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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titk di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س
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 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di ص 

bawah) 

 Dad D de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta T te (dengan titik di ط

bawah) 

 Za Z zet (dengan titk di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

hamza ء

h 

, Apostop 
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 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya 

tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau di akhir, maka 

ditulis dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 

atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـ َ

 Kasrah I I ـ َ

 Dammah U U ـُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat, dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 

yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  ي

fathah dan ya 

 

Ai 

 

a dan 

i 

  ك

fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan 



 

 

xi 

u 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harkat dan Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

  ..ا|  ي ...

fathah dan 

alif atau 

ya 

 

A 

 

a dan garis di atas 

  ي

kasrah dan ya 

 

I 

 

i dan garis di atas 

  ˚و

dammah dan 

wau 

 

U 

 

u dan garis di atas 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu : ta marbutah 

yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, 

yang transliterasinya adalah [t]. sedangkan ta’ marbutah yang mati 

atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh 
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kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta’marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (  َّ ’ ), dalam 

transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf )ی) ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului 

oleh huruf kasrah (َِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah 

menjadi i. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh 

huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung mengaitkannya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatas (-). 

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. 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata 

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam 

tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di 

atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan 

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

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (هلال) 

Kata “Allah” didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudafi ilaihi (frase nominal), 

ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada 

lafz al-jalalah ditranslitersi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All 

caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan 

tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan 

Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Biila nama diri 
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didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

capital 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 capital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-. baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt. = subhānahūwata,ālā 

saw. = sallallāhu „alaihiwasallam 

a.s.  = „alaihi al-salām 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w  = Wafat tahun 

QS.../...:4 = QS Al-Ma’idah/5:33  

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama      : Rezki Amalia 

NIM      : 10400120112 

Judul Skripsi : Kumpul Kebo Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus 

Polres Gowa) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan terkait 
faktor-faktor terjadinya kumpul kebo yang dilakukan tanpa adanya ikatan 
perkawinan secara sah serta upaya penyelesaiannya berdasarkan hasil studi 
kasus polres gowa. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Jenis 
penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan metode penelitian yang 
di ambil dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau dalam suatu 
masyarakat, badan hukum ataupun badan pemerintah dengan menggunakan 
data yang diperoleh secara lansung seperti wawancara, observasi, dan lain-
lain. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kumpul kebo di 
wilayah polres gowa di dasari oleh beberapa faktor seperti kurangnya 
pemahaman mengenai nilai-nilai moral dan agama, ketidakpuasan dalam 
hubungan, nafsu atau ketertarikan sosial, faktor lingkungan, kurangnya 
kesiapan dalam menjalin hubungan, faktor psikologis, budaya seks bebas, 
faktor ekonomi, pengaruh media dan budaya populer. Berdasarkan data dan 
penjelasan-penjelasan yang penulis kumpulkan bahwa upaya penyelesaian 
yang dilakukan di Polres Gowa menggunakan penerapan restorative justice 
terhadap pelaku tindak pidana kumpul kebo atau perzinahan di Polres Gowa 
ini sudah terlaksana dan dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, namun 
belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan tidak semua perkara yang masuk 
memilih jalur penyelesaian secara restorative justice, namun ada melalui 
jalur pengadilan hal ini dikarenakan nilai siri’ na pacce dalam budaya 
masyarakat gowa sangat menjunjung tinggi nilainya harga diri dalam 
kehidupan bermasyarakat sehingga tidak menerima penyelesaiannya hanya 
sampai melalui Restorative Justice.  

Implikasi penelitian terhadap upaya yang dilakukan untuk 
meminimalisir terjadinya perbuatan kumpul kebo atau perzinahan yaitu 
pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan agama dalam keluarga 
dan penggunaan gudget yang harus di kontrol atau dibatasi.  
 
Kata Kunci: Kumpul Kebo, Pemidanaan, Perzinahan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

NKRI adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai 

budaya yang kuat, salah satu inti dari budaya tersebut adalah kesusilaan. 

Kesusilaan adalah bagian penting dalam hukum dan sistem peradilan di 

indonesia karena menjadi dasar hukum dalam memutuskan kasus-kasus 

yang melanggar etika dan moralitas.  

Membicarakan masalah peraturan pidana tidak dapat dipisahkan 

dari pokok bahasan peraturan pidana itu sendiri. Adapun yang menjadi 

subyek pengaturan pidana adalah manusia sebagai makhluk 

perseorangan dan sebagai warga negara. Orang-orang sebagai subjek 

yang sah yang bersekutu dengan kebebasan dan komitmen dalam 

melakukan aktivitasnya berhubungan dengan masyarakat yang tidak 

mengindahkan standar peraturan pidana yang ada1. Mendahului 

perubahan UUD 1945, dalam menyempurnakan organisasi suci NKRI, 

tidak hanya diarahkan oleh UUD 1945 yang merupakan konstitusi 

tersusun, tetapi juga perlu menitikberatkan pada konstitusi tidak tertulis 

(the protected show).2  

Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara 

memiliki ideologi dan prinsip yaitu Pancasila dan UUD 1945. 

 
1 Arianda Lastiur, Dinamika Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia , feb 

23, 2021. 
2 Tri Suhendra Arbani, Eksistensi Konvensi sebagai Sumber dan Praktek 

Ketatanegaraan di Indonesia ,Volume 5 No.1 Juni  2016, h .117. 
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Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila 

merupakan Statuta Fundamentalnorm bangsa Indonesia, dimana 

Pancasila merupakan ideologi terbuka yang menganut nilai-nilai 

ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kerakyatan dan 

kebhinekaan (pluralisme). Negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa serta beradab dan berperikemanusiaan tentunya harus 

berusaha untuk mencapai kemakmuran rakyatnya dan masyarakat yang 

adil dan makmur. Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul 

dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai 

masyarakat.3 Seperti konsep negara kita adalah negara yang berketuhan 

tetapi pada kenyataannya kini berupa pasangan yang tinggal serumah 

tapi tidak mempunyai ikatan yang sah yang dapat digolongkan dalam 

pelanggaran yang sangat melanggar dalam lembaga perkawinan dan 

aturan agama yang seolah-olah dikesampingkan.  

Masyarakat menciptakan kaidah hukum yang kepatuhannya pada 

tingkat terakhit tidak di serahkan pada kemauan bebas warga masyarakat 

perorangan, melainkan di terapkan dan ditegakkan oleh otoritas public 

yang kewenangan dan kehadirannya diterima oleh masyarakat.4 Dalam 

kondisi masyarakat yang berkembang saat ini, peranan hukum menjadi 

sangat penting karena berarti perubahan harus dilakukan secara 

 
3 Muh. Amiruddin, Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas ,  

Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Volume 5 No.1 
(2018),h.187. 

4 Andi Safriani, Telaah Terhadap Hubungan Hukum Dan Kekuasaan, 
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Volume 
4,2017, Hlm.10 
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terencana. Dalam hal demikian, bantuan hukum diperlukan untuk 

mengubah perilaku masyarakat, atau menciptakan kondisi baru yang 

diinginkan oleh pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, jika setiap 

anggota masyarakat mematuhi aturan (norma-noma) yang ada dalam 

masyarakat tersebut, maka ketertiban dan keamanan masyarakat akan 

terjaga. Peraturan ini dikeluarkan oleh badan pengatur masyarakat di 

mana peraturan tersebut dikeluarkan oleh Instansi dimakud adalah 

pemerintah.5 

Dengan majunya zaman yang ditandai dengan perkembangan 

teknologi dan budaya, salah satu permasalahan yang berulang dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia memungkinkan seseorang untuk 

melanggar nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, khususnya 

norma hukum, Sebagai Manusia perempuan juga dapat melanggar hukum 

normatif, baik secara sadar maupun tidak sadar termasuk dalam 

perbuatan kumpul kebo. 

Perbuatan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang 

hidup bersama tanpa adanya suatu tali perkawinan menjadi suatu hal 

yang tidak malu bahkan mereka tidak merasakan kerugian bagi yang 

melakukannya terutama bagi perempuan karena menimbulkan dampak 

yang besar mengakibatkan hamil diluar nikah. Bahkan zaman sekarang 

seks dikalangan remaja melakukan pola hidup kumpul kebo sekarang 

sudah tidak bisa dipungkiri dan bisa dikatakan umum. 
 

5 Mokhammad Najih, Soimin ,  Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep 
Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia,  (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 159  
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Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan seperti kumpul kebo 

atau perzinahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial, 

etika, dan agama. Dasar hukum yang mengatur tindakan ini terdapat 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai 

peraturan lainnya. Berikut adalah beberapa pasal yang relevan dalam 

KUHP: 

1. Pasal 284 KUHP: Pasal ini mengatur tentang perzinahan. Dalam pasal 
ini disebutkan bahwa "Barangsiapa yang selingkuh dengan seorang 
istri atau suami orang lain dan mengetahuinya bahwa yang 
bersangkutan telah kawin, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama sembilan bulan."  

2. Pasal 285 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pelanggaran yang 
dilakukan oleh istri atau suami yang tidak terkawin sah, tetapi 
menjalin hubungan layaknya suami istri dengan orang lain yang 
bukan pasangannya. Pasal ini menyebutkan bahwa "Barangsiapa yang 
sebagai laki-laki atau perempuan tidak terkawin sah, dengan sengaja 
dan melawan hukum melakukan persetubuhan dengan orang lain 
yang bukan pasangannya, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah." 

 
Terdapat dua pandangan utama yang dapat digunakan untuk 

memahami hukum: hukum dalam teori dan hukum dalam kenyataan, 

yaitu :  

1. Hukum dalam Teori: Hukum dalam teori terkait dengan norma dan 

aturan yang diatur dalam sistem hukum terkait perzinahan, 

perselingkuhan, atau kumpul kebo. Norma-norma ini dapat bervariasi 

tergantung pada yurisdiksi dan sistem hukum negara yang berlaku. 

2. Hukum dalam Kenyataan: Hukum dalam kenyataan berkaitan dengan 

penerapan dan penegakan hukum terkait kumpul kebo di dunia nyata. 

Ini mencakup bagaimana kasus-kasus perzinahan atau 
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perselingkuhan diperlakukan oleh sistem peradilan, apakah ada 

penyelidikan, penuntutan, atau penegakan hukum yang dilakukan 

terhadap pelanggaran tersebut. Hukum dalam kenyataan juga 

mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang 

mengatur kumpul kebo dan upaya untuk mencegah dan mengatasi 

pelanggaran semacam itu. 

Usaha mengubah peraturan pidana Indonesia memiliki arti 

penting, khususnya membuat kodifikasi peraturan pidana publik untuk 

menggantikan kodifikasi peraturan pidana yang merupakan tradisi 

pelopor Belanda, khususnya Weetboek van Strafrecht Voor Nederlands 

Non mainstream 1915, yang adalah anak perusahaan Weetboek van 

Strafrecht Belanda pada tahun 1862. Meskipun dalam KUHP sekarang 

telah dilakukan perubahan tetapi jiwanya tetap tidak berubah. Selama itu 

KUHP mengalami penambahan, pengurangan atau perubahan namun 

jiwanya tetap tidak berubah 

Perbuatan tersebut sangat merusak generasi penerus bangsa yang 

bertolak belakang dengan kesopanan dalam hidup sehari-hari dalam 

masyarakat terlebih apabila melakukan kegiatan bersama, seperti 

pasangan suami istri pada umumnya, belum lagi akibat-akibat yang 

ditimbulkannya seperti hamil diluar nikah, merusak moral seseorang dan 

masih banyak lagi hal negatif yang ditimbulkannya. Alasan oleh mereka 

yang melakukan hal tersebut karena kurangnya biaya ekonomi dalam 

membayar kontrakan atau kos-kosan, ataupun tidak mendapatkan restu 
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dari masing masing orang tua. Perbuatan ini sangat memprihatinkan yang 

membuat mereka leluasa menikmatinya tanpa batas. Salah satunya di 

makassar terjadi pada saat pemeriksaan yang dilakukan aparat kepolisian 

di wisma royal jalan laiya di kota makassar seorang pasangan mesum dan 

pasangan kumpul kebo di grebek dalam satu kamar, adapula di sebuah 

pondok di Jalan Baiturrahman, Kecematan Panakukang terdiri dari tiga 

laki-laki dan dua perempuan yang ditemukan dalam berbagai macam 

posisi bahkan dalam keadaan setengah telanjang.6 Bukan hanya itu 

sebuah rumah yang berada di jl sultan hasanuddin, kecematan somba 

Opu gowa, digrebek satuan kepolisian patroli bermotor (Patmor) polres 

gowa menemukan pasangan mesum yang salah satunya sudah memiliki 

empat anak.7  

Gaya hidup kumpul kebo (hidup bersama tanpa ikatan 

perkawinan) juga termasuk kejahatan terhadap kesusilaan seperti 

tindakan dalam perzinahan dalam perbuatan pidana yang diatur dalam 

(Pasal 284 KUHP). Zahiriyah mendefinisikan “zina adalah orang tidak 

halal untuk dilihat dan ia tahu keharamannya.” Mengenai sisi positif dan 

negatif dari kriminalisasi perilaku yang dianggap mengabaikan 

konvensionalitas atau kesusilaan,8 terdapat pertarungan antara individu 

yang memandang cara berperilaku ini sebagai kebebasan bersama dan 

 
6 https://fajar.co.id/2021/04/27/dugaan-kumpul-kebo-5-pemuda-

digerebek-ada-yang-setengah-telanjang 
7https://news.okezone.com/read/2011/03/07/340/432117/rumah -

mesum-digerebek-pemilik-dihakimi-massa 
8 John Kenedi. 2017 Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem 

Penegakan Hukum Di Indonesia , Hlm 16 
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merupakan wilayah rahasia dengan orang-orang yang memandang cara 

berperilaku ini sebagai perbuatan yang tidak tahu malu. yang 

bertentangan dengan sisi positif sosial kebanyakan orang Indonesia. 

Bagaimanapun, mengacu pada pemikiran Devlin, kriminalisasi terhadap 

kegiatan yang dianggap mengabaikan kehormatan harus dilihat sebagai 

pekerjaan negara untuk fokus pada kemampuan utama pengaturan 

pidana, khususnya menjaga kualitas publik yang mendalam. Ini 

menyiratkan bahwa mengkriminalkan apa yang dianggap melecehkan 

kehormatan juga merupakan upaya untuk menjaga kualitas etika 

masyarakat secara keseluruhan yang menjaga kualitas sosial dan ketat. 

Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang dianggap mengabaikan 

kebaikan dan dianggap telah melampaui batas-batas yang diperbolehkan 

baik menurut peraturan yang ada maupun dari segi kualitas hidup 

(budaya dan agama) di mata masyarakat harus dikutuk. 

