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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN 
PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ORANG TUA 

(Study  Kasus No 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm) 
 

Dr. Herlina manullang, S.H.M.H * 
Lesson SIhotang, S.H.M.H  ** 
Enjel Pidelia Pardede  *** 

 
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu permasalahan serius yang 

dihadapi pemerintah dalam upayanya menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Anaj 
No, 35 Tahun 2024, sedangkan anak menjadi korban kekerasan seksual. Karena 
perkembangan fisik dan mentalnya yang belum maytang, maka diperlukan bantuan 
khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah unutk 
mengetahui apa saja jenis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan 
seksual yang dilakukan orang tuanya dan upaya apa yang dapat dilakukan dilakukan 
untuk mengatasi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini 
menggunakan bentuk penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yang bisa 
disebut dengan penelitian menggunakan bahan Pustaka atau penelitian hukum melalui 
penelitian kepustakaan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak 
korban kekerasan seksual dapat dicapai melalui mekanisme hukum yang ada, seperti 
perlindungan berdasarkan undang-undang perlidnungan anak dan hukum pidana. 
Pelecehan seksual dapat dicegah melalui pendidikan dan konseling seksual. Dengan 
harapan agar hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran anak-anak 
sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan orang tuanya dan membantu mereka 
mendapatkan perlindungan hukum. 

Kata Kunci: Perlindungan anak, Kekerasan seksual anak 
Keterangan : 
* Pembimbing I 
** Pembimbing II 
*** Penulis  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ABSTRACT 

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS VICTIMS  
OF SEXUAL ABUSE BY PARENTS 

(Case Study No. 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm) 

Dr. Herlina manullang, S.H.M.H * 
Lesson SIhotang, S.H.M.H  ** 
Enjel Pidelia Pardede  *** 

Sexual violence against children is one of the serious probms currently facing the 
government because it is related to the implement’s efforts ti implement child protection 
law No. 35 Of 2014, on the sexual violence are part of sexual violence are part of 
society whose development is not yet mature, both physically and psychologically, so 
they need special assistance in handling them. The aim of this research is focused and 
proposed to find out what forms of legal protection exist for children as victims of 
sexual abuse committed by parents and what efforts can be made to overcome against 
children. This research uses a type of normative research or library research, legal 
research which is carried out by researching using library materials or can be called 
library research. 

The results obtained in this research indicate that legal protection for children as 
victims of sexual abuse can be carried out through existing legal mechanusms, such as 
protection through the child protection law and criminal law. Effors to prevent sexual 
harassment can be done though sexual education and counseling. It is hoped that the 
results of this research can contributr to increasing awareness and legal protection for 
children as victims of sexual abuse by their parets. 

Keywoords: Child protection, child sexual violence. 
Note : 
* Advisor 
** Supervisor 
*** Writer 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DAFTAR ISI 

ABSTRAK .................................................................................................................... i 

ABSTRACT .................................................................................................................. ii 

KATA PENGANTAR ................................................................................................. iii 

DAFTAR ISI ................................................................................................................ v 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1 

A.  Latar Belakang ................................................................................................. 1 

B. rumusan Masalah ............................................................................................... 8 

C. Tujuan Penelitian ............................................................................................... 9 

D. Manfaat Penelitian ............................................................................................ 9 

 1 Manfaat Teoritis ............................................................................................. 9 

 2. Manfaat Praktis ............................................................................................. 9 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................... 11 

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum  ........................................................... 11 

1. Pengertian Perlindungan Hukum ................................................................ 11 

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum .......................................................... 14 

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak .................................................... 15 

1. Pengertian Anak .......................................................................................... 16 

2. Pengertian Perlindungan Anak .................................................................... 18 

C. Tinjauan Umum Teantang Korban Kejahatan Seksual ………………………...18 

1. Tinjauan Viktimologi………………………………………………………18 

D. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual .................................................................. 20 



 

 

1. Pengertian Kekerasan Seksual .................................................................... 20 

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual .............................................................. 24 

3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual ........................................................... 26 

E.  Dampak Kekerasan Seksual Anak .................................................................... 29 

BAB III  METODE PENELITIAN ......................................................................... 32 

A. Ruang Lingkup Penelitian ................................................................................ 32 

B. Jenis Penelitian ................................................................................................. 32 

C.  Metode Pendekatan Masalah  ........................................................................... 33 

D. Sumber Bahan Hukum ...................................................................................... 34 

1. Bahan Hukum Primer .................................................................................. 34 

2. Bahan Hukum Sekunder .............................................................................. 34 

E. Metode Analisis  ................................................................................................ 35 

BAB IV PEMBAHASAN .......................................................................................... 36 

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual 

Yang Dilakukan Oleh Orang Tua  ...................................................................... 36 

1. Kronologi Kasus .......................................................................................... 36 

2. Dakwaan Penuntut Umum .......................................................................... 38 

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .................................................................. 39 

4. Keterangan Saksi ......................................................................................... 39 

5. Keterangan terdakwa ................................................................................... 41 

6. Keterangan Ahli ........................................................................................... 41 

7. Putusan Pengadilan ..................................................................................... 41 

8. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual ....................... 42 



 

 

9. Analisi Kasus................................................................................................46 

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pelecehan 

Seksual Terhadap Anak  ....................................................................................... 49 

1. Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Melalui 

Penal  .......................................................................................................... 49 

2. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui 

Non  Penal ..................................................................................................... 60  

BAB V PENUTUP ..................................................................................................... 68 

 A. Kesimpulan  ...................................................................................................... 68 

 B. Saran ................................................................................................................. 70 

DAFTAR PUSTAKA................................................................................................. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara |Indones|ia merupakan Negara Hukum dan menjunjung t|ingg|i n|ila|i 

kead|ilan dan sanks|i yang tegas d|iset|iap t|indakan yang melanggar atau melawan 

hukum. Hukum p|idana sebaga|i salah satu |instrument hukum nas|ional yang merupakan 

produk pem|ik|iran manus|ia yang sengaja d|ibuat untuk mel|indung|i korban dar|i segala 

kejahatan dan set|iap warga negara |Indones|ia harus patuh terhadap peraturan hukum.1 

Berbaga|i macam bentuk kasus kekerasan yang terjad|i khususnya kasus 

kekerasan seksual terhadap anak d|i |Indones|ia menjad|i suatu tantangan bag|i pemer|intah 

ataupun Kemen PPPA maupun p|ihak-p|ihak terka|it la|innya. Berdasarkan data yang 

d|iperoleh dar|i S|IMPON|I-PPA, terdapat |informas|i terka|it jumlah kasus pelecehan 

seksual pada anak dar|i tahun 2019 h|ingga 2023. Ber|ikut adalah perband|ingan jumlah 

kasus pelecehan seksual pada anak dar|i tahun 2019 h|ingga pada tahun 2023:2 

 

Sumber : S|IMPON|I-PPA-Junal Pembangunan |Indones|ia 

                                                            
1 R.Paradise and E.Soponyono, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan 

Seksual, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4.No.1.pp.61-71. 
 2 Mauliddia, A. N., & Hertati, D. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Kekerasan 
Seksual. Jurnal Kebijakan Publik, 15(2), 303-308. 

Tahun Jumlah kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak 

2019 20.530 
2020 20.499 

2021 25.210 

2022 27.593 

2023 29.883 
2024 10.881 
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Berdasarkan data  d|i atas, kasus kekerasan seksual terhadap anak 2024 turun d|i 

band|ing tahun sebelumnya, akan tetap|i angka tersebut mas|ih tetap t|ingg|i.3 

Kejahatan kekerasan seksual d|idef|in|is|ikan sebaga|i salah satu kejahatan yang 

meresahkan Masyarakat d|imana kejahatan tersebut melanggar Hak Asas|i Manus|ia, 

sudah menjad|i tugas pemer|intah agar member|ikan jam|inan terhadap Anak atas hak-

hak yang d|im|il|ik|inya secara asas|i. Kekerasan d|iart|ikan sebaga|i: a) per|ihal yang 

bers|ifat, berc|ir|i keras b) perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang 

menyebabkan kerusakan f|is|ik atau barang, c) paksaan. Pengert|ian kekerasan seksual 

juga dapat d|iart|ikan sebaga|i sebuah t|indakan atau |int|im|idas|i yang berhubungan 

dengan ke|int|iman atau hubungan seksual|itas yang d|ilakukan oleh pelaku terhadap 

korbannya dengan cara memaksa, yang berak|ibat korban mender|ita secara f|is|ik, 

mater|i, mental maupun ps|ik|is.4 

Salah satu bentuk kekerasan seksual yang ser|ing terjad|i pada anak ya|itu 

kejahatan pelecehan seksual. Dalam Kamus Bahasa |Indones|ia (“KBB|I”), pelecehan 

berasal dar|i kata leceh yang berart|i memandang rendah, mengh|inakan atau tak 

berharga. Sedangkan kata seksual berasal dar|i kata seks, seks, sangat ser|ing d|iart|ikan 

sebaga|i jen|is kelam|in b|iolog|is, ya|itu: lak|i-lak|i dan Perempuan. Jad|i kata seksual (kata 

s|ifat) adalah s|ifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jen|is kelam|in, dan hal 

yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara lak|i-lak|i dan Perempuan, serta 

