

pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi. Pengaruh 

lingkungan sangat menentukan bagaimana seseorang, apakah ia akan menjadi 

orang jahat atau baik. 

Dalam kasus ini, penyebab lain pelaku melakukan pencabulan adalah 

karena kesibukan orang tua bekerja menyebabkan kurangnya pengawasan 

terhadap lingkungan pergaulan pelaku, hal ini juga menjadi penyebab 

timbulnya perilaku dan kebiasaan negatif pelaku yakni sering keluar malam 

yang menjerumuskannya ke dalam pergaulan bebas. Hal tersebut menjadi 

salah satu faktor pendorong pelaku melakukan tindak pidana pencabulan. 

Pergaulan bebas merupakan perilaku individu atau suatu kelompok yang 

menyimpang dan melanggar batas-batas norma sosial dan agama. Pergaulan 
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bebas sangatlah penting untuk dipahami, terutama untuk generasi muda karena 

bisa berdampak buruk bagi pertumbuhan serta perilaku anak. Pergaulan bebas 

tak hanya merugikan anak, melainkan juga orang-orang di sekitarnya. Apabila 

anak sudah terjerumus dalam pergaulan bebas maka hal tersebut dapat 

berdampak pada perilaku yang tidak terkontrol dan bisa menjerumuskan anak 

ke berbagai hal negatif, salah satunya adalah pencabulan yang dilakukan oleh 

pelaku dalam kasus ini. 

3. Faktor Pendidikan  

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat 

menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah 

terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari 

perbuatannya. Karena ketidakpahaman tentang aturan serta dampak dari 

perbuatan yang berakibat pelaku melanggar norma.  

Dalam kasus ini pelaku mulai bersekolah pada Pendidikan Dasar namun 

tidak sampai tamat, dikarenakan setelah orang tua mengecek kemampuan 

pelaku yang tidak lancar baca tulis huruf latin, maka pelaku diberhentikan 

sekolah oleh orang tuanya. Pelaku hanya menempuh Pendidikan sampai kelas 

3 SD dan tidak lagi melanjutkannya, hal tersebut kemudian ikut berpengaruh 

pada tingkah laku pelaku. Karena rendahnya tingkat pendidikan formal yang 

diperoleh oleh pelaku menimbulkan dampak negatif bagi pelaku itu sendiri, 

hal tersebut menyebabkan kurangnya wawasan dan pemahaman pelaku terkait 

aturan yang ada, sehingga pelaku dalam melakukan tindak pidana pencabulan 

tidak mengetahui bagaimana dampak dari perbuatannya tersebut. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di kantor 

Pengadilan Negeri Makassar melalui wawancara dengan hakim A, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa, terkait dengan pertimbangan hakim terhadap 

putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks dalam perkara anak sebagai 

pelaku tindak pidana pencabulan. Peneliti setuju dengan putusan yang 

dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku, karena pelaku telah memenuhi unsur 

pasal yang didakwakan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak dan hakim tidak mengesampingkan kepentingan 

pelaku yang merupakan anak di bawah umur, dengan tetap memperhatikan 

ketentuan khusus yang berlaku bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana 

sesuai dengan yang diatur Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan telah menjadi 

fenomena sosial di lingkungan masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yang menjadi faktor penyebab anak melakukan tindak pidana 

pencabulan dalam kasus Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks yaitu karena 

faktor keluarga yang kurang pembinaan serta pengawasan terhadap anak dan 

disamping itu terdapat faktor sosial yang juga menjadi penyebab lain anak 

melakukan pencabulan karena anak menjadi salah pergaulan karena pergaulan 

bebas, serta faktor Pendidikan yang rendah membuat anak menjadi tidak 

paham terkait dengan perilaku yang melanggar norma serta dapat dipidanakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 

menyimpulkan beberapa hal, yaitu: 

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara 

tindak pidana  pencabulan yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 

44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks yakni berdasarkan Undang-undang 

Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaku anak 

dijatuhi hukuman pidana penjara di LPKA Kelas II A Maros selama 1 

tahun serta pelatihan kerja  selama 6 bulan, karena telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur yang  terdapat dalam Pasal 

81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 

81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU  RI No. 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP, yaitu unsur setiap orang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat 

serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau 

membiarkan persetubuhan dengannya atau orang lain, telah melakukan 

dan membujuk anak melakukan perbuatan, telah dibuktikan di persidangan 

serta memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (3) UU RI No. 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu apabila dalam 

hukum materil dijatuhi pidana penjara dan denda maka pidana denda 

diganti dengan pelatihan kerja. Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-
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hal yang memberatkan dan meringankan serta hasil penelitian 

kemasyarakatan. 

2. Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencabulan dalam 

putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks yakni karena faktor 

keluarga dan faktor lingkungan sosial pelaku, dimana orang tua pelaku 

sudah bercerai dan pelaku tinggal bersama ibu dan ayah tirinya yang sibuk 

bekerja hingga sore sehingga pelaku menjadi kurang pembinaan dan 

pengawasan yang berdampak buruk pada lingkungan pergaulan pelaku 

yang bebas. Serta pengaruh rendahnya tingkat pendidikan  formal dalam 

diri pelaku juga menimbulkan dampak buruk terhadap pelaku dimana 

pelaku menjadi  mudah terpengaruh melakukan suatu  kejahatan tanpa 

memikirkan akibat dari perbuatannya karena kurangnya pemahaman 

terkait peraturan yang ada. 

B. Implikasi 

1. Bagi penegak hukum, agar kiranya dapat memperhatikan segala aspek 

pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan sehingga mampu 

memberikan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi korban 

pencabulan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi 

pelaku, dan memberikan solusi yang jelas serta spesifik mengenai 

pengertian tindak pidana pencabulan beserta ancaman pidana bagi pelaku 

tindak pidana pencabulan, mengingat masih banyak masyarakat 

khususnya anak di bawah umur yang masih awam mengenai tindak 

pidana pencabulan, serta diharapkan dapat menjadi peringatan keras agar 

masyarakat khususnya anak tidak melakukan tindak pidana pencabulan. 
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2. Bagi masyarakat terkhususnya orang tua agar lebih meningkatkan 

perhatian dan pembinaan terhadap anak baik di dalam maupun di luar 

lingkup keluarga, mendidik anak dalam melakukan kegiatan bermanfaat 

yang berguna bagi pendidikan dan masa  depan anak, menanamkan nilai 

moral dan agama untuk menjaga perilaku dan keimanan anak, serta 

meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan pergaulan anak karena 

anak masih tergolong dalam usia yang lebih mudah terpengaruh dan 

terbawa hasutan dari lingkungan pergaulan yang bisa menjerumuskannya 

pada tindakan kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang 

lain. 
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