Dalam hukum islam sudah jelas ditegaskan bahwa perzinaan tidak 

boleh dilakukan sebagaimana yang tertuang di dalam al-Qur’an. 

Firman ALLAH SWT dalam Q.S An Nur/24:2 

انِيَة ُ انِيُُٱلزَّ حِدُ ُُك لَُُُّفٱَجۡلِد وا ُُُوَٱلزَّ نۡه مَاُُوََٰ ُ ُُمِا ئةََُُُم ِ ذۡك مُُوَلَُُُجَلۡدَة  ُُإنُُُِٱللَُُُِّّدِينُُُِفيُُِرَأۡفَةُ ُُبِهِمَاُُتأَۡخ 

ُُِت ؤۡمِن ونَُُك نت مُۡ نَُُُطَائِٓفَةُ ُعَذاَبَه مَاُوَلۡيشَۡهَدُُۡٱلۡۡخِٓرُِ ُوَٱلۡيَوۡمُُِبٱِللَّّ ؤۡمِنيِنَُُم ِ  ُُٱلۡم 
 

Artinya:  
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 
kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 
yang beriman.” 
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Firman ALLAH SWTdalam Q.S Al Isra/17:32 

ىُُٓتقَ رَب واُوَلَُ نَٰ سَبِي لُ ُوَسَاۤءَُُۗفاَحِشَة ُُكَانَُُاِنَّهُ ُالز ِ  

Artinya:  
“Dan janganlah kamu bergerak menuju kekafiran; Sesungguhnya 
perselingkuhan adalah demonstrasi yang menjijikkan. Terlebih lagi, cara 
yang mengerikan”. 
 

Dari kedua ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perzinahan 

menyebabkan kejahatan yang akan menghancurkan keluarga serta 

apapun yang mendekatkan atau memudahkan dirinya untuk melakukan 

perbuatan yang keji, semua itu dilarang oleh islam.  

Terjadinya masalah hubungan seks diluar nikah adalaah hal yang 

tidak pernah berhenti dibicarakan dalam kehidupan manusia. Sebab, 

pada prinsipnya setiap orang mengharapkan perilaku yang baik di antara 

manusia. Padahal persoalan zina dan hukumannya memang sangat 

penting untuk menjaga hubungan karena betapa mengerikan akibatnya 

bagi kehidupan dan hubungan manusia. 

Ketentuan perzinahan di dalam peraturan perundang-undangan 

diindonesia sangat belum efektif yang ditandai dengan perilaku sebagian 

pelaku zina yang semakin berani dan tidak tercermin rasa bersalah.9 

Melakukan persetubuhan diluar perkawinan karena nafsu yang tidak 

dapat ditahan adalah sebagai pola hidup yang termasuk perbuatan negatif 

dan sesungguhnya bentuk dari penyimpanan seksual.10 Seksualisasi 

 
9 Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di 

Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam , (Jakarta: Prenanda Media Group, 2010), h.1.  
10 Usman, “Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia”,  

PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 1 Nomor 3(2020), h.93.  
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dalam diri remaja terlalu besar sehingga hilangnya kesadaran seseorang 

sekaligus menimbulkan rangsangan seksual tanpa disadarinya.11 

Secara tidak sadar manusia dikelilingi oleh sejumlah peraturan – 

peraturan yang harus dipatuhi disisi lain aturan dalam hukum yang 

berada di indonesia yang dirancang oleh pemerintah selalu akan 

mengalami yang namanya perubahan dan tentunya akan mengakibatkan 

penolakan terhadap sekolompok orang yang tidak setuju yang berakibat 

saling menyalahkan satu sama lain. Setiap masyarakat mempunyai sistem 

aturan yang diundangkan oleh golongan penguasa atau golongan 

dominan untuk mengatur perilaku anggota-anggotanya12 dan berkaitan 

dengan Asas Tidak Ada hukuman Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder 

Schuld) memiliki kepentingan yang sama dengan pentingnya aturan 

Keabsahan itu sendiri sehingga pedoman ini dibekukan menjadi satu 

standar utama, yaitu menjadi standar Keabsahan. The Rule of No Criminal 

Without Culpability atau Pedoman Tanggung Jawab menunjukkan bahwa 

seseorang yang telah melakukan demonstrasi yang bertentangan dengan 

pedoman peraturan pidana yang bersangkutan tidak dapat ditegur 

mengingat kurangnya tanggung jawab dalam kegiatannya. Standar ini 

tertuang dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Hukum, yang menegaskan bahwa: 

“Tidak seorang pun dapat dihukum karena melakukan kesalahan, 
kecuali jika pengadilan, berdasarkan metode substansial untuk 

 
11 Tri Suhendra Arbani, Tinjauan kriminologi terhadap pemerkosaan akibat 

perilaku seks bebas di kalangan remaja ,  Volume 4 No.1 Maret (2022), h .239. 
12 ibid  h 241. 
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verifikasi sesuai peraturan, diyakinkan bahwa seseorang yang dianggap 
dapat diandalkan telah bersalah secara sah atas demonstrasi yang 
dipersalahkan kepadanya.”.13  

 
Seperti perbuatan kumpul kebo memunculkan perdebatan pada 

publik membuat beberapa pendapat pro dan kontra. Golongan yang pro 

atau mendukung adanya perbuatan kumpul kebo ini mengatas namakan 

hak asasi manusia hak tersebut menyangkut perasaan dan hak untuk 

menikmati kehidupannya sebagai dasar umumnya atau 

diperbolehkannya perbuatan kumpul kebo itu.14 Di sisi lain golongan 

yang menolak atau kontra terhadap perbuatan ini mengatasnamakan 

Indonesia merupakan negara beragama sekalipun Indonesia memang 

bukan negara agama tetapi Indonesia didirikan dengan atas adanya 

dasar-dasar norma aturan agama seperti apa yang tertuang didalam 

preambule Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada 

alinea ke-4 yang menyebutkan bahwa: 

“Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 
Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 
susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 
berdasar kepada :Ketuhanan Yang Maha Esa” 
 

Dengan dasar tersebut maka telah jelas bahwa Indonesia didirikan 

atas dasar adanya agama dan aturan agama adalah salah satu faktor 

 
13 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana , Rangkang Education Yogyakarta & 

PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012. 
14 Hanifan Niffari, Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak 

Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan 
Peraturan Perundang-undangan di Negara Lain). Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1 Juni 
2020. 
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perkembangan hukum di Indonesia. Dan hal tersebut tidak dapat 

dihindari dari kenyataan adanya perkembangan hukum di Indonesia.  

Sedangkan kerangka otoritas publik di Indonesia cenderung 

membidikkan kekuasaannya pada badan pembuat undang-undang, 

sehingga tugas kepala menjadi rapuh. Apa yang harus menjadi pionir 

(presiden) sebagai seorang kepala yang tidak terpengaruh oleh badan 

pembuat undang-undang dan dapat dengan cepat membuat program 

kerja dan menyelesaikan kewajibannya di suatu negara.15 

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia: 

“Kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang ada pada Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR)” 

 
Secara yuridis dalam hukum pidana yang saat ini berlaku, yang 

telah disahkan terdapat ketegasan terkait orang yang melakukan 

persetubuhan diluar perkawinan maupun yang salah satunya terikat 

perkawinan yang banyak dilakukan secara sukarela. Menghadapi 

permasalahan yang demikian penting adanya tindakan tegas dari aparat 

penegak hukum mengenai sanksi yang harus diberikan kepada pelaku 

kumpul kebo tersebut akan tetapi tetap memperhatikan aspek religius 

dan aspek sosiokultural bangsa indonesia agar masyarakat tidak 

terganggu. 

 
15 Dody Nur Andriyan, Synergy and Harmony of the Presidential System of 

Multi Parties and Election to Associate Indonesia 2045 , Bappanes Working Papers, 
Vol. II, No.1 (Maret 2019), h.17. 
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Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian serta memaparkan masalah ini dalam bentuk 

proposal skripsi yang penulis beri judul: “Kumpul Kebo Perspektif 

Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Gowa)”. 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan yakni 

dengan fokus penelitian pada tinjauan hukum pidana terhadap 

pasangan yang hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan 

(kohabitasi)  

2. Deksripsi Fokus  

a. Kohabitasi  

Kohabitasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan ketika dua orang atau lebih yang hidup bersama dan 

tidak memiliki ikatan perkawinan dalam satu tempat tinggal yang 

melibatkan hubungan romantis atau intim dengan berbagai macam 

alasan seperti kenyamanan atau untuk memenuhi kebutuhan sosial dan 

emosional. 

b. Perkawinan  

Perkawinan merupakan ikatan resmi yang melibatkan antara dua 

orang yang diakui oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang yang 

melibatkan berbagai perencanaan dan persiapan.  
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C. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang diangkat berdasarkan masalah yang 

dibahas di atas adalah: 

1. Mengapa terjadi kumpul kebo di wilayah polresta gowa ? 

2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan polresta gowa 

dalam penyelesaian kasus bagi mereka yang melakukan 

kumpul kebo? 

D. Kajian Pustaka 

Setelah peneliti melakukan penelusuran ditemukan beberapa hasil 

penelitian terlebih dahulu yang membahas terkait pasangan yang hidup 

bersama tanpa adanya ikatan perkawinan (kohabitasi) yang dapat 

dijadikan referensi, ialah: 

1. Jurnal Hari Purwadi yang berjudul “Urgensi Kriminalisasi 

Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia”. 

Jurnal ini menjelaskan perlu adanya kebijakan formulasi 

hukum pidana berupa kriminalisasi terhadap perbuatan 

kumpul kebo di indonesia di masa mendatang dan 

penyajiannya juga mudah dipahami sehingga memudahkan 

peneliti untuk lebih memahaminya.  

2. Jurnal Rizky Amelia Fathia yang berjudul “Tinjauan yuridis 

terhadap pelaku kumpul kebo (Samen Leven) menurut RUU 

KUH”. Jurnal ini menjelaskan mengenai aturan dan kebijakan 

hukum pidana dalam mengatasi perbuatan tersebut. 
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3. Jurnal Muh.zulfan uswah yang berjudul “kumpul kebo (Samen 

Leven) dalam pembaharuan hukum pidana positif di 

indonesia”.  Jurnal ini menjelaskan tentang dasar pertimbangan 

perlu adanya kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo 

dan kebijakan hukum pidana dalam menangani kasus kumpul 

kebo, yang dimana di dalam sumber jurnal ini cukup berkaitan 

dengan penelitian penulis. 

4. Jurnal Mia Amalia dengan judul “Prostitusi Dan Perzinahan 

Dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal ini membahas terkait 

dengan perzinahan dan pengaturan serta sanksi terhadap 

prostitusi atau zina, sehingga dapat digunakan sebagai salah 

satu sumber referensi penulis pada saat penyelesaian 

penelitian. 

5. Skripsi yang berjudul “Analisis Kriminalisasi Perbuatan 

Kumpul Kebo Dalam Konsep RKUHP Tahun 2019 Perspektif 

Maqasid Syariah Jasser Auda. Dalam skripsi ini membahas 

dasar-dasar pertimbangan mengenai perlu atau tidaknya 

kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo dalam konsep 

RKUHP 2019 sehingga menjadi bahan referensi penulis. 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah, tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya kumpul kebo di 

polresta gowa. 

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian yang 

diberikan bagi mereka yang melakukan kumpul kebo. 

F. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan 

manfaat antara lain:  

1. Kegunaan Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Memperkaya kajian akademik dalam pengembangan Ilmu Hukum, 

terutama yang berkaitan dengan studi tentang Hukum Pidana. 

b. Pengharapan dalam penelitian ini gunanya dapat memiliki wawasan 

pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa, pemerintah maupun 

masyarakat umum dalam aspek Kumpul Kebo Perspektif Hukum Pidana. 

2. Kegunaan Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk memberikan jawaban dari masalah yang dikonsentrasikan 

sehingga hasil eksplorasi dapat memberikan informasi dan 

pertimbangan serta menambah informasi tentang kriminalisasi 

kumpul kebo. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau 

arahan potensial bagi para mahasiswa hukum dan politik serta 
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para profesional sehubungan dengan Kumpul Kebo Perspektif 

Hukum Pidana. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana  

1. Pengertian Tindak Pidana Umum 

Tindak pidana umum Menyinggung jenis-jenis pelanggaran 

peraturan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum 

dan diarahkan dalam peraturan pidana suatu negara. Kesalahan 

umum termasuk tindakan ilegal yang merugikan masyarakat dan 

tidak hanya merusak orang atau pertemuan tertentu. 

Beberapa penilaian ahli sah dari barat (Eropa) sehubungan 

dengan hukum pidana antara lain:  

a. Bagi Apeldoorn, menyatakan bahwa peraturan pidana dipisahkan dan 

diberi arti penting: Peraturan pidana materiil yang menyinggung tentang 

demonstrasi pidana dan yang kegiatannya dapat dilawan, dimana tindak 

pidananya terdiri dari dua bagian, yaitu: 

1) Bagian objektif adalah demonstrasi atau pembawaan yang 

bertentangan dengan peraturan pidana positif, sehingga bersifat 

melawan hukum yang menimbulkan tuntutan dengan ancaman pidana 

atas pelanggaran. 

2) Bagian subjektif adalah campur-baur yang menunjukkan pelakunya 

dianggap bertanggung jawab sesuai peraturan. Peraturan pidana 

formil yang mengatur bagaimana peraturan pidana materiil dapat 

ditegakkan. 
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b. Bagi Algra Janssen, Hukum Pidana adalah alat yang digunakan oleh 

seorang penguasa (hakim) untuk memperingatkan orang-orang yang 

telah melakukan aksi unjuk rasa yang tidak sah, tanggapan penguasa 

menolak sebagian dari jaminan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana 

atas hidup, kesempatan dan sumber daya, yaitu, jika dia tidak melakukan 

kesalahan.16 

Pengertian peraturan pidana tidak hanya berasal dari orang 

barat saja, tetapi para ahli hukum Indonesia juga memberikan 

pengertian tentang peraturan pidana, antara lain: 

a. Soedarto, berkata hukum pidana adalah kerangka otorisasi negatif, 

diterapkan jika sarana lain pada saat ini tidak memadai, peraturan pidana 

dikatakan memiliki kemampuan tambahan. Perbuatan salah juga 

termasuk kegiatan (maatregelen), tetapi itu adalah kesengsaraan, sesuatu 

yang dirasakan buruk oleh orang lain yang terpapar padanya, oleh karena 

itu, sifat dan alasan perbuatan salah dan disiplin adalah untuk 

mendukung perbuatan salah tersebut. 

b. Prof. Dr. Soerjono Soekanto: hukum pidana adalah bagian dari peraturan 

yang mengatur pelarangan dan bahaya persetujuan pidana untuk 

kegiatan yang ditolak oleh peraturan pidana.  