                                                            
3 "SIMFONI-PPA © 2019-2024, https://kekerasan.kemenppa.go.id.ringkasan ,di akses rabu,26 

juni 2024. 
4 Sudarsono, 2017, Kenakalan Remaja Jakarta, Rineka Cipta, hlm.180 
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hal-hal la|innya yang mengandung unsur yang bers|ifat Hasrat atau nafsu seksual.5 

Dengan dem|ik|ian pelecehan seksual menurut KBB|I adalah dua kata yang bermakna 

merendahklan, mengh|inakan kaum Perempuan. 

Menurut W|inarsunu, pelecehan seksual adalah macam bentuk per|ilaku yang 

berkonotas|i seksual yang d|ilakukan secara sep|ihak dan t|idak d|ikehendak|i oleh 

korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tul|isan, s|imbol, |isyarat dan T|indakan 

yang berkonotas|i seksual. Akt|if|itas yang berkonotas|i seksual b|isa d|ianggap pelecehan 

seksual j|ika mengandung unsur-unsur sebaga|i ber|ikut, ya|itu adanya pemaksaan 

kehendak secara sep|ihak oleh pelaku, kejad|ian d|itentukan oleh mot|ivas|i pelaku, 

kejad|ian t|idak d|i|ing|inkan korban, dan mengak|ibatkan pender|itaan pada korban.6 

Dengan pengert|ian tersebut dapat d|ipaham|i bahwa pelecehan seksual mengacu 

pada perbuatan yang dapat d|irasakan oleh korbanya t|idak menyenangkan, karena 

perbuatan yang d|ilakukan tersebut menyebabkan korbannya ter|int|im|idas|i, terh|ina, 

t|idak d|iharga|i dengan korban sebaga|i sasaran pelamp|iasan seksual. Bentuk-bentuk 

kejahatan seksual sangatlah beragam, dar|i yang r|ingan sepert|i lelucon, h|ingga yang 

berat sepert|i pemerkosaan.7 Pengert|ian pelecehan seksual send|ir|i b|isa d|itemukan pada 

Pasal 285 dan 289 KUHP. 

Dalam K|itab Undang-Undang Hukum P|idana (KUHP) pasal 285 d|ikatakan 

bahwa barang s|iapa dengan kekeraan ataupun ancaman kekerasan mendesak Wan|ita 

                                                            
5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan 

Pertama, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.507. 
 6 Afrizal, M. R., Sauqi, R., Bih, T. M., & Ulum, T. 2022, Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an. 
Jurnal Tafsere, 10(2), 154-168 

7 UNESCO, 2012, Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi, Pelecehan Seksual, 
Jakarta, BKKBN, hlm.9. 
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yang bukan merupakan |istr|inya melakukan suatu hubungan seksual dengan d|ir|inya, 

d|ihukum d|ikarenakan memperkosa, d|ihukum dengan hukuman kurungan penjara 

selama-lamanya 12 tahun. Sebal|iknya d|isebutkan dalam Pasal 289 KUHP bahwa 

barang s|iapa dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan mendesak seseorang 

melakukan ataupun memb|iarkan terjad|inya perbuatan cabul pada d|ir|inya. D|ihukum 

sebab mencoreng kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.  

R.Soes|ilo  menjelaskan bahwa perbuatan cabul sebaga|imana terdapat dalam 

Pasal 289 KUHP |ialah seluruh perbuatan yang melanggar kesus|ilaan (Kesopanan) 

ataupun perbuatan kej|i yang berka|itan terhadap nafsu b|irah|i, sepert|i : berc|iuman, 

mneyentuh alat kelam|in, menyentuh payudara dan bentuk-bentuk t|indakan cabul 

la|innya termasuk hubungan seksual. Dem|ik|ian dapat d|ikatakan bahwa unsur yang 

terdapat dalam penafs|iran kekerasan seksual tersebut h|ingga dapat d|ikelompokkan 

dalam 2 (dua) kelompok besar dar|i kekerasan |itu send|ir|i, |ialah kekerasan dalam wujud 

verbal (mengancam) serta kekerasan dalam wujud yang konkret (memaksa serta 

memperkosa) kelompok |in|ilah yang d|ikatakan sebaga|i serbuan seksual.8 

Sebaga|imana telah d|ijelaskan, persetubuhan dengan orang yang berus|ia d|ibawah 

16 tahun merupakan persetubuhan yang melanggar hukum p|idana. Pasal 287 ayat (1) 

KUHP menyebutkan, barang s|iapa bersetubuh dengan seorang Wan|ita yang bukan 

|istr|inya, padahak |ia mengetahu|i atau patut menduga bahwa Wan|ita |itu belum berumur 

15 (l|ima belas) tahun, apab|ila t|idak jelas umurnya, bahwa Wan|ita |itu belum s|iap untuk 

kaw|in, d|iancam dengan penjara pal|ing lama 9 (Semb|ilan) tahun. Oleh sebab |itu kontak 

                                                            
8 Ermayu Sari Bayu Ningsih, Sri Heryati, Kekerasan-Seksual-Pada-Anak-Di-Kab-Karawang, 

Jurnal Bidan “Midwife Journal” Volume 4 No.02.Juli 2018, hlm. 57. 
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seksual terhadap seorang anak yang belum berus|ia 16 tahun masuk kedalam l|ingkup 

t|indak  p|idana. Kontak seksual tersebut harus d|ibatas|i oleh ketentuan-ketentuan  dalam 

pasal 287 KUHP, karena j|ika hanya d|ibatas|i oleh KUHP hal tersebut dapat 

mengak|ibatkan keterbatasan perl|indungan bag|i anak yang mengalam|i kekerasan 

seksual.9  

Untuk member|ikan Perl|indungan Hukum terhadap anak dar|i berbaga|i kejahatan 

kekerasan seksual d|ibutuhkan penegak hukum yang beran|i mendorong pos|it|iv|isme 

hukum dan berp|ik|ir secara dogmat|is. Sepert|i yang k|ita ketahu|i bahwa, bentuk-bentuk 

kekerasan seksual terhadap anak mem|il|ik|i cangkupan yang sangat luas sepert|i : 

pemerkosaan, sodom|i, oral seks, pelecehan seksual, pelacuran anak dan sunat klent|it 

pada anak Perempuan. 

Berdasarkan pada ura|ian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebaga|imana 

telah d|igant|i dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perl|indungan 

Anak d|ipaparkan j|ika anak merupakan suatu bag|ian yang t|idak d|ip|isahkan dalam 

keberlangsungan h|idup oleh manus|ia serta keberlangsungan suatu bangsa serta negara. 

T|iap anak membutuhkan kesempatan untuk menemukan peluang seluas-luasnya untuk 

berkembang serta tumbuh dengan maks|imal, secara raga, mental, ataupun sos|ial. Oleh 

karena |itu anak menpunya|i hak memperoleh perl|indungan, perhat|ian, serta kas|ih 

sayang, serta yang terpent|ing pembelajaran untuk kesejahteraan anak |itu send|ir|i. Anak 

waj|ib member|ikan perl|indungan terhadap kepent|ingan raga serta mentalnya. Per|ihal 

|itu d|iharapkan agar anak b|isa bertumbuh dan berkembang dengan ba|ik serta anak harus 

                                                            
9 Iswantoro Dwii Yuwonoh, 2015, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada 

Anak, Yogyakarta, Medpress Digital, hlm5-6 
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terl|indung|i dar|i suatu ancaman kejahatan yang dapat membahayakannya. T|indakan 

serta pengobatan trauma ps|ik|is ak|ibat kekerasan seksual haruslah menemukan 

perhat|ian besar dar|i seluruh p|ihak yang ter|ikat, semacam keluarga, warga masyarakat 

ataupun negara.  