Dalam pemeriksaan regulasi, pembicaraan tentang 

demonstrasi kriminal tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan tentang 

perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Demonstrasi cerdas harus 

 
16 Teguh Prasetyo ,Hukum Pidana , (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), H.6 . 
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terlihat dari berbagai sisi, yaitu demonstrasi jahat sesuai ilmu hukum 

dan demonstrasi menjijikkan dalam arti hukum pidana..17 

a. Perbuatan jahat dalam arti kriminologis melihat perbuatan jahat sebagai 

efek samping dari masyarakat yang dipandang kokoh terjadi di mata 

publik, menjadi aktivitas manusia tertentu yang mengabaikan standar 

fundamental yang dirasakan dan hidup di arena publik dengan cara yang 

tulus. 

b. Tidak sama dengan pengertian tindak pidana kejahatan secara 

kriminologis, tindak pidana unjuk rasa dalam pengertian hukum pidana 

menyatakan bahwa unjuk rasa yang disinggung di sini adalah perbuatan 

dengki yang telah direncanakan dan diatur dalam undang-undang dan 

pedoman. 

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa di antara 

percampuran dan perbuatan kriminal terdapat hubungan yang 

nyaman, di mana kekeliruan tidak dapat dilihat tanpa tindakan yang 

ilegal. Secara keseluruhan, seseorang dapat melakukan kejahatan 

tanpa memiliki kekurangan, tetapi di sisi lain, seseorang mungkin 

tidak memiliki masalah jika dia tidak melakukan perbuatan yang 

melanggar hukum.. 

2. Jenis-jenis pidana 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai induk atau 

sumber utama hukum pidana memiliki butir-butir macam-macam 

 
17 M.Rosid Kusnan, Hukum Pidana,  (Klaten: Cempaka Putih, 2008), Hlm 26  
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pelanggaran, sebagaimana diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-

undang Hukum Pelanggar. Sesuai dengan stelsel dari Hukum 

Pelanggar Hukum, disiplin dibagi menjadi dua kelompok, antara 25 

kesalahan mendasar dan hukuman tambahan. Berikut ini 

menggambarkan dua jenis kesalahan:  

a. Pidana pokok 

1) Pidana Mati 

Baik ditinjau dari Pasal 69 maupun dari pandangan kebebasan 

bersama yang terbesar, pidana mati merupakan disiplin yang paling 

berat, yang pelaksanaannya adalah dengan mengejar hak hidup bagi 

orang-orang, yang sebenarnya hak itu hanya dalam kepemilikan 

Tuhan, jadi bukan bisnis seperti biasa bahwa dari masa lalu hingga 

beberapa waktu yang lalu telah ada anggapan jenius dan penipu. , 

tergantung pada kepentingan dan pandangan tentang hukuman mati 

itu sendiri. 

Maksud pemaksaan dan penyelesaian hukuman mati juga 

ditujukan kepada seluruh masyarakat agar mereka yang berada di 

bawah ancaman hukuman mati akan enggan melakukan demonstrasi-

demonstrasi ketiadaan belas kasihan yang akan mengakibatkan 

mereka dihukum mati. 

Apalagi kekurangan dan persoalan pidana mati ini adalah 

apabila sudah dilakukan, tidak akan pernah lagi dapat memberikan 

perbaikan yang diharapkan, baik pembaharuan atau semacam 
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pendisiplinan atau perbaikan bagi terpidana itu sendiri dengan 

anggapan kemudian diketahui bahwa individu atau pencipta, serta 

campur aduk dalam kesalahan yang menyebabkan hukuman mati. 

dijatuhkan dan diselesaikan atau juga kesalahan atas kesalahan 

terpidana, mereka tidak pernah berfikir bahwa hukuman yang 

dijatuhkan adalah stimpal dengan kejahatan yang telah ia lakukan.18 

Terlepas dari kenyataan bahwa hukuman mati telah dikenang 

sebagai undang-undang, pelaksanaannya harus dipandang sebagai 

tindakan krisis. Tidak ada yang lain sehingga hukuman mati hanya 

dipaksakan dalam kondisi pengecualian tertentu yang dianggap 

sangat mendesak. Oleh karena itu, dalam KUHP, pelanggaran yang 

diancam dengan hukuman mati hanyalah pelanggaran yang dianggap 

berat, yang jumlahnya juga dibatasi secara luar biasa. Selain itu, 

sebenarnya penyelenggara di balik UU Pelanggar sendiri telah 

membuat mosi agar hukuman mati tidak dipaksakan begitu saja. 

Penggunaan hukuman mati harus sangat hati-hati, jangan 

sembarangan. Petunjuknya adalah bahwa untuk setiap kesalahan 

yang mengakibatkan hukuman mati, disiplin elektif selalu 

dikompromikan. Khususnya penahanan selamanya atau penahanan 

paling lama 20 tahun.19 

 

 
18 Ahkam  Jayadi, Peran  Nilai-Nilai  Religious  Dalam  Pembangunan Dan  

Penegakan  Hukum  Di  Indonesia , jurnal jurisprudentie. Volume 6 2019, hlm 3  
19 Adami Chazawi, Pembelajaran Hukum Pidana 1  (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2008), h. 29. 
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2) Pidana Penjara dan Pidana Kurungan  

Dalam Pasal 10 KUHP ada dua macam hukuman bagi yang 

kehilangan kesempatan berkembang, yaitu penahanan khusus dan 

penahanan. Dari perangainya membunuh kesempatan berkembang, 

dalam perasaan menempatkan terpidana di tempat (penjara) yang 

tidak boleh keluar masuk terpidana dan di mana ia wajib mematuhi, 

mematuhi dan menyelesaikan setiap tuntunan materi dan tuntunan, 

maka pada saat itu kedua macam disiplin tersebut menimbulkan 

kesan yang serupa. Namun, sebenarnya keduanya memiliki kontras. 

3) Pidana Denda  

Denda umumnya diremehkan untuk jenis pelanggaran (Buku 

III) baik sebagai opsi yang berbeda dengan penahanan atau sebagai 

disiplin bebas. Apalagi untuk pelanggaran ringan dan kesalahan culpa, 

denda berkali-kali diringankan sebagai pilihan berbeda dengan 

penahanan. Untuk sementara, pelanggaran-pelanggaran yang tersisa 

jarang pantas mendapatkan denda baik sebagai opsi yang berbeda 

dengan penahanan atau sebagai disiplin otonom. 

Ada beberapa sorotan denda jika dibandingkan dengan jenis 

pelanggaran kepala lainnya. Kehormatan tersebut adalah sebagai 

berikut:  

1) Karena pelaksanaan kesalahan, denda tidak menutup 

kemungkinan dibayar atau dibayar oleh orang lain, yang dalam 
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pelaksanaan pelanggaran yang berbeda kesempatan ini tidak 

dapat terjadi.  

2) Pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan menjalani pidana 

kurungan (penjara pengganti pidana denda, Pasal 30 ayat 2)  

3) Karena pidana denda tidak ada yang terbesar luasnya, yang ada 

hanyalah yang terkecil secara keseluruhan yang menurut Pasal 30 

ayat 1 tiga rupiah 75 sen 

Dalam praktik yang sah hingga saat ini, denda jarang 

dipaksakan. Hakim umumnya memaksakan hukuman represi atau 

penahanan jika denda dikompromikan sebagai pilihan dalam merinci 

kesalahan yang bersangkutan, selain jika kesalahan tersebut memang 

hanya diringankan dengan denda, yang tidak tidak mengizinkan juri 

untuk memaksakan hukuman lain selain denda. Ini karena nilai uang 

semakin berkurang secara bertahap, menyebabkan jumlah atau nilai 

uang yang dirusak karena kesalahan tidak dapat mengikuti nilai uang 

yang tersedia sehingga dapat menyebabkan permainan curang ketika 

denda dipaksakan.20 

Pemberian Sistem Pidana atau disebut “the sentencing system” 

adalah peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan sanksi. 

Menurut Barda Nawawi Arief, jika pengertian penjatuhan pidana 

diartikan secara komprehensif sebagai jalan pemberian atau 

 
20 Hamsir dkk ,  “Implementasi of Rehabilitation System of Prisoner for the 

Prisioner Resocialization in the Correctional Institute Class II A Palopo”,  Jurnal 
Dinamika Hukum 19, no.1 (2019), h. 128  
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pemaksaan pidana oleh seorang hakim, maka dapat dikatakan bahwa 

kerangka pemasyarakatan menggabungkan semua pengaturan hukum 

yang mengarahkan bagaimana peraturan pidana ditegakkan atau 

dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dapat dikenakan 

sanksi (peraturan pidana). Hal ini berimplikasi bahwa semua 

peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan Peraturan Pidana 

Bermakna, Peraturan Pidana Formal dan Peraturan Eksekusi Pidana 

harus terlihat sebagai kerangka disiplin yang terkoordinasi.21 

Prins, Van Hammel, Van List pada pengertiannya yaitu: 

1) Tujuan utama “pidana” adalah membunuh perbuatan salah 
sebagai efek samping masyarakat. 

2) Penyidikan peraturan pidana dan peraturan pidana harus 
fokus pada konsekuensi pemeriksaan antropologis dan 
humanistik. 

3) Pidana adalah salah satu sarana terbaik yang dapat 
dimanfaatkan oleh penguasa umum untuk memberantas 
kejahatan. Pidana bukanlah sarana utama, oleh karena itu 
disiplin tidak boleh digunakan sendiri tetapi harus 
digunakan secara terpadu dengan usaha-usaha sosialnya.22 

 
Arti penting lain dari penjatuhan sanksi adalah merupakan 

rangkaian dari tahapan-tahapan penetapan persetujuan dan 

selanjutnya tahapan pemaksaan sanksi dalam hukum pidana. "pidana" 

sebagian besar diartikan sebagai peraturan, sedangkan "pemidanaan" 

dicirikan sebagai hukuman disiplin. Sedangkan L.H.C. Hulsman 

 
21  Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ,  (Bandung: 

CitraAditya Bhakti, 2016, h.123. 
22 Djoko Prakoso,  Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses 

Pidana , Yogyakarta: Liberty, h.47. 
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mencirikan kerangka penghukuman sebagai peraturan dan pedoman 

yang terkait dengan dukungan dan penghukuman kriminal. 

Sementara pemidanaan adalah tahapan pemberian atau 

pemaksaan hukuman. Disiplin juga disinggung sebagai gangguan 

hukuman atau pengaturan hukuman atau disiplin. Dalam bahasa 

Belanda disebut strafoemeting dan dalam bahasa Inggris disebut 

sentencing. Itulah yang dikatakan sudarto “disiplin” memiliki makna 

yang sama dengan “disiplin”, karena ia berpendapat bahwa:23 

“Penghukuman itu berasal dari kata premis yang sah, sehingga sangat 
mungkin diartikan sebagai peletakan hukum suatu peristiwa yang tidak 
hanya menyangkut bidang hukum pidana, tetapi juga hukum umum, 
karena tulisan ini berputar pada hukum pidana, maka istilahnya harus 
dibatasi secara signifikan, khususnya disiplin dalam arti kriminal, yaitu, 
seringkali dengan mengutuk atau mengabulkan atau memaksakan 
hukuman oleh otoritas yang ditunjuk. Disiplin untuk situasi ini sama 
pentingnya dengan kalimat atau veroordeling.” 

 
Pemberian system penjatuhan pidana dapat dilihat dari dua 

sudut pandang sebagai berikut: 

1) Sudut Fungsional  

Pemberian system penjatuhan pidana dari pandang cara 

bekerjanya, dapat diartikan sebagai:24 

a. Kesemuanya kerangka (peraturan dan pedoman) untuk 
fungsionalisasi/operasionalisasi/kriminalisasi.  

b. Keseluruhan kerangka (peraturan dan pedoman) yang mengatur 
bagaimana peraturan pidana ditegakkan atau 
dioperasionalisasikan secara kokoh sehingga seseorang bergantung 
pada sanksi pidana (yang sah). 

 

 
23 Sudarto, Op.Cit, h.71. 
24 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Bandung: 

Citra Aadtya Bakti, 2016, h.261. 
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Selain itu, Barda Nawawi Arief mengemukakan, berawal 

dari pengertian di atas, maka pada saat itu asumsi asas hukum 

dibatasi pada ketentuan pidana yang cukup banyak terkandung 

dalam KUHP., dapat dikatakan bahwa semua pengaturan dalam 

KUHP, baik sebagai pedoman dasar maupun standar pengecualian 

berkenaan dengan perincian demonstrasi kriminal, pada dasarnya 

adalah satu kesatuan kerangka disiplin yang terikat. Pada 

dasarnya masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi 

menjadi dua teori. Teori ini biasa disebut dengan teori 

pemidanaan. Dua teori yang biasa digunakan sebagai bahan 

referensi berkenaan dengan motivasi di balik disiplin.  

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa kerangka 

penegakan hukum tidak dapat dibedakan dengan pengaturan 

kewenangan umum subsistem pengaturan pidana yang terdiri dari 

pengaturan pidana materiil/berat, subsistem pidana formil, dan 

penertiban pidana. Penegakan hukum terhadap kejahatan di 

Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk 

pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum 

penjahat sehingga dapat memberikan efek jera.25 Ketiga subsistem 

tersebut menyusun kerangka pidana yang disatukan karena 

berada di luar ranah kemungkinan pengaturan pidana untuk 

 
25 Nur Alim Hamzah dan Abd Rais, Efektifitas Dan Dampak Peranan 

Tahanan Pendamping Dalam Proses Pembinaan Lembaga Permasyarakatan , 
Volume 4 No.3 November(2022),h.637.  
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dioperasionalisasikan/diimplementasikan secara konkret hanya 

dengan salah satu dari subsistem tersebut. Arti dari kerangka 

penghukuman seperti itu dapat dikenal sebagai kerangka 

penghukuman praktis atau kerangka penghukuman dari 

perspektif yang luas. 

2) Sudut Norma-Substantif 

Keseluruhan perangkat hukum pada istilah definisi ini 

dapat dilihat dari standar pengaturan pidana yang cukup besar, 

kerangka pidana dapat diuraikan sebagai:26 

a. Seluruh pengaturan standar/standar peraturan pidana materiil 
untuk pemidanaan 

b. Keseluruhan pengaturan standar/standar peraturan pidana 
materiil untuk pemberian/pembebanan dan pelaksanaan peraturan 
pidana. 

Dilihat dari gambaran di atas, maka segala peraturan dan 

pedoman yang dimuat dalam KUHP maupun peraturan di luar 

KUHP, pada dasarnya merupakan kerangka pidana yang disatukan, 

yang terdiri dari asas umum dan standar yang unik. Pedoman 

secara keseluruhan tertuang dalam Buku I KUHP dan standar 

eksplisit tertuang dalam Buku II dan Buku III KUHP serta dalam 

peraturan-peraturan pengecualian di luar KUHP.27 

 

 

 
26 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Bandung: 

Citra Aadtya Bakti, 2016, h.262. 
27 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Bandung: 

Citra Aadtya Bakti, 2016,  h.263. 
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B. Tinjauan Kumpul Kebo (Cohabitation)  

Frase cohabitation adalah frase yang berasal dari bahasa inggris 

yang artinya hidup bersama sebagai suami istri yang tidak mempunyai 

ikatan perkawinan yang sah. Menurut Reiss dalam control theory Ada dua 

macam kontrol, yaitu kontrol privat dan kontrol sosial. Kontrol privat, 

khususnya kapasitas individu untuk menghindari pemenuhan 

kebutuhannya dengan mengabaikan standar yang berlaku di mata publik, 

sedangkan yang dimaksud dengan kontrol sosial adalah perkumpulan 

atau lembaga - lembaga di arena publik untuk melaksanakan standar atau 

pedoman untuk menjadi kuat.28 

Kumpul kebo adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan hubungan seksual di luar nikah antara dua orang yang 

tidak memiliki hubungan pernikahan. Istilah ini biasanya digunakan 

dalam konteks masyarakat Indonesia, tetapi fenomena serupa juga terjadi 

di banyak negara dan budaya. Kumpul kebo seringkali terjadi karena 

kebutuhan emosional atau fisik yang tidak terpenuhi dalam hubungan 

yang ada. Misalnya, seseorang mungkin merasa kurang terhubung dengan 

pasangannya atau merasa tidak puas dengan kehidupan seksual mereka 

dalam hubungan tersebut. Hal ini dapat memicu keinginan untuk mencari 

keintiman di luar hubungan tersebut. Selain itu, kumpul kebo juga dapat 

terjadi karena tekanan sosial atau budaya. Dalam beberapa budaya, 

perselingkuhan atau kumpul kebo dianggap sebagai tanda kejantanan 

 
28 Yesmil Anwar Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2010, h.103  
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atau keberhasilan dalam hidup. Hal ini dapat membuat seseorang merasa 

terdorong untuk terlibat dalam hubungan seperti itu demi memenuhi 

ekspektasi sosial atau budaya.  

Kumpul kebo atau kohabitasi seperti dalam hidup masing-masing 

seperti pasangan yang sudah menikah tetapi tidak menikah dianggap 

biasa dan dapat dibenarkan secara sosial di negara-negara barat. Banyak 

pasangan menikah ketika mereka sudah memiliki anak, dan banyak 

pasangan bahkan memutuskan untuk tidak menikah meskipun mereka 

sudah memiliki keluarga (punya pasangan hidup dan anak). Berbeda 

dengan Indonesia, Standar Indonesia tidak memberi ruang untuk hidup 

bersama. Justru budaya Indonesia tampaknya melihat tinggal bersama 

tanpa adanya ikatan perkawinan sebagai larangan. Dalam hal ini Suatu 

perkawinan dapat dianggap sah apabila sesuai dengan hukum agama, 

hukum adat, pandangan masyarakat dan Undang –undang yang mengatur 

tentang perkawinan. Perkawinan adalah hak setiap orang, namun tetap 

dibatasi oleh keragaman adat dan budaya di Indonesia.29 Akibatnya 

wawasan tentang seseorang yang menjalani kehidupan rumah tangga 

akan berubah menjadi gejolak sosial. Misalnya, ketika ada wawasan baru 

tentang penghapusan pasangan hidup bersama oleh warga kota. 

Meskipun demikian, standar yang menyangkal hidup bersama dan 

dukungan sosial yang mengkompromikan pelakunya jelas tidak cukup 

mampu memperlambat laju percepatan hidup bersama pasangan. 
 

29 Andi Tenri Pratiwi,  Kedudukan Mahar Dalam Sistem Perkawinan Adat 
Mandar, Volume 5 No.1(2023),H.190.  
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“Kumpul Kebo” dikenang karena pelanggaran keadilan, yang tidak 

baru-baru ini dikenal dalam pelopor buatan Wetboek van Strafrecht 

(WvS) yang disistematisasikan ke dalam KUHP. 

Kesusilaan pada KBBI yang dirancang oleh kemendikbud, 

didistribusikan oleh Balai Pustaka 1989, ditumpuk dengan makna Perihal 

Susila ditumpuk dengan implikasi yang menyertainya: 

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;  
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;  
3. Pengetahuan tentang adat. 

 
Perbuatan kumpul kebo adalah tindakan yang aneh dan 

bertentangan dengan kualitas dan standar yang berlaku di mata publik. 

Demonstrasi hidup bersama dipandang sebagai salah satu pelanggaran, 

karena dianggap bahwa hidup bersama dapat memicu kesalahan baru 

atau (faktor kriminogenik) seperti pemindahan janin, pembunuhan bayi 

yang tidak diinginkan atau pemindahan anak karena peristiwa sosial 

tersebut. Oleh karena itu, banyak contoh hidup bersama diselesaikan 

dengan kejam dan menjadi main hakim sendiri (eigenrechting) oleh 

individu yang menemukan situasi ini di mana mereka tinggal dan 

menetap. Oleh karena itu, upaya menaklukkan kerukunan hidup bersama 

melalui strategi kriminalisasi merupakan tahapan yang tidak dapat 

ditunda sebagai upaya untuk mencegah keadaan akibat atau akibat yang 

ditimbulkannya dan menjaga agar kondisi tidak semakin memburuk. 
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 Kohabitasi ternyata dilacak di Eropa, di mana pernikahan sekitar 

saat itu dipandang sebagai metode untuk mempertahankan keturunan. 

Orang yang menikah dan tidak punya anak dianggap malu, 

perkawinannya kandas. Jadi sebelum memutuskan untuk menikah, pria 

memimpin tes pada wanita, apakah mereka bisa hamil, jika 

memungkinkan, mereka akan menikah secara sah. Atau dalam keadaan 

lain, “tinggal bersama” dilakukan karena tidak tahan, ingin segera 

menikah, tetapi keadaan dan kondisi tidak memungkinkan, misalnya 

sekolah ataupun kuliah belum selesai, orang tua belum mengizinkan, 

belum ada pekerjaan, usia masih terlalu muda, namun di sisi lain, hasrat 

akan kebutuhan alam atau dorongan seks umumnya mendapatkan feeling 

dan daya tarik dari luar. Ini adalah pendorong utama, tantangan, masalah, 

dan godaan yang semakin signifikan bagi anak muda, sehingga akhirnya 

para remaja jatuh, tidak mampu melawan paksaan untuk mengakhiri 

semuanya hubungan bebas atau pun “kumpul kebo”. 

Dalam masyarakat, kumpul kebo dianggap sebagai tindakan yang 

melanggar norma sosial dan moral. Tindakan ini dapat menyebabkan 

kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada hubungan dan reputasi 

seseorang, serta dapat menimbulkan dampak emosional dan psikologis 

yang merugikan pada semua pihak yang terlibat. Kumpul kebo juga dapat 

memiliki dampak yang negatif pada kesehatan seksual dan reproduksi, 

seperti penyebaran penyakit menular seksual atau kehamilan yang tidak 

diinginkan. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan kesetiaan 
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dalam hubungan dan menghormati norma-norma sosial dan moral yang 

berlaku di masyarakat. 

C. Tinjauan Umum Tentang Zina 

1. Pengertian Perzinahan  

Istilah Dzina dalam Peraturan Islam dan Peraturan Positif 

(Adat) sendiri sangat unik. Jika dalam tuntunan Islam, Dzina dibatasi 

dalam berbagai jenis kelamin di luar akad nikah yang sah, baik yang 

dilakukan oleh yang belum menikah maupun yang sudah menikah. 

Sementara itu, dalam tata tertib yang baik, pengertian Dzina adalah 

perbuatan di luar nikah bagi pasangan atau istri (orang yang belum 

menikah) yang dilakukan dengan sengaja, namun ada yang merasa 

dirugikan (protes delik). Bagaimanapun, Dzina yang dilakukan oleh 

individu yang belum menikah dikecualikan dari golongan Dzina.30 

Menurut Imam Maliki, Dzina adalah persetubuhan yang 

dilakukan oleh seorang blasteran dengan seorang blasteran lagi 

terhadap seseorang (seorang wanita) yang tidak memiliki tempat 

dengannya dengan sengaja. Imam Hanafi berpendapat, Dzina adalah 

sebutan persetubuhan yang haram di qubul (pribadi) seorang wanita 

yang masih hidup dalam kondisi tujuan (tanpa tekanan) di negara 

yang adil yang dilakukan oleh orang-orang yang kepadanya hukum 

 
30 Rohmadi, “Menyoroti Pasal-Pasal RUU KUHP yang Mengandung Relasi 

Gender dan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, Sawwa, Volume. 8, No. 2 
(April 2013), hlm. 248. 
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Islam berlaku, dan wanita tersebut tidak bukan miliknya dan tidak ada 

pertanyaan dalam kendalinya. 

Dalam penyebutan kata dalam bahasa Indonesia secara 

keseluruhan, Dzina adalah perbuatan yang tidak patut yang dilakukan 

oleh seorang pria dan seorang wanita di luar ikatan perkawinan atau 

akad yang sah. Dalam hukum Islam, akad harus memenuhi syarat-

syarat yang telah ditetapkan oleh agama, yaitu harus jelas, sah, 

merdeka, dan terikat.31 Dari berbagai pengertian Dzina di atas, sangat 

mungkin dapat disusun bahwa Dzina adalah perbuatan bersetubuh 

(memasukkan penis ke dalam vagina) di luar ikatan perkawinan yang 

sah dan berlainan jenis kelamin, yang dapat merugikan 

kehormatan/permata seorang wanita (putusnya selaput dara di 

vagina). 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perzinahan Menurut Islam 

Menurut Al-Jurjani, bisa dikatakan perselingkuhan jika 

memenuhi dua unsur, yaitu:  

a. Ada persetubuhan (seks) antara dua individu yang berbeda jenis kelamin 

(heterosex), dan tidak ada persamaan atau kesalahan (syubhat) dalam 

tingkah seksual. 

b. Tidak ada unsur paksaan dalam tingkah dzina. Dengan komponen utama, 

dengan asumsi dua individu dari berbagai jenis kelamin baru-baru ini 

 
31 Riki Handoko,Dhiauddin, Tinjauan Hukum positif Dan Hukum Islam 

Meminjam barang Pada wilayah Publik tanpa Akad sharih, Volume 5  No.1(2023), 
h.127. 
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dekat, misalnya berciuman atau berpelukan, tidak dapat dikatakan bahwa 

mereka telah melakukan perselingkuhan, yang mungkin memiliki 

disiplin, melalui pencambukan bagi orang yang belum pernah. 

dikawinkan atau dilempari batu bagi orang yang dikawinkan; namun hal 

itu dapat dilawan dengan ta'zir yang bersifat edukatif. Alasan larangan 

maksiat dzina terkandung dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An – nur: 31-

32: 

تُُُِوَق ل ؤۡمِنََٰ رِهِنَُُُّمِنُُُۡيَغۡض ضۡنَُُُل ِلۡم  وجَه نَُُُّوَيحَۡفظَۡنَُُُأبَۡصََٰ ُُوَلۡيضَۡرِبۡنَُُُمِنۡهَاُ ُُظَهَرَُُُمَاُُإِلَُُُّزِينتَهَ نَُُُّي بۡدِينَُُُوَلَُُُف ر 

رِهِنَُّ م  ي وبِهِنَُّ ُُعَلىََُُُٰبخِ  ُأوَُُُۡأبَۡناَئٓهِِنَُُُّأوَُُُۡب ع ولتَهِِنَُُُّءَاباَءُُُِٓأوَُُُۡءَاباَئِٓهِنَُُُّأوَُُُۡلِب ع ولتَهِِنَُُُّإِلَُُُّزِينتَهَ نَُُُّي بۡدِينَُُُوَلَُُُج 

نهِِنَُُُّأوَُُُۡب ع ولتَهِِنَُُُّأبَۡناَءُُُِٓأوَُُُۡأبَۡناَئٓهِِنَُُُّأوَُُُۡب ع ولتَهِِنَُُُّأبَۡناَءُِٓ نهِِنَُُُّبنَِيُُُٓأوَُُُۡإخِۡوََٰ ن ه نَُُُّمَلَكَتُُُۡمَاُُأوَُُُۡإخِۡوََٰ بِعِينَُُُأوَُُُِأيَۡمََٰ
ُُٱلتََّٰ

لِيُُغَيۡرُِ رۡبَةُُُِأ و  جَالُُُِمِنَُُُٱلِۡۡ فۡلُُُِأوَُُُِٱلر ِ وا ُُُلَمُُُۡٱلَّذِينَُُُٱلط ِ تُُُِعَلىََُُُٰيَظۡهَر  لِهِنَُُُّيضَۡرِبۡنَُُُوَلَُُُٱلن ِسَاءُِٓ ُُعَوۡرََٰ ُُلِي عۡلَمَُُُبأِرَۡج 

ُُُِإلِىَُُوَت وب وٓا ُُُزِينتَهِِنَُّ ُُمِنُُي خۡفِينَُُُمَا ؤۡمِن ونَُُُأيَُّهَُُُجَمِيع اُُٱللَّّ ونَُُُلَعلََّك مُُُۡٱلۡم  وا ُُُت فۡلِح  مَىَُُُٰوَأنَكِح  ُمِنك مُُُۡٱلۡۡيَََٰ

لِحِينَُ سِعُ ُوَٱللَّّ ُُفَضۡلِهُِۗۦُمِنُٱللَّّ ُُي غۡنهِِمُ ُف قَرَاءَُُٓيَك ون وا ُُإِنُوَإِمَائِٓك مُۡ ُعِبَادِك مُُۡمِنُُۡوَٱلصََّٰ ُُُعَلِيمُ ُوََٰ

Artinya:  
“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah 
mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah 
menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah 
mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-
putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-
putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan 
mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, 
atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap 
wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan 
janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang 
mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai 
orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Dan kawinkanlah 
orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak 
(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba 
sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan 
mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi 
Maha Mengetahui.” 
 

Dari ayat diatas, dapat saya simpulkan bahwa Allah 

memerintahkan orang beriman untuk tidak melihat hal-hal yang 
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haram dan jangan melihat hal-hal yang tidak boleh mereka lihat, dan 

segera berpaling dari pandangan yang tidak boleh mereka lihat. 