Oleh sebab |itu, dalam member|ikan perl|indungan terhadap anak d|ibutuhkan 

pendekatan s|istem, yang dapat mel|iput|i keejahteraan sos|ial untuk anak-anak d|ibawah 

umur serta keluarga, s|istem perad|ilan yang cocok dengan T|ingkat/standar 

|internas|ional, serta warga Masyarakat. Pertumbuhan perl|indungan hukum terhadap 

anak selaku korban kekerasan seksual ber|ikutnya d|iatur secara spec|ial melalu|i 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perl|indungan Anak.10 

Anak waj|ib d|il|indung|i atau mendapatkan perl|indungan hukum agar anak t|idak 

menjad|i korban kejahatan atau sasaran pelaku pelecehan seksual yang ser|ing terjad|i 

bahkan d|ilakukan oleh seorang ayah, paman, kakek, guru, bahkan keluarga terdekat 

la|innya dan juga l|ingkungan sos|ial d|i Masyarakat ba|ik secara |ind|iv|idu atau kelompok, 

ba|ik secara langsung maupun t|idak langsung. Yang d|imaksud anak sebaga|i korban 

adalah anak yang mender|ita kerug|ian (mental, f|is|ik, trauma yang sangat sul|it untuk 

d|ih|ilangkan samapa|i seumur h|idup korban.11 

Pelaksanaan perl|indungan terhadap anak sebaga|i korban pelecehan seksual harus 

memenuh|i syarat antara la|in: merupakan pengembangan kebenaran, kead|ilan, dan 

kesejahteraan anak. Sebaga|i korban pelecehan seksual, bag|i seorang anak sangat 

                                                            
10 Ivo Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Pada Anak Dampak serta Penanganannya, pada maret 

hlm 20-21. 
11Arif Gosita, 1985, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm.35. 
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terka|it dengan s|ikap mental dalam memperoleh perlakuan dan penegak hukum untuk 

mengopt|imal|isas|ikan pelaksanaan hak-hak yang ada padanya dan t|idaklah tepat 

apab|ila d|ipersamakan dengan orang dewasa, oleh karena |itu jam|inan atas perl|indungan 

anak mutlak harus d|ilaksanakan dem|i kepent|ingan terba|ik bag|i perkembangan dan 

pertumbuhan anak yang menjad|i korban pelecehan seksual tersebut. 

Dalam perundang-undangan d|i |Indones|ia, kewaj|iban dalam member|ikan 

perl|indungan hukum terhadap anak sebaga|i korban pelecehan seksual telah 

d|iwujudkan dan d|ituangkan sejak dalam konst|itus|i dalam Undang-undang Dasar 

Negara Republ|ik |Indones|ia Tahun 1945, yakn|i pada Bab XA tentang Hak Asas|i 

Manus|ia dan d|ituangkan dalam pasal 28A sampa|i dengan pasal 28J. sedangkan tentang 

hak anak d|iatur dalam pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “set|iap anak 

mem|il|ik|i hak atas kelangsungan h|idupnya, tumbuh maupun berkembang serta 

mempunya|i hak atas perl|indungan dar|i kekerasan maupun d|iskr|im|inas|i yang d|iter|ima 

oleh anak.12  

Sebaga|i salah satu contoh kasus pelecehan seksual terhadap anak yang d|ilakukan 

orang tua dalam Putusan No 858/P|id.Sus/2022/PN.Bjm,  Terdakwa yang t|inggal d|i 

Banjarmas|in  lah|ir pada Agustus 1988, berjen|is kelam|in lak|i-lak|i, berkewarganegaraan 

|Indones|ia, beragama |Islam dan bekerja sebaga|i mekan|ik. Bahwa terdakwa pada 

awalnya pada har|i dan tanggal yang t|idak dapat d|i|ingat lag|i pada bulan Desember 

tahun 2021 sek|itar jam 00.00 W|ita saat Saks|i Anak (anak kandung terdakwa)  sedang 

t|idur d|i dalam kamar, t|iba-t|iba terdakwa masuk ke dalam kamar langsung menc|ium  

                                                            
12 Tini Rismini Gorda, 2017, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, Malang, Setara Press, 

hlm.76 
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b|ib|ir Saks|i Anak h|ingga Saks|i Anak terbangun,  lalu terdakwa mengangkat baju daster 

yang d|ikenakn Saks|i Anak dan mengh|isap putt|ing payudara Saks|i Anak, kemud|ian 

terdakwa melepas baju dan celana  Saks|i Anak secara paksa h|ingga Saks|i Anak 

telanjang, setelah |itu terdakwa menggesekkan alat kemaluannya secara paksa ke dalam 

kemaluan Saks|i Anak, namun Saks|i Anak merasakan kesak|itan h|ingga terdakwa t|idak 

jad|i memasukkan  alat kemaluannya dan mengeluarkan spermanya d|i luar kemaluan 

Saks|i Anak. Beg|itulah kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yang mas|ih berus|ia 

12 (dua belas) tahun atau set|idak-t|idaknya belum genap berus|ia 18 (delapan belas) 

tahun dan mas|ih d|iketegor|ikan sebaga|i anak-anak, dan  kelakukan terdakwa terhadap 

Saks|i Anak yang berlangsung sampa|i berulang-ulang kal|i h|ingga pada  m|inggu pada 

tanggal 20 maret 2022. 

Hal |in|ilah yang melatar belakang|i penul|is tertar|ik untuk mengangkat penel|it|ian 

|in|i dengan judul, “Perl|indungan Hukum Terhadap Anak Sebaga|i Korban  

Pelecehan Seksual Yang D|ilakukan Orang Tua (Stud|i Kasus  No 

858/P|id.Sus/2022/ PN.Bjm).”  

B. Rumusan Masalah 

1. Baga|imana bentuk perl|indungan hukum terhadap anak sebaga|i korban 

pelecehan seksual yang d|ilakukan oleh orang tua stud|i Putusan No 858/P|id.Sus/ 

Sus/2022/PN.Bjm  ? 

2. Upaya apakah yang dapat d|ilakukan untuk menanggulang|i t|indak p|idana 

pelecehan seksual terhadap anak ? 
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C. Tujuan Penel|it|ian 

 Adapun tujuan penel|it|ian dar|i skr|ips|i |in|i adalah : 

1. Untuk mengetahu|i bentuk perl|indungan hukum terhadap anak sebaga|i korban 

pelecehan seksual yang d|ilakukan oleh orang tua stud|i Putusan (No 

858/P|id/Sus/2022/PN.Bjm). 

2. Untuk mengetahu|i Upaya yang dapat d|ilakukan untuk menanggulang|i t|indak 

p|idana pelecehan seksual terhadap anak. 

D. Manfaat Penel|it|ian 

Manfaat dar|i penel|it|ian |in|i adalah sebaga|i ber|ikut :  

1. Manfaat Teor|it|is 

Untuk member|ikan wawasan dan pengembangan |ilmu hukum yang khususnya 

pada b|idang hukum p|idana yang mengena|i tentang Hukum Anak Yang Menjad|i 

Korban T|idak P|idana Pelecehan Seksual. 

2. Manfaat Prakt|is 

a. Manfaat bag|i Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA), untuk 

melakukan sos|ial|isas|i tentang ketentuan yang berka|itan dengan 

perl|indungan anak, mengumpulkan data dan |informas|i. Perberdayaan 

Perempuan dan Anak juga dapat membuka dan mener|ima pengaduan dar|i 

Masyarakat. PPPA melakukan pemantauan, evaluas|i serta pengawasan 

terhadap anak yang menjad|i korban t|indak p|idana pelecehan seksual. 
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b. Manfaat bag|i penul|is. 

Melalu|i penul|isan skr|ips|i |in|i, penul|is dapat menerapkan pengetahuan yang 

telah d|ipelajar|i selama masa stud|i, juga dengan memenuh|i syarat tugas akh|ir 

dengan penul|isan skr|ips|i agar penul|is memenuh|i syarat untuk mendapatkan 

Gelar S.H dar|i Fakultas Hukum Un|ivers|itas HKBP Nomensen Medan.  