Menurut pandangan hukum, ketika kita ingin mengetahui sejauh 

mana suatu efektivitas dari hukum adalah dengan melihat dan 

mengukur seberapa banyak hukum itu ditaati dan dilanggar.32 

D. Tinjauan Tentang Norma Dan Perubahan Sosial 

Norma adalah aturan dan sanksi yang digunakan untuk 

mendukung dan mengatur perilaku orang, bahkan untuk mencapai 

kualitas sosial. “Norma” dalam rujukan Kata Bahasa Indonesia Besar 

mengandung arti prinsip dan pedoman yang relevan.33 Mengingat 

pemahaman tentang pentingnya kata ini, "norma" dapat menunjukkan 

arti penting yang sama dengan kata aturan atau aturan yang digunakan 

sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu. Norma adalah aturan dengan 

sanksi yang dirancang untuk mendorong atau bahkan memaksa individu 

dan kelompok untuk mewujudkan nilai-nilai sosial. Norma adalah 

tindakan yang harus dipatuhi oleh seseorang yang sesuai dengan satu 

sama lain atau dengan iklim. Dengan tujuan agar standar tersebut 

dijadikan sebagai tolok ukur atau aturan dalam bertindak atau bertindak 

dalam kegiatan publik.  

Kehidupan masyarakat diatur menurut norma sosial yang telah 

ditetapkan dan ketentuan kelembagaan. Perilaku warga negara dipandu 

 
32 Muhammad Iqbal Nur Dan St. Nurjannah, Efektivitas Kebijakan Asimilasi 

Terhadap Narapidana Di Tengah Pandemi Covid -19, Volume 4 No.3 
November(2022),H.674. 

33 Kamus Besar Bahasa Indonesia . 
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oleh norma-norma sosial yang menentukan apa yang dia ingin lakukan 

dalam berbagai situasi. Namun, bentuk kehidupan sosial tidak selalu 

berjalan dengan baik sesuai dengan norma sosial dan aturan yang ada. 

Dan perubahan sosial berarti kebanyakan orang terlibat dalam kegiatan 

kelompok dan hubungan kelompok secara berbeda dari yang mereka atau 

orang tua mereka lakukan sebelumnya.34 

Norma atau Kaidah adalah pengaturan yang memandu perilaku 

dalam aktivitas publik. Standar berisi ide-ide untuk mencapai sesuatu 

yang bermanfaat bagi satu sama lain dan penolakan untuk melakukan 

hal-hal buruk dalam bertindak dengan tujuan agar kehidupan menjadi 

lebih baik. Norma adalah aturan, pedoman, aturan, ukuran atau syarat 

yang mengandung sifat-sifat tertentu yang harus dipatuhi oleh individu-

individu dari daerah setempat dalam bertindak dan bertindak sehingga 

terbentuk masyarakat yang tepat, efisien dan aman. Selain sebagai 

pedoman atau pedoman untuk berbuat atau bertindak, ia juga 

mengandung ide-ide untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagi satu 

sama lain dan penyangkalan untuk berbuat buruk dalam bertindak 

dengan tujuan agar hidup menjadi lebih baik. Standar dalam norma 

adalah aturan, pedoman, aturan, model atau kondisi yang mengandung 

sifat-sifat tertentu yang harus dipatuhi oleh individu-individu dari daerah 

setempat dalam bertindak sehingga terbentuk masyarakat yang tepat, 

metodis dan aman. Selain sebagai pedoman atau pedoman bagi kegiatan 
 

34 Samsir Salam, Hukum Dan Perubahan Sosial, Volume 11 No.1(2015), 
h.164. 
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atau tingkah laku, norma juga digunakan sebagai tolak ukur dalam 

menilai kegiatan di mata masyarakat.35 

Ada empat norma yaitu “norma agama”, “norma kesusilaan”, 

“norma kesopanan”, dan “norma hokum”.  

1. Norma Agama  

“Norma agama” yaitu Putusan yang bermula dari perintah 

Tuhan melalui para nabi dan para utusannya yang dijadikan aturan 

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Norma Agama, tinggal bersama 

adalah tindakan yang dilarang dan dalam Islam termasuk kekafiran 

yang sama sekali dilarang dalam Islam. 

2. Norma Kesusilaan  

Norma kesusilaan diperoleh dari jiwa atau internal manusia, 

semua yang ada di dalam hatinya akan mengatakan kegiatan mana 

yang jahat. Suara batinnya akan memutuskan apakah dia akan 

melakukan hal yang benar atau tidak. 

Sebagian besar masyarakat indonesia, perbuatan pasangan 

yang hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan itu merupakan 

perbuatan asusila, karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan 

budaya di indonesia.  

3. Norma kesopanan  

“Norma kesopanan” adalah aturan tercipta dalam obrolan 

lingkungan manusia pada kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai 
 

35 Wagiman Anasthasya Saartje Mandagi, Terminologi Hukum 
Internasional, Jakarta, 2016, h.306. 
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masyarakat. Tatanan sosial tertentu dapat menetapkan pedoman 

khusus mengenai konvensionalitas, khususnya apa yang 

diperbolehkan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang 

dalam masyarakat tersebut. Standar kebaikan tidak terlalu menonjol, 

jika dibandingkan dengan standar agama dan konvensionalitas. 

Standar kebaikan tidak penting bagi semua individu di dunia, tetapi 

bersifat lokal dan hanya berlaku untuk kelompok orang tertentu. Apa 

yang dianggap sopan bagi sebagian orang, mungkin tidak berlaku 

untuk orang lain. 

Pada pembahasan “kumpul kebo” atau disebut “cohabitation”, 

di suatu wilayah tertentu ada masyarakat berpandangan perilaku 

tersebut sebagai perilaku yang normal atau diperbolehkan. Sementara 

itu, di berbagai daerah, perilaku seperti itu tidak sopan. 

4. Norma Hukum  

“Norma hukum” adalah pedoman yang dibuat oleh negara dan 

dijunjung tinggi dengan intimidasi tetap dipatuhi oleh aparatur negara 

seperti polisi, penyidik, hakim, dll. Norma ini ditandai dengan 

paksaan. Sanksi bagi individu yang menyalahgunakan norma hukum 

yang sah bersifat heteronom, mulai dari luar, khususnya otoritas 

publik melalui perangkatnya. Norma atau aturan sosial ini merupakan 

ungkapan pendapat tentang perilaku atau sikap yang harus atau tidak 

boleh dilakukan atau mentalitas yang harus diselesaikan atau tidak 

boleh diselesaikan, apa yang disarankan atau diminta dan apa yang 
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tabu atau dibenci. Dengan aturan sosial ini, pengaruh yang 

meresahkan, konflik dan hal-hal negatif lainnya diharapkan dapat 

dicegah dan diyakini akan melindungi kepentingan manusia. Sebagian 

dari aturan sosial ini ada yang berbentul tertulis dan sebagian 

merupakan kecenderungan yang dibturunkan dari generasi ke 

generasi lain. 

Perubahan adalah suatu proses yang akan selalu ada dalam 

masyarakat, besar maupun kecil. Karena proses sosial ada, perubahan 

selalu terjadi. Perubahan sosial yang terjadi mungkin karena faktor 

sosial mengalami perubahan, biasanya menyangkut nilai sosial, norma 

sosial, pola perilaku, organisasi sosial, norma sosial36. Dalam konteks 

ini, masyarakat tidak dapat dianggap sebagai kondisi yang tetap, 

melainkan sebagai proses waktu, meskipun perubahan tidak selalu 

membawa dampak yang baik. Perubahan yang terjadi pada 

masyarakat dunia saat ini merupakan fenomena yang wajar akibat 

komunikasi modern37. Seperti pasangan yang sudah menikah tetapi 

tidak menikah dianggap biasa dan dapat dibenarkan secara sosial di 

negara-negara barat. Banyak pasangan menikah ketika mereka sudah 

memiliki anak, dan banyak pasangan bahkan memutuskan untuk tidak 

menikah meskipun mereka sudah memiliki keluarga (punya pasangan 

dan anak). Standar Indonesia tidak memberi ruang untuk hidup 

 
36 Sriyana, Perubahan Sosial Budaya , (Malang: Literasi Nusantara, 2020),  

h.2. 
37 Sriyana, Perubahan Sosial Budaya , (Malang: Literasi Nusantara, 2020),  

h.37. 
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bersama. Akibatnya wawasan baru tentang seseorang yang menjalani 

hidup bersama akan berubah menjadi keributan sosial.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu berdasarkan penelitian 

empiris atau penelitian lapangan (field Research). Penelitian empiris 

salah satu metode penelitian dengan mengumpulkan data langsung 

dari sumbernya, baik itu dari objek penelitian, responden, atau 

informan. Penelitian lapangan sangat penting dilakukan karena 

mampu memberikan data yang valid dan dapat diandalkan, sehingga 

hasil penelitian yang diperoleh memiliki kualitas yang baik dan dapat 

digunakan untuk pengembangan teori atau praktik dalam bidang 

tertentu. Penelitian lapangan umumnya dilakukan dengan cara 

mengamati, wawancara, ataupun melakukan survei langsung terhadap 

objek penelitian di tempat yang sesuai dengan konteks penelitian. 

Melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan sehinnga mendapatkan informasi yang di inginkan.38  

2. Lokasi Penelitian 

Demi memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

penyusunan skripsi ini, maka penulis menetapkan lokasi penelitian 

dilakukan pada Polres Gowa. Adapun alasan memilih lokasi penelitian 

ini adalah dikarenakan tingginya tingkat kejahatan yang dilakukan 
 

38 Suteki, Metode Penelitian Hukum,  (Semarang: PT.Raja Grafindo 2017), 
h.213 



42 
 

 

oleh pasangan yang melakukan kumpul kebo tanpa adanya ikatan 

perkawinan di kabupaten Gowa, sehingga cukup banyak kasus tindak 

pidana yang melibatkan sebagai pelaku terlapor di Polres Gowa. Oleh 

karena itu lokasi ini dinilai relevan dan sesuai dengan masalah yang 

akan dibahas pada penulisan skripsi ini. 

B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute 

approach) dan pendekatan sosiologis (Sociological Approach). Pendekatan 

perundang-undangan bertujuan untuk menelaah semua undang-undang 

dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. 

Sedangkan pendekatan sosiologis menekankan pada penelitian yang 

bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris secara 

langsung melalui hukum positif. 

C. Sumber Data  

Adapun sumber data yang digunakan sebagai dasar menunjang 

penelitian ini yaitu:  

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber langsung, 

yang dihasilkan melalui pengumpulan data langsung dan sumber yang 

asli yaitu melalui wawancara dengan Penyidik Reserse Kriminal 

(Reskrim) Polres Gowa terkait judul ini. 
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2. Data Sekunder  

Bahan hukum sekunder didapatkan dari studi pustaka. seperti 

dari skripsi, makalah, buku-buku, jurnal dan bahan-bahan lainnya 

yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan 

pencarian data menggunakan internet. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Observasi 

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dalam 

penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat semua 

informasi yang terkait dengan fenomena yang di mana objeknya yaitu 

tinjauan hukum pidana terhadap pasangan yang hidup bersama tanpa 

adanya ikatan perkawinan (kohabitasi). Oleh karena itu, melalui 

penelitian metode ini digunakan peneliti agar mampu mendapatkan 

data sebagai pelengkap. 

2. Studi wawancara (interview) 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi yang di gali melalui percakapan atau tanya 

jawab berisi pertanyaan yang relevan dengan masalah penelitian 

kepada Penyidik Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Gowa. 
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3. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis 

berbagai dokumen atau sumber tertulis yang berkaitan dengan topik 

penelitian. 

E. Instrumen Penelitian  

Dalam instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam 

pengumpulan data yang disesuaikan berdasarkan jenis penelitian berupa: 

1. Olah Data 

Olah data adalah suatu tahap dalam pengelolaan data mentah 

(raw data) menjadi format yang lebih berguna dan bermakna dengan 

keabsahan kualitatif untuk memastikan keakuratan, keabsahan, dan 

keandalan data yang digunakan dalam penelitian. Instrumen atau alat 

pemeriksaannya adalah pelaku penelitian itu sendiri. 

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. Setelah mengumpulkan data dari lapangan dengan 

menggunakan metode pengumpulan data di atas, penulis akan 
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menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengelola dan 

menganalisis data39. 

 

 

 

 

 
39 Tri Suhendra Arbani, Abd. Rais Asmar, Nurfaika Ishak, Jurnal Hukum ,  

Volume 1, Tahun 2022, h.30. 



 

46 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah Tingkat II di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa merupakan kabupaten yang 

terletak di Provinsi Sulawesi Selatan serta berbatasan langsung dengan 

bunda kota Makassar dengan luas daerah 1.883,32 km2 ataupun sama 

dengan 3,01% dari luas daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara 

geografis letak Kabupaten Gowa berbatasan dengan 7 Kab/Kota ialah di 

sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar serta Kabupaten Maros. 

Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, serta 

Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar serta 

Jeneponto, sebaliknya di sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar 

serta Takalar. bahasa yang digunakan di wilayah tersebut adalah bahasa 

Makassar dengan suku Konjo Pegunungan yang mendiami hampir 

seluruh Kabupaten Gowa. Penduduk daerah tersebut mayoritas beragama 

Islam.40  

Polres Gowa ialah pelaksana tugas Polri di daerah kabupaten 

Gowa yang berlokasi di Jalur Samsuddin Tunru Nomor 58 Sungguminasa, 

Gowa. Kepolisian Resort Kabupaten Gowa ialah sesuatu institusi serta 

kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional 

serta berperan lokal, penuh dengan koordinasi serta tingkatkan 
 

40 Copik, Profil Pemerintah Kabupaten Gowa. 
http://gowakab.go.id/profile. ( 12 Juli 2023)  
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sinergritas dalam membagikan serta melakukan penangkalan kejahatan 

serta penegakan hukum kepada warga, spesialnya di daerah Kabupaten 

Gowa. 

Kepolisian Resort Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas 

serta gunanya berdasar pada UU Kepolisian serta baik menimpa lapisan 

organisasi serta tata kerjanya bersumber pada pada Peraturan Presiden, 

dan Peraturan Kepala Kepolisian Negeri Republik Indonesia No 02 Tahun 

2021 Tentang lapisan organisasi serta tata kerja pada tingkatan 

kepolisian resort serta kepolisian zona.  

Secara umum, banyak masyarakat di Indonesia, khususnya di 

Kabupaten Gowa, menganggap perzinahan sebagai perilaku yang tidak 

etis dan tidak moral. Dalam budaya Indonesia, pernikahan dianggap 

sangat sakral dan penting sebagai landasan keluarga yang kuat dan stabil. 

Oleh karena itu, perzinahan dianggap sebagai pelanggaran serius 

terhadap norma-norma sosial dan agama. Pelaku perzinahan dapat 

dianggap sebagai orang yang tidak bermoral dan merusak citra dan 

kehormatan keluarga. Perilaku masyarakat Gowa Makassar terhadap 

perzinahan juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal seperti adat 

dan budaya setempat. Misalnya, di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, 

terdapat tradisi "nikah sirri" atau pernikahan diam-diam yang dianggap 

sah oleh masyarakat setempat, meskipun dianggap melanggar hukum dan 

agama secara formal. 
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Budaya di Sulawesi Selatan, termasuk Gowa Makassar, sangat 

kental dengan nilai-nilai keberagamaan dan adat istiadat yang kuat. 

Pernikahan dianggap sebagai suatu ikatan yang sakral dan penting dalam 

membentuk keluarga yang kuat, sehingga hubungan di luar pernikahan 

dianggap melanggar norma-norma sosial dan agama. Namun, seperti yang 

saya sebutkan sebelumnya, pandangan masyarakat terhadap hubungan di 

luar pernikahan dapat berubah seiring waktu dan perubahan sosial dan 

budaya. Terkadang, orang-orang yang tinggal di kota-kota besar seperti 

Makassar lebih terbuka terhadap gaya hidup yang lebih modern dan 

cenderung lebih toleran terhadap hubungan di luar pernikahan. 

Kepolisian Resort Gowa memiliki peran penting dalam menangani 

kumpul kebo atau perzinahan. Sebagai lembaga penegak hukum, 

kepolisian bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan 

masyarakat serta menegakkan hukum dan norma-norma sosial yang 

berlaku di masyarakat. Dalam menangani kumpul kebo atau perzinahan, 

kepolisian dapat melakukan beberapa tindakan 

1. Visi dan Misi Polres Gowa 

a. Visi Polres Gowa 

Terwujudnya bentuk badan Polres Gowa yang unggul dalam pelayanan 

prima kepada warga, yang berorientasi kepada kearifan lokal: sipakatau 

(saling memanusiakan), sipakalebbi (silih memuliakan), sipakainge (silih 

menegaskan/demokrasi), guna menunjang terciptanya Indonesia yang 



49 
 

 

berdaulat, mandiri, serta berkepribadian berlandaskan gotong royong 

dalam rangka menguatkan Kamtibmas Gowa. 

b. Misi Polres Gowa 

1) Mewujudkan pemuliaan pelayanan kamtibmas prima buat tingkatkan 

keyakinan public lewat 9 program unggulan ialah: kami datang 

melayani anda, Gowa beretika, polisi mabbulo sibatang, penindakan 

konflik sosial, police care, police goes to school, kampung kamtibmas, 

pencegahan tipikor, serta recruitment calon polisi; 

2) Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, serta modern 

segala sumber energi yang dimiliki guna menunjang aktivitas 

operasional Polres Gowa paling utama dalam mengamankan sumber 

energi maritim; 

3) Membangun jaringan intelijen yang profesional, yang sanggup 

melakukan deteksi dini serta deteksi aksi secara kilat serta akurat tiap 

gejolak sosial yang timbul dalam masyarakat; 

4) Melaksanakan penegakan hukum secara transparan, tidak 

diskriminatif, menjujung besar sipremasi hukum, HAM, leluasa 

korupsi, bermartabat, serta terpercaya; 

5) Menjamin terlaksananya penanggulangan keamanan dalam negara di 

daerah Kabupaten Gowa buat menunjang terciptanya Indonesia yang 

berdaulat, mandiri, serta berkepribadian. 
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Sesuai dengan visi misi polres gowa yang sudah saya paparkan 

diatas Untuk menjalankan visi misi tersebut, kepolisian harus 

menjalankan tugas dan fungsi dengan profesional dan menjaga integritas 

lembaga penegak hukum. Selain itu, kepolisian juga harus terbuka 

terhadap masukan dan kritik dari masyarakat, dan memperbaiki diri 

secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satunya 

meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan melaksanakan 

penegakan hukum secara transparan, kepolisian dapat meningkatkan 

efektivitas dalam menangani kasus-kasus kejahatan. Hal ini dapat 

membantu termasuk masyarakat gowa merasa lebih aman dan 

terlindungi dari kejahatan. 

2. Struktur Organisasi Polres Gowa 

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, 

perlu dipahami ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab setiap 

orang dalam instansi dan organisasi lain, serta wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing bagian personal harus saling 

bekerjasama. Struktur organisasi adalah rangkaian kegiatan yang 

membentuk suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segala kegiatan, 

yang menunjukkan hubungan semua pekerjaan atau jabatan masing-

masing sehingga tugas-tugas dalam organisasi menjadi efektif dan 

efisien. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polres Gowa. 

Sumber: Dokumentasi Peneliti di Bagian SDM Polres Gowa. 
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B. Faktor Penyebab Terjadinya Kumpul Kebo Di Wilayah Polres 

Gowa 

Belakangan ini, kita sering mendengar kasus-kasus kumpul kebo 

atau perzinahan yang terjadi disekitar kita, hal ini sungguh 

memprihatinkan. Perzinahan atau kumpul kebo dianggap sebagai kasus 

yang memprihatinkan karena dampak negatif yang ditimbulkannya 

sangat merugikan individu yang terlibat, pasangan mereka, serta 

masyarakat luas. Perbuatan ini mengacu pada hubungan seksual atau 

romantis yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah dengan 

orang lain yang bukan pasangan sahnya. Ini melibatkan pelanggaran 

kesetiaan dalam pernikahan dengan terlibat dalam hubungan intim atau 

emosional dengan orang lain di luar pasangan utama. Dalam beberapa 

kasus, pasangan muda yang belum menikah mungkin terlibat dalam 

perzinahan atau kumpul kebo ini dapat terjadi karena kurangnya 

pengalaman dalam hubungan atau karena mereka merasa terdorong 

untuk mengeksplorasi seksualitas mereka. 

Berbagai hal ditolak oleh masyarakat, seperti konsep seks tanpa 

ikatan perkawinan yang terkait dengan seksualitas individu. Salah satu 

kategori sosial adalah seksualitas, yang dapat memberikan status, 

batasan, dan aturan terhadap perilaku seseorang. Dalam kasus ini, aturan, 

nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat mengatur perilaku seksual 

individu. Masyarakat menetapkan batasan apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan oleh orang-orang. Batasan ini dapat menentukan apakah 
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perilaku individu benar atau tidak, seperti aktivitas berpacaran yang 

dianggap normal atau tidak. 

Masyarakat yang terlibat dalam kumpul kebo atau perzinahan 

dianggap tidak memiliki moralitas yang baik dan merusak citra dan 

kehormatan keluarga. Pelaku kumpul kebo atau perzinahan dapat 

dianggap sebagai orang yang tidak bermoral dan tidak bertanggung 

jawab. Perzinahan dapat bervariasi tergantung pada latar belakang, 

agama, budaya, dan nilai-nilai yang dipegang oleh individu atau kelompok 

tertentu. Ada beberapa masyarakat di Indonesia yang masih menganggap 

kumpul kebo atau perzinahan sebagai perilaku yang biasa atau bahkan 

dianggap sebagai suatu tradisi atau budaya. 

Kumpul kebo merupakan suatu perbuatan yang memiliki ruang 

lingkup lebih luas daripada zina (adultery) atau perbuatan cabul lainnya. 

Perbuatan kumpul kebo (samen laven) pada dasarnya bertentangan 

dengan nilai yang dipegang teguh dan hidup dalam masyarakat.41 Nilai 

hidup yang tertanam dalam masyarakat meyakini bahwa dua orang yang 

berbeda jenis kelamin hidup bersama dan harus diikat dengan ikatan 

perkawinan setelah mereka mencapai usia dewasa. Perkawinan 

merupakan ikatan suci yang inheren (menganut nilai-nilai agama) yang 

menjadi dasar terbentuknya keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan 

batin. 

 
41 I Gst Ag Gd Krisnadwipayana, “Pengaturan Terhadap Perbuatan Kumpul 

Kebo (Kohibitasi) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal Kertha 
Desa 8, no. 7 (2020): hlm 2–3 
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Istilah "kumpul kebo" digunakan untuk menggambarkan 

seseorang yang sudah memiliki pasangan tetapi tetap memutuskan untuk 

menjalin hubungan dengan orang lain secara rahasia. Jenis perilaku 

kumpul kebo berbeda-beda tergantung pada individu yang terlibat, tetapi 

berikut adalah beberapa jenis perilaku yang umum terjadi:  

1. Saling berkomunikasi secara diam-diam dan menghindari berbicara 

secara terbuka dengan pasangan resmi masing-masing; 

2. Saling berbagi perasaan dan cerita pribadi secara rahasia; 

3. Menjalin pertemuan secara diam-diam dan menghindari dikenali oleh 

orang lain; dan  

4. Terus-menerus berbagi kisah dan perasaan pribadi. 

Dalam hukum Islam, hukuman zina dibagi menurut status 

seseorang. Yaitu:  

1. Pezina muhsan  

2. Pezina ghairu muhsan 

3. Perzinahan oleh seorang budak  

Seseorang dianggap pezina muhsan jika dia melakukan zina 

setelah berhubungan seks secara sah (menikah). Menurut Juhul Ulama, 

hukuman bagi pezina Muhsan adalah hukuman mati dengan dirajam. 

Pezina ghairu muhsan adalah orang yang pernah melakukan zina namun 

belum pernah melakukan hubungan badan yang halal sebelumnya. Pezina 

dihukum seratus cambukan dan diusir dari desa selama setahun. Adapun 

hukuman zina yang dilakukan oleh seorang budak, jika hamba sahaya 
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tersebut perempuan dan sudah menikah (muhsan), maka hukuman 

zinanya adalah 50 kali cambukan.42 

Perzinahan atau kumpul kebo melibatkan pelanggaran komitmen 

yang telah dibuat dalam hubungan perkawinan atau hubungan 

monogami. Ini berarti seseorang terlibat dalam hubungan tambahan yang 

melibatkan interaksi seksual, emosional, atau romantis dengan orang lain, 

sementara mereka masih menjalin hubungan dengan pasangan sah 

mereka. Bagi individu yang terlibat, perzinahan atau kumpul kebo dapat 

menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan diri, rasa bersalah, perasaan 

tidak aman, serta kerusakan pada kesehatan emosional dan psikologis 

mereka. Bagi pasangan mereka, perzinahan atau kumpul kebo dapat 

menyebabkan keretakan hubungan, kehilangan kepercayaan, serta 

kehancuran keluarga. Perzinahan atau kumpul kebo dapat memiliki 

konsekuensi yang signifikan, baik secara emosional maupun sosial.  

Tentunya sangat banyak faktor yang menyebabkan remaja 

maupun orang tua yang salah satunya terikat dengan perkawinan 

terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Namun, salah satu alasan utama 

remaja memilih untuk melakukan perilaku tersebut adalah kurangnya 

perhatian dan kasih sayang orang tua. Hal ini mungkin karena kedua 

orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan, dan kurangnya pengawasan 

perhatian serta kecintaan mereka kepada anak-anaknya hanya tercermin 

dalam hal-hal materi.  
 

42 Ziba Mir-Hosseini, Mempidanakan Seksualitas, Hukum Zina Sebagai 
Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Konteks Islam , www.stop-killing.org.2017  

http://www.stop-killing.org.2017/
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Dalam wawancara pada tanggal 14 Juni 2023 Pukul 10.20 Bripka 

sumiati syam selaku anggota unit PPA sat reskrim polres gowa, 

menguraikan kepada penulis, bahwa ada beberapa faktor penyebab 

kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang salah satunya terikat 

oleh perkawinan di kabupaten gowa, antara lain :43 

1. Ketidakpuasan dalam hubungan.  

2. Nafsu atau ketertarikan seksual 

3. Faktor lingkungan  

4. Ketidaksetaraan / keadilan dalam hubungan  

5. Kurangnya komunikasi dalam hubungan 

Bripka sumiati syam selaku anggota unit PPA sat reskrim polres 

gowa, menambahkan bahwasanya di sisi lain, orang yang lebih tua 

mungkin terlibat dalam kumpul kebo atau perzinahan karena mereka 

merasa terisolasi atau tidak terhubung dengan pasangan mereka, atau 

karena mereka merasa tidak puas dengan kehidupan seksual mereka 

dalam hubungan tersebut. Dalam beberapa kasus, orang yang lebih tua 

juga dapat merasa bebas untuk terlibat dalam perilaku seksual yang tidak 

sah karena mereka merasa tidak ada risiko kehamilan atau tidak khawatir 

tentang reputasi mereka di masyarakat. 

Peneliti juga mewawancarai salah satu pelaku yang notabenenya 

adalah mahasiswa yang telibat dalam kasus ini yang berinisial ‘’f” yang 

mengatakan alasan perbuatan tersebut atas dasar memperkuat rasa cinta 
 

43 Bripka Sumiati Syam, Anggota Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak 
(PPA), Wawancara 14 Juni 2023.  



58 
 

 

dan sama-sama mau dan merasa bahwa untuk mencari pengakuan 

sebagai seorang pacar melalui tindakan persetubuhan dan nafsu yang 

tidak dapat dikontrol serta kurangnya pengawasan dan perhatian dari 

orang tua.  

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai pelaku yang berinisial “A” 

mengatakan salah satu penyebab melakukan perbuatan seperti ini karena 

sering menonton konten yang bersifat pornografi sehingga merangsang 

dan melakukannya ke keponakan sendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa ada beberapa faktor yang juga berperan mengapa remaja saat ini 

memilih untuk melakukan pelanggaran kesusilaan karena alasan seperti 

Kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai moral dan agama. Banyak 

remaja dan kalangan mahasiswa yang kurang memahami nilai-nilai moral 

dan agama yang seharusnya menjadi pegangan dalam menjalani 

kehidupan. Hal ini dapat membuat mereka mudah tergoda dan 

melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. 

Remaja yang tidak memahami agama dan nilai-nilai moral dapat 

berdampak negatif pada diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar. 

Tanpa pemahaman yang kuat tentang agama dan nilai-nilai moral, remaja 

mungkin tidak memiliki landasan etika dan moral yang kuat untuk 

membantu mereka membuat keputusan yang tepat dalam hidup mereka, 

yang dapat menyebabkan mereka melakukan tindakan yang tidak pantas 

atau merugikan diri mereka sendiri atau orang lain. Selain itu, kurangnya 
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pemahaman tentang agama dan nilai-nilai moral dapat menyebabkan 

mereka Mereka mungkin mengalami perasaan tidak bahagia dan tidak 

puas dengan hidup mereka karena merasa sulit menemukan tujuan atau 

makna dalam hidup mereka. Pendidikan agama dan moral dapat 

membantu remaja memahami nilai-nilai yang penting dalam kehidupan, 

seperti kesadaran akan keberadaan Tuhan, kebaikan, kejujuran, 

kesetiaan, empati, dan kasih sayang. Pendidikan ini dapat membantu 

remaja membangun karakter yang kuat, memperkuat nilai-nilai positif 

dalam diri mereka, dan membantu mereka menghindari perilaku yang 

merusak diri sendiri atau orang lain. Selain itu, pendidikan agama dan 

moral dapat membantu remaja mengembangkan sikap positif terhadap 

kehidupan. Dengan memahami makna hidup dan tujuan hidup, remaja 

dapat merasa lebih termotivasi untuk mencapai tujuan mereka, dan 

merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup. Selain itu, 

pendidikan agama dan moral juga dapat membantu remaja untuk 

mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis dan memahami 

argumen yang berlawanan dengan pandangan mereka. Dalam dunia yang 

semakin kompleks dan beragam, kemampuan untuk berpikir kritis dan 

membuka diri terhadap pandangan yang berbeda sangatlah penting.  