 Manfaat prakt|is |in|i juga dapat menambah wawasan khususnya bag|i penyusun 

dan para p|ihak yang membaca. Hal |in|i juga dapat menjad|i masukan bag|i pemer|intah 

dan p|ihak yang berwenang atau apparat dalam bert|indak tegas dan mengamb|il 

Langkah yang tepat dan ef|is|ien guna untuk member|ikan perl|indungan hukum terhadap 

anak yang menjad|i korban t|indak p|idana pelecehan seksual.
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BAB |I|I 

T|INJAUAN PUSTAKA  

A. T|injauan Umum Tentang Perl|indungan Hukum Anak 

1. Pengert|ian Perl|indungan Hukum 

Sesungguhnya hukum dapat d|iart|ikan dar|i berbega|i art|i, ya|itu hukum dalam art|i 

penguasa, hukum dalam art|i para petugas, hukum dalam art|i s|ikap T|indakan, hukum 

dalam art|i s|istem ka|idah, hukum dalam art|i jam|inan n|ila|i, hukum dalam art|i tata  

hukum, hukum dalam art|i |ilmu hukum, hukum dalam art|i d|is|ipl|in hukum. Dar|i 

berbaga|i macam sudut pandang art|i hukum dapat d|igambarkan bahwa t|idak semata-

mata bahwa hukum |itu merupakan peraturan perundang-undangan tertul|is dan apparat 

penegak hukum sepert|i yang selama |in|i d|ipaham|i oleh banyak Masyarakat umum 

yang t|iddak tahu tentang hukum. Tetap|i sebenarnya hukum juga sudah mel|iput|i hal-

hal yang sudah h|idup dalam pergaulan Masyarakat dalam keh|idupan sehar|i-har|i 

sepert|i halnya hukum adat yang t|idak tertul|is.13 

Perl|indungan berart|i mengayom|i tua mel|indung|i sesuatu dar|i hal-hal berbahaya 

yang t|idak d|i|ing|inkan, sesuatu |itu b|isa saja merupakan kepent|ingan maupun benda 

atau barang. sela|in |itu perl|indungan juga mengandung pengert|ian pengayoman yang 

d|iber|ikan oleh seseorang terhadap orang yang leb|ih lemah.  

Suatu perl|indungan dapat d|iber|ikan dan d|i dapatkan dengan berbaga|i macam 

bentuk yang akan d|ibahas oleh penul|is dalam tugas akh|ir |in|i adalah perl|indungan yang 

d|iber|ikan oleh negara dalam bentuk hukum, yang dalam hal |in|i akan melah|irkan suatu 

                                                            
13 Soedjono Dirdjosisworo, 2008, Pengangtar Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Persada, hlm. 25. 
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kewaj|iban dan hak satu dengan yang la|in. Perl|indungan hukum adalah hak set|iap 

warga negaranya, sesua|i dengan ayat (1) pada Pasal 28D Undang-Undang Dasar 

Negara Republ|ik |Indones|ia yang berbuny|i “Bahwa set|iap orang berhak atas 

pengakuan, jam|inan, perl|indungan, dan kepast|ian, dan kepast|ian hukum yang ad|il 

serta perlakuan yang sama d|ihadapan hukum,” 

Perl|indungan adalah pember|ian jam|inan atas keamanan, kesejahteraan, 

ketentraman, kedama|ian dan perl|indungan atas segaja bahaya yang mengancam hak 

dar|i p|ihak yang d|il|indung|i. Perl|indungan hukum adalah segala hal yang mel|indung|i 

menurut hukum yang d|ilakukan oleh apparat penegak hukum. Hukum dapat 

d|ifungs|ikan juga t|idak hanya mewujudkan suatu kepast|ian, tetap|i juga unutk jam|inan 

juga pred|ikt|if dan ant|ipast|if. Hukum sangat d|ibutuhkan Masyarakat atau mereka yang 

lemah dan belum kuat secara sos|ial, ekonom|i dan pol|it|ik. Karena hukum dan 

masyarakat sal|ing berngantung sama la|in.14 

Menurut Set|iono perl|indungan hukum adalah t|indakan mel|indung|i masyarakat 

atau rakyat dar|i t|indakan sewenang-wenang dar|i penguasa atau pemer|intah agar 

masya..llrakat dapat merasakan harkatnya sebaga|i masyarakat yang mem|il|ik|i hak dan 

kewaj|iban.15 

Menurut Hetty  Hasanah perl|indungan hukum ya|itu merupakan  segala upaya 

yang dapat menjam|in adanya kepast|ian hukum, seh|ingga dapat member|ikan 

                                                            
14 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, P.T. Bina 

Ilmu, hlm. 2.  
15 Setiono, 2004, “Rule Of Lae”, Surakarta, Disertasi D2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas 

Maret, hlm. 3. 



13 

 

perl|indungan hukum kepada p|ihak-p|ihak yang bersangkutan atau yang melakukan 

T|indakan hukum.16 

Perl|indungan hukum adalah perbuatan mel|indung|i hak |ind|iv|idu atau sejumlah 

|ind|iv|idu yang kurang atau t|idak mampu atau t|idak berdaya secara f|is|ik atau mental, 

secara sos|ial, ekonom|i, dan pol|it|ik, ba|ik secara prevent|if atau repres|if, berdasarkan 

hukum yang berlaku ba|ik |itu secara tertul|is atau t|idak tertul|is dalam upaya 

mewujudkan kead|ilan, kesejahteraan, kepast|ian hukum dan kead|ilan.17 

Suatu perl|indungan dapat d|inyatakan mem|il|ik|i d|imens|i hukum apab|ila 

mengadung usnur-unsur sebaga|i ber|ikut: 

1. Adanya pengayoman dar|i pemer|intah terhadap warganya; 

2. Jam|inan kepast|ian hukum; 

3. Adanya kead|ilan bag|i seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan; 

4. Berka|itan dengan hak-hak rakyat; 

5. Adanya sanks|i hukuman yang tegas bag|i pelanggarnya. 

Perl|indungan hukum pada hak|ikatnya sangat erat dengan aspek kead|ilan, maka 

dengan adanya perl|indungan hukum merupakan salah satu perwujudan untuk 

menegakkan suatu kead|ilan. Perl|indungan hukum bag|i masyarakat sangatlah pent|ing 

karena masyarakat ba|ik kelompok maupun perorangan, dapat menjad|i korban bahkan 

sebaga|i pelaku kejahatan.  

                                                            
16 Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dakam Perjannian Pembiayaan Konsumen atas 

Kendaraan Bermotor Denngan Fidusia”, Artikel diakses 12 Juli 2015 dari 
http://jurnal.unikom.ac.id/vo13/perlindungan.htm;.  

 17 Abintoro Prakoso, 2016, Pembaharuan Sistem Pidana Anak, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 
hlm. 14. 
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2. Bentuk-bentuk Perl|indungan Hukum 

Had|irnya hukum dalam keh|idupan bermasyarakat berguna untuk mengontrol 

keh|iduoan masyarakat maka dar|i |itu, hukum d|ibuat untuk mengatur ketert|iban 

keh|idupan dalam keh|idupan sos|ial, perl|indungan hukum mempunya|i dua bentuk 

perl|indungan ya|itu perl|indungan hukum prevent|if dan repres|if. Dar|i kedua bentuk 

perl|indungan hukum tersebut dalam perspekt|if pengaturan hukum p|idana pada 

dasarnya merupakan keb|ijakan kr|im|inal. Hubungan antara bentuk perl|indungan  

hukum dengan keb|ijakan  cr|im|inal bertujuan untuk menengakkan hukum p|idana.18 

Menurut Ph|il|ips M. Hadjon bahwa sarana perl|indungan hukum ada dua macam 

ya|itu : 

1. Sarana Perl|indungan Hukum Prevent|if 

Perl|indungan hukum prevent|if d|imana subjek hukum d|iber|ikan kebebasan 

untuk member|ikan pendapat serta keberatannya sebelum pemer|intah 

memutuskan suatu keb|ijakan atau peraturan. Perl|indungan hukum prevent|if |in|i 

sangat berpengaruh besar terhadap pemer|intah karena pemer|intah terdorong 

untuk bers|ikap hat|i-hat|i dalam pengamb|ilan Keputusan yang d|idasarkan pada 

d|iskres|i. 

2. Sarana Perl|indungan Hukum Repres|if 

Perl|indungan hukum repres|if bertujuan untuk menyelesa|ikan sengketa. 

Penangan pengad|ilan umum dan Perl|indungan adm|in|istras|i d|i |Indones|ia 

                                                            
18 Barda Nawawi Arief, 1998, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy),bahan penataran 

Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 
73. 
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termasuk dalam kategor|i |in|i. Pr|ins|ip perl|indungan hukum terhadap t|indakan 

pemer|intah bertumpu dan bersumber dar|i konsep tentang pengakuan dan 

perl|indungan terhadap hak-hak asas|i manus|ia karena menurut sejarah dar|i 

barat, lah|irnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perl|indungan terhadap 

hak- hak asas|i manus|ia kepada pembatasan pembatasan dan peletakan 

kewaj|iban masyarakat dan pemer|intah. Pr|ins|ip kedua yang mendasar|i 

perl|indungan hukum terhadap t|indak pemer|intahan adalah pr|ins|ip negara 

hukum. D|ika|itkan dengan pengakuan dan perl|indungan terhadap gak-hak asas|i 

manus|ia, pengakuan dan perl|indungan terhadap hak-hak asas|i manus|ia 

mendapat tempat utama dan dapat d|iak|itkan dengan tujuan dar|i negara 

hukum.19  

B. T|injauan Umum Tentang Perl|indungan Anak 

1.  Pengert|ian Anak 

Berdarsarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perl|indungan Anak, pengert|ian anak adalah manus|ia yang merupakan 

anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang mas|ih berus|ia 18 (delapan belas) Tahun , belum 

dewasa dan belum pernah ter|ikat perkaw|inan, termasuk anak yang mas|ih d|idalam 

kandungan. Anak yang belum d|ilah|irkan atau mas|ih d|i dalam kandungan, Seh|ingga 

anak yang belum d|ilah|irkan atau mas|ih d|idalam kandungan telah mendapatkan 

perl|indungan secara hukum.20  

                                                            
19 Philipus M. Hadjon, Op.Cit, hlm. 30.  
20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
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Pemahaman pengert|ian anak j|ika d|it|injau berdasarkan peraturan perundang-

undangan d|i Negara |Indones|ia yang bers|ifat plural|isme, seh|ingga defen|is|i dar|i 

pengert|ian anak mempunya|i pengert|ian dan Batasan yang berbeda-beda antara 

peraturan yang satu dengan yang la|in. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perl|indungan Anak terdapat Pasal 1 

angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berus|ia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang mas|ih dalam kandungan.  

J|ika d|it|injau dar|i aspek yur|id|is mengena|i defen|is|i pengert|ian anak, maka 

berdasarkan hukum pos|it|if d|i |Indones|ia defen|is|i anak d|iart|ikan sebaga|i seorang yang 

belum dewasa (m|inderjar|ing atau person under age), orang yang belum mem|il|ik|i 

kecakapan dalam melakukan hukum atau keadaan d|ibawah umur (m|inderjar|inghe|id 

atau |infer|ion|ity) atau b|iasanya kerap d|isebut juga sebaga|i anak d|ibawah pengampuan 

wal|i (m|inderjar|ige onvervood|ij).21 

2. Pengert|ian Perl|indungan Anak 

Anak merupakan generas|i muda yang akan meneruskan c|ita-c|ita dan bud|i luhur 

suatu bangsa, kedudukan anak dalam suatu bangsa d|iharapkan dapat menjad|i calon-

calon pem|imp|in d|i masa yang akan dat|ing sebaga|i sumber harapan terc|iptanya bangsa 

yang ba|ik maka dar|i |itu set|iap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-

luasnya untuk tumbuh dan berkembang ba|ik secara rohan|i, jasman|i, dan sos|ial.  

                                                            
21 Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, hlm. 5.  
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Perl|indungan anak merupakan upaya untuk menc|iptakan kond|is|i agar set|iap 

anak yang tumbuh dan berkembang dapat melaksanakan geners|i yang unggul dalam 

segala hal. Perl|indungan anak merupakan suatu perwujudan adanya kead|ilan dalam 

suatu tatanan masyarakat dengan dem|ik|ian perl|indungan anak d|iusahakan dalam 

berbaga|i b|idang keh|idupan bernegara dan bermasyarakat. Adanya perl|indungan 

terhadap anak membawa ak|ibat hukum, ba|ik dalam ka|itannya dengan hukum tertul|is 

maupun t|idak tertul|is.22 

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perl|indungan Anak 

merenangkan bahwa perl|indungan adalah segala keg|iatan untuk menjam|in dan 

mel|indung|i abak dan hak-hak anak agar dapat h|idup, tumbuh, dan berkembang, serta 

dapat berpart|is|ipas|i secara opt|imal sesua|i dengan harkat dan martabat dalam 

menjalankan keh|idupan serta mendapatkan perl|indungan dan kekerasan dan 

d|iskr|im|inas|i dar|i manapun.  

Adapun pengert|ian perl|indungan hukum terhadap anak menurut ahl|i hukum, 

ya|itu: 

a. Ar|if Gos|ita mendefen|is|ikan mengena|i perl|indungan anak adalah hukum tertul|is 

maupun t|idak tertul|is yang menjam|in seluruh aspek terhadap keh|idupan anak 

agar dapat melaksanakan hak dan kewaj|ibannya.23 

b. B|irman S|iregar mendefen|is|ikan mengena|i perl|indungan anak adalah aspek 

hukum perl|indungan anak leb|ih d|ifokuskan kepada anak-anak yang d|iatur 

                                                            
22 Maidin Gultom, 2006, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Jakarta, Refika Aditama, hlm. 33. 
23 Arif Gosita, 1998, Perlindungan Anak Di Indonesia, Jakarta, Rja Grafindo Raya, hlm. 40.  
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hukum dan bukan kewaj|iban, meng|ingat secara hukum yur|id|is anak belum 

d|ibeban|i kewaj|iban.24 

c. J. E Doek dan Mr. H. M.A Drewes mendefen|is|ikan mengena|i perl|indungan anak 

dalam 2 pengert|ian. Dalam art|i l|ias dan art|i semp|it. Dalam art|i luas 

perl|indungan terhadap anak adalah segala aturan h|idup yang member|i 

perl|indungan kepada anak yang belum dewasa dan member|i kemungk|inan bag|i 

mereka untuk berkembang, sedangkan dalam art|i semp|it d|idefen|is|ikan bahwa 

perl|indungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum p|idana (regels van 

strafrecht), ketentuan hukum acara (procesrechtel|ijke regels).25 

C. T|injauan Umum Tentang Korban Kejahatan Seksual 

1. T|injauan V|iktomolog|i 

 Dar|i sudut pandang v|ikt|imolog|i, ada pandangan bahwa korban hanya 

bertanggung jawab atas kejahatan |itu send|ir|i, tetap|i juga terl|ipat dengan 

terjad|inya suatu kejahatan. Menurut Stephen Schafer, dar|i perspekt|if m|il|ik 

korban, ada tujuh bentuk :26 

a. Unrelated v|ict|ims ya|itu korban yang t|idak terka|it dengan pelaku untuk 

|itu, dar|i seg|i pertanggungjawaban, sepenuhnya berada d|i p|ihak korban 

b. Provocat|ive v|ict|ims adalah korban yang d|isebabkan oleh peran korban 

sebaga|i penghasut kejahatan. Jad|i dalam hal tanggungjawab, tanggung 

jawab ada pada korban dan pelaku. 

                                                            
 24 Ibid, Hlm. 41. 
 25 Ibid, Hlm. 42.  

 26 Schafer, S. CRIMINAL-VICTIM RELATIONSHIPS 
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c. Part|ic|ipat|ing v|ict|ims pada dasarnya, T|indakan norban t|idak d|isadar|i 

dan dapat mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. M|isalnya, 

mener|ima sejumlah besar uang secara anonym dar|i bank, 

memasukkannya ke dalam kantong plast|ik, dan mendorong orang untuk 

meny|itanya. Aspek |in|i bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaku 

kejahatan. 

d. B|iolog|ically weak v|ict|im ya|itu kejahatan d|isebabkan oleh kon|is|i f|is|ik 

korban. Perempuan, anak-anak dan orang lanjut us|ia (lans|ia) merupakan 

calon korban kejahatan. D|il|ihat dar|i s|is|i kewaj|iban |in|i pemer|intah kota 

atau local, Karenna mereka t|idak dapat mel|indung|i korban yang t|idak 

berdaya. 

e. Soc|ial weak v|ict|im ya|itu korban yang luput  dar|i perhat|ian Masyarakat 

yang terkena korban. Tunaw|isma dengan status sos|ial rendah. Tanggung 

jawab penuh untuk |in|i terletak pada pelaku atau Masyarakat. 

f. Selfv|ict|im|iz|ing v|ict|ims ya|itu kejahatan yang d|ilakukan send|ir|i ( korban 

palsu) atau kejahatan tanpa korban. Korban juga merupakan pelaku 

kejahatan, seh|ingga tanggung jawab sepenuhnya ada pada korban. 

g. Pol|it|ical v|it|ims  ya|itu korban lawan pol|it|ik. Secara sos|iplog|is, 

perngorbanan |in|i untuk bertanggung jawab kecual|i s|istem pol|it|ik 

berubah.27 

 

                                                            
 27 Mardiyanto, I. (2023). Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Bunuh Diri (Victimless 
Crime). Jurnal Hukum Non Diskriminatif, 1(2), hal 41. 
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  Korban, sadar atau t|idak sadar, langsung atau t|idak langsung, dapat 

mema|inkan peran fungs|ional dalam terd|inya suatu kejahatan. Dar|i salah satu latar 

belakang pem|ik|iran v|ikt|imolog|is adalah “pengamatan yang luas dan juga terpadu”. 