Namun, untuk mencapai manfaat dari pendidikan agama dan 

moral, sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan tersebut 

diberikan dengan cara yang tepat dan efektif. Pendidikan agama dan 

moral yang baik bukan hanya tentang mengajarkan doktrin-doktrin dan 
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dogma-dogma agama, tetapi juga tentang mengembangkan kemampuan 

remaja untuk berpikir kritis dan membuat keputusan yang tepat dalam 

hidup mereka. Selain itu, pendidikan agama dan moral juga harus relevan 

dengan kehidupan remaja masa kini. Mereka harus dapat 

mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi oleh remaja, dan 

memberikan solusi yang praktis dan bermanfaat bagi mereka. 

Pendekatan yang interaktif dan partisipatif juga dapat membantu remaja 

lebih terlibat dalam proses pembelajaran, dan membantu mereka 

menginternalisasi nilai-nilai moral yang diajarkan secara lebih efektif. 

Selain itu pengaruh lingkungan social juga menjadi faktor 

terjadinya kumpul kebo karena Lingkungan sosial yang kurang baik 

seperti pergaulan yang buruk atau bergaul dengan teman yang tidak baik 

dapat mempengaruhi terjadinya perzinahan pada remaja dan kalangan 

mahasiswa. Selain itu, media sosial yang sering menampilkan konten 

yang merangsang seksual juga dapat mempengaruhi perilaku mereka.  

Pergaulan buruk atau lingkungan sosial yang tidak sehat dapat 

berdampak negatif pada remaja dalam berbagai aspek kehidupan, seperti 

kesehatan fisik dan mental, pendidikan, karir, dan hubungan sosial. 

Secara fisik, pergaulan buruk dapat mempengaruhi kesehatan remaja, 

terutama jika pergaulan tersebut melibatkan hubungan intim diluar 

ikatan perkawinan. Selain itu, pergaulan buruk juga dapat mempengaruhi 

perilaku seksual remaja, yang dapat meningkatkan risiko terkena 

penyakit menular seksual atau kehamilan yang tidak diinginkan. Secara 
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mental, pergaulan buruk dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja 

dan menyebabkan masalah seperti depresi, kecemasan, dan stres. Remaja 

yang terlibat dalam pergaulan buruk juga dapat lebih rentan terhadap 

perilaku menyimpang dan kekerasan, yang dapat menyebabkan trauma 

emosional dan fisik.  

Dalam hal pendidikan dan karir, pergaulan buruk dapat 

menghambat kesuksesan remaja di masa depan. Remaja yang terlibat 

dalam pergaulan buruk mungkin lebih sulit untuk berkonsentrasi pada 

pendidikan, dan lebih mungkin untuk memiliki ambisi hidup yang rendah. 

Hal ini dapat menghambat potensi mereka untuk mencapai kesuksesan di 

masa depan. Selain itu, pergaulan buruk juga dapat mempengaruhi 

hubungan sosial remaja dengan keluarga dan teman-teman. Remaja yang 

terlibat dalam pergaulan buruk mungkin mengalami kesulitan dalam 

membangun hubungan yang sehat dan positif dengan orang-orang di 

sekitarnya. Namun, remaja juga dapat memilih pergaulan yang positif dan 

sehat. Pergaulan dengan teman-teman yang memiliki nilai dan norma 

yang baik dapat membantu remaja membangun karakter yang positif dan 

mengembangkan sikap yang sehat terhadap kehidupan. Selain itu, 

pergaulan dengan orang yang memiliki minat dan tujuan yang sama dapat 

membantu remaja meraih prestasi dan mencapai tujuan hidup mereka.  

Oleh karena itu, penting bagi orang tua, guru, dan masyarakat 

untuk memperhatikan lingkungan sosial remaja dan memastikan bahwa 

mereka terlibat dalam pergaulan yang positif dan sehat. Orang tua dapat 
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memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat, dan membantu remaja 

memilih pergaulan yang baik. Selain itu, program dan kegiatan yang tepat 

juga dapat membantu remaja memahami risiko dan konsekuensi dari 

pergaulan buruk, dan memberikan keterampilan dan strategi untuk 

menghindari atau mengatasi tekanan dari lingkungan sekitar. 

Kurangnya pengawasan dan pendidikan dari orang tua atau 

keluarga juga dapat mempengaruhi terjadinya perzinahan pada remaja 

dan kalangan mahasiswa. Orang tua atau keluarga yang kurang 

memberikan pengawasan dan pendidikan yang cukup mengenai moral 

dan etika dapat membuat remaja dan kalangan mahasiswa lebih rentan 

terhadap godaan untuk melakukan perbuatan yang tidak benar. 

Perzinahan remaja dapat terjadi karena kekurangan pengawasan dan 

pendidikan dari orang tua atau keluarga. Orang tua dan keluarga 

memainkan peran penting dalam membentuk nilai dan moral remaja, 

serta mengajarkan mereka tentang seksualitas dan hubungan yang sehat. 

Namun, jika orang tua atau keluarga tidak memberikan pengawasan dan 

pendidikan yang memadai, remaja dan mahasiswa mungkin lebih rentan 

terhadap perilaku dan lingkungan yang tidak sehat. Orang tua dan 

keluarga sangat penting untuk mencegah perzinahan pada remaja dan 

mahasiswa dengan memberikan pengawasan dan pendidikan yang 

memadai. Mereka juga harus memberikan dukungan dan bimbingan yang 

tepat serta membantu remaja dan mahasiswa memilih perilaku dan 

pergaulan yang baik. 
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Kurangnya kesiapan dalam menjalin hubungan serius atau 

kurangnya pemahaman mengenai arti sebuah hubungan yang sehat dan 

baik juga dapat mempengaruhi terjadinya perzinahan pada remaja dan 

kalangan mahasiswa. Hal ini dapat membuat mereka mudah tergoda 

untuk melakukan perselingkuhan. 

Faktor psikologis seperti kecemasan, depresi, atau stres juga dapat 

mempengaruhi terjadinya perzinahan pada remaja dan kalangan 

mahasiswa. Hal ini dapat membuat mereka mencari pelarian pada 

hubungan yang tidak sehat. Hal ini sejalan dengan Sarlito W Sarsono yang 

menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pengetahuan dalam 

kemampuan seseorang dalam menghasilkan respons ialah pendidikan 

yakni proses mengubah tingkah laku dan sikap individu atau kelompok, 

serta proses pendewasaan manusia melalui upaya pelatihan dan 

pengajaran. Dimana hal ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan 

para masyarakat desa Limbar.44 

Selain itu budaya seks bebas yang semakin marak dapat 

mempengaruhi remaja dan kalangan mahasiswa untuk melakukan 

perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama. Hal ini 

dapat memicu terjadinya perzinahan.  

Faktor ekonomi seperti kemiskinan atau ketidakstabilan ekonomi 

dapat mempengaruhi terjadinya perzinahan pada remaja dan kalangan 

mahasiswa. Hal ini dapat membuat mereka mencari pelarian pada 
 

44 Sarlito W Sarsono, Teori-teori psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2010), hlm 25. 



64 
 

 

hubungan yang tidak sehat sebagai bentuk pengalihan perhatian dari 

masalah ekonomi yang dihadapi. Sumber daya yang terbatas dalam 

rumah tangga juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi perzinahan. 

Tekanan yang dialami pasangan dapat menyebabkan ketidakstabilan 

dalam hubungan dan risiko perselingkuhan jika mereka mengalami 

konflik terkait keuangan atau kesulitan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar mereka. Namun, mahasiswa sering menghadapi keterbatasan 

sumber daya keuangan seperti beban finansial yang tinggi, seperti biaya 

kuliah, biaya hidup, atau tanggungan hutang, yang dapat menyebabkan 

stres dan mendorong mereka untuk melakukan segala cara untuk 

mendapatkan uang. 

Selain itu kurangnya pengendalian diri juga dapat mempengaruhi 

terjadinya perzinahan pada remaja dan kalangan mahasiswa. Remaja dan 

kalangan mahasiswa yang kurang mampu mengendalikan dorongan 

seksual mereka dapat lebih mudah tergoda untuk melakukan 

perselingkuhan. 

Pengaruh media dan budaya populer. Media dan budaya populer 

juga dapat mempengaruhi terjadinya perzinahan pada remaja dan 

kalangan mahasiswa. Konten media dan budaya populer yang sering 

menampilkan adegan seks dapat membuat mereka lebih mudah tergoda 

untuk melakukan perbuatan yang tidak benar.  

Media dan budaya populer memiliki pengaruh yang besar 

terhadap pandangan dan perilaku manusia. Media, seperti film, televisi, 
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musik, dan internet, menampilkan gambaran yang seringkali 

menggambarkan hubungan romantis atau seksual yang tidak terikat oleh 

pernikahan atau norma sosial yang dianggap umum. Hal ini dapat 

mempengaruhi pandangan seseorang terhadap seksualitas dan 

hubungan, dan pada akhirnya dapat memengaruhi tindakan mereka. 

Selain itu, media dan budaya populer juga dapat mempromosikan 

perilaku yang tidak sehat atau tidak bermoral, seperti penggunaan 

narkoba atau alkohol, yang dapat memperburuk keputusan seseorang 

dalam hal seksualitas. Pada beberapa kasus, media dan budaya populer 

juga dapat memperkuat stereotip gender dan seksualitas yang dapat 

memengaruhi pandangan dan tindakan seseorang terhadap pasangan 

atau hubungan mereka. 

Selain itu, Faktor umur dapat mempengaruhi kumpul kebo atau 

perzinahan pada beberapa cara. Secara umum, orang yang lebih muda 

mungkin lebih cenderung terlibat dalam perilaku seksual yang tidak sah 

atau tidak etis, termasuk kumpul kebo atau perzinahan. Namun, kumpul 

kebo atau perzinahan dapat terjadi pada usia apa pun dan tidak terbatas 

pada orang yang lebih muda. Pada remaja, kurangnya pengalaman dalam 

hubungan dan kurangnya kesadaran akan konsekuensi dari tindakan 

seksual dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kumpul kebo atau 

perzinahan. Selain itu, remaja juga dapat merasa tertekan untuk terlibat 

dalam hubungan seksual karena tekanan sosial atau budaya, yang dapat 

meningkatkan risiko terlibat dalam kumpul kebo atau perzinahan.  
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Namun, penting untuk diingat bahwa kumpul kebo atau 

perzinahan tidak terbatas pada usia apa pun dan dapat terjadi pada siapa 

saja, terlepas dari faktor usia. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, 

termasuk kebutuhan emosional atau fisik yang tidak terpenuhi dalam 

hubungan yang ada, tekanan sosial atau budaya, atau masalah pribadi 

yang mendasar seperti kecanduan atau masalah kesehatan mental.  

Kumpul kebo atau perzinahan juga dapat memicu kekerasan 

dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Pasangan yang merasa 

tercela atau merasa terancam karena kumpul kebo atau perzinahan dapat 

mengalami rasa marah dan takut yang kuat, yang dapat mengarah pada 

kekerasan atau pelecehan seksual. 

Konsep "seksualitas" mengacu pada makna yang diberikan 

masyarakat terhadap perilaku seksual individu, seperti dengan siapa 

individu boleh melakukan hubungan seks, kapan mereka dapat 

melakukannya, dan mengapa mereka diperbolehkan melakukannya, apa 

yang pantas dan tidak pantas dibicarakan di depan umum, dan dengan 

siapa topik seksualitas dibahas. 

Ada banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang jatuh ke 

dalam lembah dunia hitam, seperti Kumpul kebo atau perzinahan. Alasan-

alasan ini sangat tergantung pada masing-masing individu. Penulis 

berpendapat bahwa perzinahan terjadi akibat kumpul kebo melalui 

berikut ini :  
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1. Lemahnya iman. Perilaku seperti perzinahan dan kumpul kebo dapat 

dipengaruhi oleh kelemahan atau ketidakstabilan iman. Iman yang 

kuat biasanya melibatkan keyakinan yang kuat terhadap keberadaan 

Tuhan, pentingnya mengikuti ajaran-Nya, dan pegang teguh nilai-nilai 

moral yang diajarkan oleh agama. Jika seseorang mengalami iman 

yang lemah, mereka mungkin tidak memiliki komitmen yang kuat 

terhadap ajaran agama mereka dan prinsip-prinsip moral yang 

diajarkan oleh agama mereka. Ketika iman seseorang lemah, mereka 

dapat kehilangan pemahaman yang jelas tentang tujuan hidup mereka 

dan tidak merasakan bahwa Tuhan membantu mereka membuat 

keputusan. Selain itu, kurangnya iman juga dapat memengaruhi cara 

seseorang melihat akibat spiritual dari apa yang mereka lakukan. 

Mereka mungkin tidak peduli atau meremehkan konsekuensi moral 

atau spiritual dari perzinahan dan kumpul kebo, karena mereka tidak 

memiliki nilai-nilai agama dan keyakinan.  

2. Kurangnya pengetahuan agama. Kurangnya pengetahuan agama 

dapat menjadi faktor dalam perilaku seperti perzinahan dan hidup 

bersama tanpa adanya ikatan yang sah. Ketika seseorang kurang 

memahami ajaran agama, mereka mungkin tidak sepenuhnya 

menyadari konsekuensi moral atau spiritual dari tindakan seperti 

perzinahan atau hidup bersama. Mereka mungkin tidak memahami 

nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh agamanya, 

yang meliputi komitmen terhadap kesetiaan perkawinan, 
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menghormati kehidupan pribadi orang lain, atau pentingnya menjaga 

kesucian dalam hubungan intim dalam konteks ajaran agama. 

3. Lingkungan yang tidak kondusif. Jika seseorang berada di lingkungan 

sosial di mana perilaku perzinahan atau kumpul kebo dianggap 

normal atau bahkan dipromosikan, individu tersebut mungkin merasa 

lebih mudah untuk terlibat dalam perilaku tersebut. Tekanan sosial, 

pengaruh teman sebaya, atau dorongan untuk mengejar kenikmatan 

seksual tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral agama dapat 

mempengaruhi keputusan seseorang. 