J|ika |ing|in mendapatkan suatu gambarang yang real|itas yang utuh menurut propors|i 

nyata secara d|imens|ional dar|i sesuatu, terutama relevans|inya, maka sela|in 

pengamatan m|ikroskops|i, k|ita harus mempert|imbangkan sesuatu dengan terpadu 

(makro|interagal). 

  Peran yang d|imaksud adalah s|ikap dan kond|is|i calon korban,  atau s|ikap dan 

juga keadaan yang menyebabkan seseorang dapat melakukan t|indak p|idana. Dan 

kemud|ian pertanyaan yang muncul adalah mengapa para korban yang sebenarnya 

telah mender|ita kerug|ian f|is|ik, mental fdan sos|ial harus d|il|ihat sebaga|i pem|icu dan 

actor yang dapat d|ima|inkan dalam wabah kejahatan. T|indakan  pelanggaran yang 

d|ilakukan oleh penjahat.28  

D. T|injauan Umum Kekerasan Seksual 

1. Pengert|ian Kekerasan Seksual 

Sebaga|imana k|ita ketahu|i t|indak p|idana kekerasan seksual yang terjad|i dalam 

Masyarakat dapat men|imbulkan kerug|ian bag|i berbaga|i p|ihak ba|ik p|ihak yang 

menjad|i korban kekerasan maupun p|ihak-p|ihak la|innya secara umum, untuk |itu perlu 

d|ikaj|i leb|ih mendalam mengena|i kekerasan |itu send|ir|i supaya dapat d|icar|i akar 

permasalahan yang sesungguhnya yang kemud|ian dapat d|igunakan untuk mencapa|i 

                                                            
 28 ibid 
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penyelesa|ian dar|i kasus yang terjad|i dan upaya perl|indungan bag|i korban T|indakan 

kekerasan. 

Kekerasan merupakan suatu keadaan dan s|ifat menghancurkan keh|idupan 

manus|ia. Manus|ia sebaga|i makhluk yang berakal bud|i dan mul|ia menjad|i terperosok 

pada s|ifat-s|ifat keb|inatangan, merusak, menekan, memeras, memerkosa, meneror, 

membunuh, dan memusnahkan merupakan t|indakan yang menoda|i dan 

menghancurkan kemul|iaan manus|ia sebaga|i makhluk Tuhan.29  

Terdapat perluasan defen|is|i tentang perkosaan atau kekerasan seksual dalam 

KUHP yang sudah derev|is|i, yang t|idak d|iatur defen|is|inya dalam UU TPKS ya|itu 

sebaga|i ber|ikut: 

Pada pasal 473 d|ikatakan bahwa: 

(1) Set|iap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seseorang bersetubuh dengannya, d|ip|idana karena melakukan perkosaan, 
dengan p|idana penjara pal|ing lama 12 (dua belas) Tahun. 

(2) Termasuk t|indak p|idana perkosaan dan p|idana sebaga|imana d|imaksud pada 
ayat (1) mel|iput|i perbuatan: 
a. Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang 

tersebut percaya bahwa orang |itu merupakan suam|i/|istr|i yang sah; 
b. Persetubuhan dengan anak; 
c. Persetubuhan dengan seseorang, padahal d|iketahu|i bahwa orang la|in 

tersebut dalam keadaan atau t|idak berdaya; 
d. Persetubuhan dengan penyandang d|isab|il|itas mentalk dan/atau 

d|isab|il|itas |intelektual dengan member|i atau menjanj|ikan uang atau 
barang, menyalahgunakan w|ibawa yang menjanj|ikan uang atau barang, 
menyalahgunakan w|ibawa yang t|imbul dar|i hubungan keadaan, atau 
dengan penyesatan menggerakkannya untuk melakukan atau 
memb|iarkan d|ilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang 
keadaan d|isab|il|itas |itu d|iketahu|i. 

(3) D|ianggap juga melakukan t|indak p|idana perkosaan, j|ika dalam keadaan 
sebaga|imana d|imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara; 
a. Memasukkan alat kelam|in ke dalam anus atau mulut orang la|in; 

                                                            
29 Haidar Nashir, 1999, Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern. Yogyakarta, Cet.II:Pustaka  

Pelajar, hlm. 66.  
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b. Memasukkan alat kelam|in orang la|in ke dalam anus atau mulutnya 
send|ir|i; atau 

c. Memasukkan bag|ian tubuhnya yang bukan alat kelam|in atau suatu benda 
ke dalam alat kelam|in atau anus orang la|in. 

 Dalam Pasal 599 (d) d|iatur juga tentang kekerasan seksual yang termasuk 

dalam kejahatan kemanus|iaa, d|ikatakan bahwa: “Perkosaan, perbudakan seksual, 

pelacuran secara paksa, pemaksaan keham|ilan, pemandulan atau ster|il|isas|i secara 

paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual la|in yang setara, atau pengh|ilangan orang 

secara paksa dengan p|idana penjatra pal|ing s|ingkat 5 (l|ima) tahun dan pal|ing lama 20 

(dua puluh) tahun.30 

Dalam KUHP d|i atur jugapada Pasal 89 Tentang Kekerasan ya|itu d|ijelaskan d|i 

dalam pasal tersebut mendefen|is|ikan kekerasan berart|i menggunakan tenaga atau 

kekuatan jasman|i t|idak kec|il secara t|idak sah. M|isalnya menendang, memukul dengan 

tangan atau dengan segala senjata.31 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perl|idungan Anak 23 Tahun 2002 

tentang Perl|idungan Anak, d|ijelaskan dalam Pasal 1 angka 15a ya|itu kekerasan adalah 

“set|iap perbuatan terhadap anak ynag berak|ibat t|imbulnya kesengsaraan atau 

pender|itaan secara f|is|ik, ps|ik|is, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman 

untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum”.32 

                                                            
 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (versi  pengesahan 6 Desember 2022) Dapat diakses 

melalui https://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2022/12/RUU-KUHP-FINAL 
PARIPURNA-6-DESERBER-2022.pdf 

31 R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar 
Lengkap Pasal demi pasal, Bogor, Politeia. Hlm.98. 

32 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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Untuk leb|ih jelasnya mengena|i kekerasan seksual secara sederhana berasal dar|i 

Bahasa |Inggr|is sexual hardness, dalam Bahasa |Inggr|is kata hardness menpunya|i art|i 

kekerasan, t|idak menyenangkan, dan t|idak bebas. Sementara kata sexual mempunya|i 

art|i yang berka|itan dengan seksual|itas.33 Seh|ingga |ist|ilah sexual hardness berart|i 

perbuatan seksual yang t|idak d|i|ing|inkan oleh s|i pener|ima, D|imana d|idalamnya 

terdapat ancaman, tekanan, t|idak menyenangkan dan t|idak bebas. 

Kekerasan seksual juga d|ikenal dengan |ist|ilah sexual abuse yang d|idefen|is|ikan 

sebaga|i prakt|ik hubungan seksual meny|impang yang d|ilakukan dengan melalu|i cara-

cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran n|ila|i-n|ila|i agama serta melanggar 

aturan hukum yang berlaku. B|iasanya, kekerasan d|itunjukkan untuk membukt|ikan 

bahwa pelaku mem|il|ik|i kekuatan, ba|ik f|is|ik maupun nonf|is|ik. Kekuatan tersebut 

d|iajad|ikan alat untuk melakukan usaha jahatnya.34  

Mark Yantz|i juga menegaskan bahwa kekerasan seksual menurut pandangannya 

adalah suatu bentuk kekerasan yang terjad|i katrena persolan sesual|itas. Menurutnya, 

pandangan Perempuan d|ijad|ikan sebaga|i objek seksual|itas terka|it erat hubungannya 

antara seks dan kekerasan. D|imana terdapat seks maka kekerasan hamper selau 

d|ilah|irkan (pengh|inaan dan perendahan terhadap lawan jen|is), penjualan anak 

Perempuan untuk prost|itus|i, dan kekerasan oleh pasangan merupakan bnetuk dar|i 

kekerasan seksual yang lerap men|impa kaum perempuan.35 

                                                            
33 John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta, Gramedia 

Pustaka Utama. Hlm. 517.  
34 Abu Huraerah, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Nuansa Cendikia, hlm. 70. 
 35 Yantzi, M. (2009). Kekerasan Seksual Dan Pemulihan. BPK Gunung Mulia. 
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Abdul Wah|id dan Muhammad |Irfan memandang kekerasan seksual sebaga|i 

per|ilaku sexual dev|iat|ive atau hubungan seksual menympang, merug|ikan p|ihak 

korban dan merusak kedama|ian d|i Tengah Masyarakat.36 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga Pasal 8 menyebutkan kekerasan seksual mel|iput|i: 

a. Pemaksaan hubungan seksual yang d|ilakukan tehadap orang menetap dalam 
l|ingkup rumah tangga tersebut; 

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam l|ingkup rumah 
tangganya dengan orang la|in untuk tujuan komers|ial dan/atau tujuan tertentu. 

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornograf|i 

menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah persanggamaan yangb d|idahulu|i 

dengan T|indakan kekerasan (pengan|iayaan) atau mencabul|i dengan paksaan atau 

pemerkosaan.  

Kekerasan seksual berdasarkan KUHP Pasal 285 desebutkan dengan kekerasan 

atau ancaman kekerasan memaksa Perempuan yang bukan |istr|inya bersetubuh dengan 

d|ia. Selanjutnya Pasal 289 menyebutkan bahwa kekerasan dana ancaman kekerasan 

memaksa seseorang untuk melakukan atau memb|iarkan d|ilakukan perbuatan cabul. 

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual menunjukkan kepada set|iap akt|iv|itas seksual yang bentuknya 

dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategor|i penyerangan, 

men|imbulkan pender|itaan berupa cedera f|is|ik, emos|ional. Bentuk-bentuk kekerasan 

                                                            
 36 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 

Seksual: Advokasi atas Asasi Perempuan, Bandung, Refika Aditama, hlm.32. 
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seksual: d|irayu, d|icoleh, d|ipeluk paksa, d|iremas, d|ipaksa onan|i, oral seks, anal seks 

dan d|iperkosa. 37 

Bentuk-bentuk kekerasan seksual d|iatur dalam UU No 12 Thaun 2022 tentang 

t|indak p|idana kekerasan seksual pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) antara la|in sebaga|i 

ber|ikut:38 

i.  T|indak p|idana kekerasan seksual terd|ir|i atas 
a. Pelecehan seksual nonf|is|ik ya|itu bentuk pelecehan seksual yang t|idak 

mel|ibatkan kontak f|is|ik langsung, namun tetap merug|ikan dan merendahkan 
martabat seseorang secara seksual. 

b. Pelecehan seksual f|is|ik, ya|itu pelecehan seksual secara f|is|ik yang d|imaksud 
adalah T|indakan pelecehan yang d|iserta|i kontak f|is|ik atau sentuhan yang 
bers|ifat seksual yang t|idak d|ing|inkan terhadap seseorang. 

c. Pemaksaan kontraseps|i ya|itu merujuk pada T|indakan memaksa seseorang 
untuk menggunkan alat kontraseps|i atau menjalan|i ster|il|isas|i tanpa 
persetujuan atau kehendak dar|i |ind|iv|idu yang bersangkutan. 

d. Pemaksaan ster|il|isas|i adalah T|indakan memaksa seseorang untuk menjalan|i 
prosedur ster|il|isas|i tanpa persetujuan atau kkehendak dar|i |ind|iv|idu yang 
bersangkutan untuk mencegah keham|ilan atau kesuburan seseorang dengan 
cara menghent|ikan seseorang dengan cara menghent|ikan kemampuan 
reproduks|i secara def|in|it|if. 

e. Pemaksaan perkaw|inan yakn|i T|indakan memaksa tanpa persetujuan atau 
ke|ing|inan dar|i salah satu p|ihak yang bersangkutan, sepert|i pemaksaan oleh 
keluarga, budaya, agama, atau ekonom|i. 

f. Peny|iksaan seksual adalah T|indakan kekerasan yang mel|ibatkan unsur 
seksual|itas yang d|isengaja dan merug|ikan secara f|is|ik dan mental terhadap 
seseorang, dengan bentuk peny|iksaan seksual b|isa mel|ibatkan ancaman, 
pemaksaan, agtau kekerasan f|is|ik yang bertujuan untuk men|imbulkan rasa 
sak|it, pender|itaan, atau perlakuan   yang t|idak pantas secara seksual terhadap 
korban. 

g. Eksplo|itas|i seksual merujuk pada prakt|ik memanfaatkan seseorang secara 
seksual untuk kepent|ingan pr|ibad|i atau keuntungan ekonom|i tanpa 
memperhat|ikan hak, kehendak, atau persetujuan dar|i korban. Bentuk 
eksplo|itas|i seksual  b|isa mel|iput|i berbaga|i T|indakan yang merug|ikan korban 
secara seksual, ba|ik melalu|i ancaman, pen|ipuan, atau pemaksaan. Dengan 
tujuan untuk mendapatkan meuntungan f|inans|ial, kepuasan seksual, atau 
keuntungan la|innya. 

                                                            
37 Maidin Gultom, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung, PT. 

Refika Aditama, hlm. 3.  
 38 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual 
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h. Perbudakan seksual adalah prakt|ik atau T|indakan d|imana satu orang atau 
leb|ih d|ianggap la|in dengan tujuan untuk memaksa atau memaka|i orang 
tersebut untuk melakukan akt|iv|itas seksual. Dalam konteks perbudakan 
seksual, korban d|ianggap sebaga|i budak seksual yang t|idak mem|il|ik|i kendal|i 
atau kebebasan atas tubuh dan Keputusan mereka terka|it skt|iv|itas seksual. 

i. Kekerasan seksual berbas|is elektron|ik merujuk pada T|indakan kekerasan 
seksual yang d|ilakukan melalu|i med|ia elektron|ik atau dar|ing. Bentuk 
kekerasan |in|i mel|ibatkan penggunaan teknolog|i |informas|i dan komun|ikas|i 
untuk melakukan pelecehan seksual, ancaman, pemerasan, atau penyebaran 
konten seksual hyang merug|ikan secara onl|ine. 

ii.  Sela|in t|indak p|idana kekerasan seksual sebaga|imana d|imaksud pada ayat (1), 
t|indak p|idana kekerasan seksual juga mel|iput|i: 
a. Perkosaan; 
b. Perbuatan cabul; 
c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau 

eksplo|itas|i seksual terhadap anak; 
d. Perbuatan melanggar kesus|ilaan yang bertentangan dengan kekerasan seksual; 
e. Pornograf|i yang mel|ibatkan anak atau pornograf|i yang secara ekspl|is|it 

memuat kekerasan dan eksplo|itas|i seksual; 
f. Pemaksaan seksual; 
g. T|indak p|idana perdagangan orang yang d|itujukan untuk eksplo|itas|i seksual; 
h. Kekerasan seksual dalam l|ingkup rumah tangga; 
i. T|indka p|idana pencuc|ian uang yang t|indak p|idana asalnya merupakan t|indak 

p|idana kekerasan seksual; dan 
j. T|indak p|idana la|in yang d|inyatakan secara tegas sebaga|i t|indak p|idana 

kekerasan seksual sebaga|imana d|iatur dalam ketentuan peraturan pefrundang-
undangan. 

3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual 

Dalam set|iap kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual pal|ing t|idak mel|ibatkan 

t|iga hal, yakn|i: pelaku, korban, dan s|ituas|i serta kond|is|i. Ket|iga hal tersebut t|idak 

dapat d|ip|isahkan satu sama la|in. Mas|ing-mas|ing meUmpunya|i and|il tersend|ir|i dalam 

mendorong t|imbulnya suatu t|indak p|idana pemerkosaan. Dar|i sejumlah pendapat 

pakar, bahwa faktor penyebab pemerkosaan atau kekerasan seksual adalah sebaga|i 

ber|ikut:39 

                                                            
39 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2002, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: 

Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, Bandung, Refika Aditama, hlm. 72.  
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a. Pengaruh perkembangan budaya yang semak|in t|idak mengharga|i et|ika 
berpaka|ian yang menutup aurat, yang dapat merangsang p|ihak la|in untuk 
berbuat t|idak senonoh dan jahat. 

b. Gaya h|idup atau mode pergaulan antara lak|i-lak|i dan Perempuan yang semak|in 
bebas, 

c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan 
yang terjad|i d|i tengah masyarakat. 
T|ingkat control Masyarakat (soc|ial control) yang rendah, art|inya berbaga|i 
per|ilaku yang sebaga|i peny|impangan, melanggar hukum dan norma keagamaan 
kurang mendapatkan respons dan pengawasan dar|i unsur-unsur masyarakat. 

d. Putusan hak|im yang terasa t|idak ad|il, sepert|i putusan yang cukup r|ingan yang 
d|i jatuhkan pada pelaku. Art|inya mereka yang hendak berbuat jahat t|idak merasa 
takut lag|i dengan sanks|i hukum yang akan d|iter|ima. 

e. Ket|idak mampuan pelakun untuk mengendal|ikan emos|i dan nafsu seskualnya, 
f. Ke|ing|inan pelakumunutk melakukan (melamp|iaskan) balas dendam terhadap 

s|ikap, ucapan (keputusan) dan per|ilaku korban yang d|ianggap menyak|it|i dan 
merug|ikannya. 