Berdasarkan faktor penyebab terjadinya kumpul kebo atau 

perzinahan diatas yang telah diuraikan peneliti, faktor penyebab 

terbanyak yang dilakukan di wilayah sulawesi selatan salah satunya 

Pengaruh media dan budaya popular, Media dan budaya populer dapat 

mempengaruhi pandangan dan perilaku manusia dalam banyak cara. 

Misalnya, media dapat menampilkan gambaran yang seringkali 

menggambarkan hubungan romantis atau seksual yang tidak terikat oleh 

pernikahan atau norma sosial yang dianggap umum. 

Selain itu, media juga dapat mempromosikan perilaku yang tidak 

sehat atau tidak bermoral, seperti penggunaan narkoba atau alkohol, 

yang dapat memperburuk keputusan seseorang dalam hal seksualitas. 

Selain itu Perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang 

sangat besar bagi kemajuan dunia, khususnya di Indonesia. Indonesia 

dulu dikenal sebagai masyarakat budaya dengan sikap, bahasa dan tata 
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krama yang baik. Ketidakmampuan kaum muda untuk menyaring budaya 

Barat, dikombinasikan dengan ketidakmampuan mereka untuk 

menggunakan teknologi, menyebabkan perubahan dan penyimpangan 

budaya, mengakibatkan ketidakmampuan untuk menumbuhkan rasa 

malu, pergaulan bebas, dan perilaku buruk. Lambat laun, generasi muda 

mengabaikan budaya Timur dan menghormati budaya Barat. Remaja 

percaya bahwa mendedikasikan tubuh dan jiwa untuk lawan jenis adalah 

ekspresi cinta dan kasih sayang. 

C. Upaya Penyelesaian Aparat Dalam Menangani Kasus Kumpul 

Kebo  

Dalam proses penyelesaian pasangan yang melakukan hidup 

bersama yang salah satunya terikat dengan perkawinan dijelaskan 

melalui hasil wawancara peneliti bersama bripka sumiati syam selaku 

anggota PPA polres gowa mengatakan bahwa dalam kasus kumpul kebo 

atau perzinahan, beberapa upaya yang dilakukan oleh aparat dalam kasus 

kumpul kebo atau perzinahan: 

1. Penyelidikan dan pengumpulan bukti. Aparat penegak hukum akan 

melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti yang cukup 

terkait dengan kasus perzinahan atau kumpul kebo. Mereka akan 

mewawancarai, mengumpulkan catatan, mengumpulkan dokumen, 

atau memperoleh bukti lainnya yang dapat mendukung kasus. 

2. Pemeriksaan terhadap laporan. Jika ada laporan atau pengaduan yang 

diajukan terkait perzinahan atau kumpul kebo, aparat penegak hukum 
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akan memeriksa laporan tersebut dengan serius. Mereka akan 

melakukan verifikasi terhadap fakta-fakta yang dilaporkan dan 

melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti 

laporan tersebut. 

3. Mediasi dan konseling. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum 

dapat menyediakan mediasi atau konseling kepada pasangan yang 

terlibat dalam perzinahan atau kumpul kebo. Tujuan dari mediasi ini 

adalah untuk membantu pasangan menyelesaikan masalah mereka 

dengan cara yang konstruktif, meningkatkan komunikasi, dan 

membangun kembali kepercayaan. 

Penyelesaian kasus kumpul kebo atau perzinahan terhadap 

pasangan yang hidup bersama yang tidak terikat oleh perkawinan yang 

sah, ada juga melalui keadilan restoratif atau biasa dikenal dengan 

restorative justice. Dalam kasus perzinahan, restorative justice dapat 

menjadi sebuah pendekatan alternatif yang lebih manusiawi dan efektif 

dalam menangani kasus tersebut. Restorative justice dapat membantu 

korban perzinahan untuk memperoleh pemulihan dan keadilan, serta 

membantu pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan 

memperbaiki hubungan yang rusak.  

Aturan hukum tentang pelaksanaan Restorative Justice 

berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian Perkara Pidana yaitu :  
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1. Pasal 7 huruf (1) J Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana menyatakan:  

“Penyidik berhak mengambil tindakan lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan menurut undang-undang karena 

kewajibannya”. 
 
2. Pasal 16 (1) Butir I dan Pasal 18 UU No.2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 UU No.8 KUHAP 

No.16 (1) Huruf I untuk penyidikan dan penyidikan tindakan dimana:  

a. Tidak melanggar ketentuan hukum 

b. Kewajiban hukum untuk melakukan tindakan atas permintaan; 

c. Harus sesuai, wajar, dan terintegrasi dengan lingkungan pos;  

d. Pertimbangan yang wajar berdasarkan keadaan yang memaksa; 

dan  

e. Menghormati hak asasi manusia45 

Restorative Justice adalah suatu pendekatan alternatif dalam 

sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan dan 

rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat yang 

terkena dampak kejahatan tersebut. Konsep ini berbeda dengan 

pendekatan tradisional dalam sistem peradilan pidana yang lebih 

berfokus pada hukuman terhadap pelaku. Prinsip utama restorative 

justice adalah mengembalikan keseimbangan yang rusak akibat tindakan 

kejahatan melalui dialog, partisipasi, dan komunikasi antara semua pihak 

 
45 Surat edaran kapolri nomor 8 tahun 2018 tentang penerapan keadilan 

restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, angka 2, huruf g.  
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yang terlibat. Dalam pendekatan ini, korban, pelaku, dan masyarakat 

diberi kesempatan untuk berbicara satu sama lain, berbagi pengalaman, 

dan mencari solusi bersama. 

Tabel 4.1 Data Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Restorative Justice 

No 
Jenis Tindak 

Pidana 

Tahun 2023 Total 
Januar

i 
Februari Maret April Mei Juni 

 

1. Kekerasan 
Terhadap 

Anak 
3 2 7 4 2 2 20 

2. Penghinaan 2 2 - 1 - 1 6 
3. Penganiayaan 3 - 2 3 - 1 9 
4. Serobot 

Tanah 
1 - - - - 1 2 

5. Pengrusakan 2 1 - 2 - - 5 
6. Kekerasan 

Dalam Rumah 
Tangga 
(KDRT) 

1 - 4 4 3 - 12 

7. Penipuan dan 
Penggelapan 

- 9 4 4 2 3 22 

8. Pemerkosaan 
dan Pelecehan 

Sex Anak 
- - 3 2 1 1 7 

9. Bawa Lari 
Anak 

- - 1 1 - 1 3 

10. Perzinahan - - 1 - 2 1 4 
11. Pengeroyokan - 1 2 - - 1 4 
12. Penadahan - - - 1 2 - 3 
13. Menikah 

Tanpa Izin 
- - - 1 1 2 4 

14. Pemalsuan 
Dokumen 

- - - 1 - - 1 

15. Pencurian - - - 1 - 1 2 

Jumlah Perkara 
12 15 24 24 13 14 104 

104 Perkara 
Sumber Data: Polres Gowa 

Berdasarkan jumlah diatas bahwa jumlah perkara pada tahun 

2023 yang diselesaikan melalui Restorative Justice dalam kasus 
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perzinahan hanya 4, selanjutnya kasus-kasus perzinahan lebih banyak 

lanjut ke pengadilan hal ini dikarenakan nilai siri’ na pacce dalam budaya 

masyarakat gowa sangat menjunjung tinggi nilainya harga diri dalam 

kehidupan bermasyarakat sehingga tidak menerima penyelesaiannya 

hanya sampai melalui Restorative Justice. 

Siri’ na pacce merupakan suatu prinsip hidup yang dimiliki oleh 

orang dari suku Makassar. Siri berarti rendah diri dan pacce berarti 

mendukung satu sama lain persaudaraan. Siri' na pace dijalankan oleh 

keluarga secara turun temurun. Dengan demikian, Siri'na pacce berarti 

harga diri.  

Siri memiliki arti yang memiliki dua dimensi, pertama adalah rasa 

hormat, dan yang lainnya adalah harga diri. Salah satu prinsip budaya 

masyarakat Bugis-Makassar adalah budaya siri’ na pacce. Seseorang dapat 

bertindak seperti binatang jika mereka tidak memiliki siri' na pacce. 

karena tidak memiliki kepedulian sosial, rasa malu, dan harga diri. Selain 

itu, mereka hanya ingin menang sendiri dan memenuhi nafsunya.  

Bripka sumiati syam selaku anggota Perlindungan Peremmpuan 

Dan Anak (PPA) menerankan bahwa ‘’dalam restorative justice, korban 

perzinahan dapat diundang untuk berpartisipasi dalam proses mediasi 

atau pertemuan dengan pelaku perzinahan. Dalam pertemuan tersebut, 

korban dapat menyampaikan dampak dari perbuatan perzinahan pada 

dirinya secara emosional dan fisik. Pelaku, di sisi lain, diminta untuk 

bertanggung jawab atas tindakannya dan meminta maaf kepada korban. 
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Pelaku juga dapat diminta untuk memberikan kompensasi atau 

memberikan restitusi kepada korban, seperti membayar biaya medis 

yang dikeluarkan oleh korban akibat perbuatan perzinahan tersebut’’46. 

Restorative justice juga dapat melibatkan masyarakat dalam proses 

perbaikan dan pemulihan hubungan yang rusak. Masyarakat dapat 

memberikan dukungan dan membantu korban dan pelaku untuk 

memperbaiki hubungan yang rusak, serta menciptakan lingkungan yang 

lebih aman dan harmonis untuk semua orang.  

Namun, penerapan restorative justice dalam kasus perzinahan 

juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah 

memastikan bahwa korban tidak merasa dipaksa untuk memaafkan 

pelaku atau terpaksa melakukan rekonsiliasi. Dalam hal ini, keputusan 

korban untuk berpartisipasi dalam proses restorative justice harus 

didasarkan pada keinginan dan kesediaannya sendiri. Selain itu, 

penerapan restorative justice dalam kasus perzinahan juga harus 

mempertimbangkan adanya masalah etika, moral, dan agama yang 

kompleks. Meskipun restorative justice dapat membantu korban dan 

pelaku untuk memperbaiki hubungan yang rusak, pendekatan ini tidak 

selalu cocok untuk semua orang dan dapat menimbulkan kontroversi 

dalam beberapa kasus.  

Muhammad Akbar, S.H selaku Kasubnit Perlindungan Perempuan 

Dan Anak (PPA) juga menambahkan bahwa Pada akhirnya, keputusan 
 

46 Bripka Sumiati Syam, Anggota Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak 
(PPA), Wawancara 14 Juni 2023.  
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tentang apakah restorative justice dapat diterapkan dalam kasus 

perzinahan harus didasarkan pada keputusan yang bijaksana dari sistem 

peradilan pidana yang berwenang, dengan mempertimbangkan semua 

faktor yang relevan, termasuk kepentingan korban, pelaku, dan 

masyarakat. Restorative justice dapat menjadi sebuah pendekatan 

alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani kasus 

tersebut. Restorative justice dapat membantu korban perzinahan untuk 

memperoleh pemulihan dan keadilan, serta membantu pelaku untuk 

bertanggung jawab atas tindakannya dan memperbaiki hubungan yang 

rusak.47 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai upaya 

penyelesaian khususnya dalam wilayah Polres Gowa dengan cara 

Restorative Justice merupakan sebuah alternatif yang dapat membantu 

memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban dalam kasus 

perzinahan atau kumpul kebo, serta mencegah terjadinya tindakan yang 

sama di masa depan menyelesaikan perkara pidana ringan sesuai dengan 

aturan mengenai restorative justice sehingga tidak berujung pada 

pemenjaraan. Namun, ada beberapa yang tidak dapat diselesaikan secara 

damai, salah satu solusinya adalah melalui jalur pengadilan. Pengadilan 

mungkin menjadi pilihan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan 

antara pasangan yang tidak dapat diselesaikan secara damaiupaya ini 

 
47  Muhammad Akbar, S.H, Kasubnit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA), 

Wawancara 14 Juni 2023 



76 
 

 

perlu dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang telah 

ditentukan untuk memastikan efektivitas dan keberhasilannya.  

Sebagai bentuk spesifik dari penegakan hukum, penegakan hukum 

sangat mempengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum, kepentingan 

hukum, tuntutan atau keadilan hukum individu atau masyarakat. 

Penegakan hukum juga tidak terlepas dari aturan hukum, mereka yang 

menegakkannya, dan lingkungan tempat berlangsungnya, sehingga dalam 

hal ini hukum berlaku sama bagi semua warga negara, baik sipil maupun 

militer. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdsarkan hasil penelitian terkait kumpul kebo perspektif hukum 

pidana, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada banyak faktor yang memperngaruhi terjadinya kumpul kebo yang 

dilakukan tanpa adanya ikatan yang sah, diantaranya kurangnya 

pemahaman mengenai nilai moral dan agama, nafsu atau ketertarikan 

seksual, faktor lingkungan, budaya seks, faktor ekonomi, pengaruh 

media dan budaya populer dan kurangnya pengendalian diri. 

2. Upaya penyelesaian yang dilakukan polres gowa dalam menangani 

kasus kumpul kebo diantaranya mediasi atau konseling, dan 

restorative justice dapat menjadi sebuah pendekatan alternatif dalam 

penyelesaian sebuah perkara pidana yang lebih manusiawi dan dapat 

membantu korban perzinahan untuk memperoleh pemulihan dan 

keadilan, serta membantu pelaku untuk bertanggung jawab atas 

tindakannya dan memperbaiki hubungan yang rusak, tetapi tidak 

semua perkara yang masuk memilih jalur penyelesaian secara 

restorative justice, namun ada melalui jalur pengadilan hal ini 

dikarenakan nilai siri’ na pacce dalam budaya masyarakat gowa 

sangat menjunjung tinggi nilainya harga diri dalam kehidupan 

bermasyarakat sehingga tidak menerima penyelesaiannya hanya 

sampai melalui Restorative Justice. 
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B. Saran 

Saran yang diberikan peneliti terhadap upaya yang dilakukan 

untuk meminimalisir terjadinya perbuatan kumpul kebo atau perzinahan 

yaitu pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan agama dalam 

keluarga dan penggunaan gudget yang harus di kontrol atau dibatasi. 

Pelaku perbuatan kumpul kebo perlu menyadari bahwa perbuatan 

tersebut melanggar hukum, merusak nilai-nilai moral, dan dapat 

memberikan dampak negatif bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. 

Oleh karena itu, saran peneliti yang terbaik dilakukan dalam Aparat 

Kepolisian agar kerja sama dengan pemilik kos-kosan untuk lebih 

memperketat pemantauan dan pengawasan serta memberikan aturan 

yang jelas dan tegas mengenai perilaku yang dilarang agar menghentikan 

perilaku tersebut dan menghindari terjadinya kasus serupa di masa yang 

akan datang.  
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