Sela|in |itu faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual 

terhadap anak antara la|in sebaga|i ber|ikut: 

1) Hambatan anatara la|in perkembangan ps|ikolog|is yang menyebabkan ket|idak 

mampuan pender|ita menjal|in relas|i bersos|ial|isas|i dan homosos|ial yang wajar. 

2) Kecenderungan kepr|ibad|ian ant|i sos|ial yang d|itanda|i dengan hambatan 

perkembangan pola seksual yang matang d|iserta|i oleh hambatan perkembangan 

moral. 

3)  Terdapat komb|inas|i regres|i, ketakutan |impoten, serta rendahnya tekanan et|ika 

dan moral. 

 Sela|in |itu yang mempengaruh|i terjad|inya pelecehan seksual. Ba|ik dar|i seg|i 

|ind|iv|idu, l|ingkungan, maupun sos|ial budaya. Beberapa faktor yang umumnya 

d|ika|itkan dengan terjad|inya pelecehan seksual adalah sebaga|i ber|ikut: 

1. Faktor |Ind|iv|idu 
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Faktor |ind|iv|idu mel|iput|i karakter|ist|ik |ind|iv|idu sepert|i jen|is kelam|in, us|ia, 

kond|is|i ps|ikolog|is, dan or|ientas|i seksual. Beberapa stud|i menunjukkan bahwa 

|ind|iv|idu yang leb|ih muda, mem|il|ik|i masalah ps|ikolog|is atau mem|il|ik|i or|ientas|i 

yang berbeda cenderung leb|ih rentan terhdapa pelecehan seksual. 

2. Faktor L|ingkungan 

Faktor l|ingkungan mel|iput|i l|ingkungan d|i sek|itar korban, ba|ik |itu d|i rumah, 

tempat kerja, sekolah, atau l|ingkungan yang t|idak aman dan kurang pengawasan 

dapat memperbesar terjad|inya pelecehan seksual. 

3. Faktor So|ial Budaya 

Faktor sos|ial budaya mel|iput|i n|ila|i-n|ila|i dan norma sos|ial dalam Masyarakat. 

Beberapa norma sos|ial sepert|i stereot|ip gender dan pemaksaan norma-norma 

seksual dapat mem|icu terjad|inya pelecehan seksual. 

4. Faktor Ekonom|i 

Faktor ekonom|i juga dapat mempengaruh|i terjad|inya pelecehan seksual, 

terutama j|ika korban membutuhkan pekerjaan atau uang dan kemud|ian 

d|imanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pelecehan. 

5. Faktor Kekuasaan 

Faktor kekuasaan mel|iput|i pos|is|i atau peran pelaku dalam keh|idupan korban. 

Pelaku yang mem|il|ik|i pos|is|i atau peran yang kuat, sepert|i atasan atau guru, 

cenderung leb|ih mudah melakukan pelecehan seksual terhadap korban. 

Dalam menjaga dan men|ingkatkan perl|indungan korban pelecehan seksual, 

pent|ing untuk memaham|i faktor-faktor yang mempengaruh|inya. Oleh karena |itu, 

upaya-upaya yang d|ilakukan dalam pencegaha dan penanganan pelecehan seksual 
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harus memperhat|ikan faktor-faktor tersebut, ba|ik |itu melalu|i pend|id|ikan, keb|ijakan, 

maupun t|indakan hukum. 40 

E. Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak 

 Kekerasan seksual t|idak hanya kerap terjad|i pada anak mela|inkan pada 

Perempuan. Anak-anak ser|ing sekal|i menjad|i sasaran pelaku kekerasan seksual karena 

ket|idak mampuan anak untuk melawan. Pelecehan seksual cenderung men|imbulkan 

dampak traumat|is bag|i anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan 

seksual ser|ing t|idak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap per|ist|iwa 

kekerasan seksual yang terjad|i. Leb|ih sul|it lag|i adalah j|ika kekerasan seksual |in|i 

terjad|i pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual t|idak mengert|i 

bahwa d|ir|inya menjad|i korban. Korban sul|it mempercaya|i orang la|in seh|ingga 

merahas|iakan per|ist|iwa kekerasan seksualnya. Sela|in |itu, anak cenderung takut 

melaporkan karena merasa terancam akan mengalam|i konsekuens|i yang leb|ih buruk 

b|ila melapor, anak merasa malu untuk mencer|itakan per|ist|iwa kekerasan seksualnya, 

anak merasa bahewa per|ist|iwa kekerasan seksual |itu terjad|i karena kesalahan d|ir|inya 

dan per|ist|iwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa d|ir|inya 

mempermalukan nama keluarga.Dampak pelecehan seksual yang terjad|i d|itancda|i 

dengan adanya powerlessness, D|imana korban merasa t|idak berdaya dan ters|iksa 

Ket|ika mengungkap per|ist|iwa pelecehan seksual tersebut.41 

                                                            
 40 Debbie Aldama, Kiara Anemadya Jaelani, dkk, Perlindungan Korban pelecehan Seksual 

Melalui Prndidikan Dan Tindakan Hukum, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol.1, No.1 Maret 2023, hlm. 
30. 

 41 Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. Sosio 
Informa, 52819. 
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 Faktanya, korban kekerasan pal|ing banyak adalah anak-anak. Secara sp|is|ik|is 

dan f|is|ik, mereka t|idak berdaya saat menghadap|i kekerasan yang d|ilakukan orang 

dewasa.42 D|i |Indonese|ia send|ir|i, sudah banyak payung hukum untuk mel|indug|i 

generas|i-generas|i penerus bangsa dar|i t|indak kekerasan seksual. Real|itanya mas|ih 

banyak kejahatan seksual terhadap anak k|ian har|i semak|in men|ingg|i, seh|ingga anak 

yang merupakan penerus generas|i bangsa t|idak dapat tumbuh dengan opt|imal 

layaknya anak-anak pada umumnya. 

Dar|i berbaga|i bentuk kekerasan d|i atas k|ita akan mel|ihat beberapa dampak yang 

dapat terjad|i pada anak yang menjad|i korban kekerasan seks|iual:43 

a. Anak mengembangkan pola adaptas|i dan keyak|inan-keyak|inan kel|iru sesua|i 
dengan sos|ial|isas|i yang d|iter|imanya. M|isalnya: anak akan menganggap wajar 
per|ilaku orang dewasa, men|iru T|indakan yang d|ilakukan kepadanya, 
menyalahkan |ibu atau orang dewasa yang mengasuhnya yang d|ianggapnya t|idak 
membelanya dar|i ha buruk d|iala, 

b. Yang ser|ing terjad|i adalah merasa bersalah, merasa menjad|i penanggung jawab 
kejad|ian yang d|ialam|inya, meganggap d|ir|i aneh dan terlah|ir s|ial (m|issal: sudah 
d|ikutuk untuk selalu mengalam|i hal buruk dan menyusahkan orang la|in dan 
sebaga|inya). 

c. Anak merasa d|ikh|ianat|i. B|ila pelaku kekerasan adalah orang terdekat dan 
d|ipercaya, apalag|i orang tua send|ir|i, anak akan mengembangkan perasaan 
d|ikh|ianat|i, dan akh|irnya menunjukkan ketajutan dan ket|idak percayaan pada 
orang-orang la|in dan keh|idupan pada umumnya. Hal |in|i akan sangat berdampak 
pada kemampuan sos|ial|isas|i, kebahag|iaan dan hamper semua d|imens|i 
keh|idupan ps|ikolog|is pada umumnya.  

d. St|igmat|isas|i (pandangan negat|ive oleh Masyarakat terhadap seseorang atau 
kelompok): d|isatu s|is|i, masyarakat yang mengetahu|i Sejarah keh|idupan anak 
akan mel|ihatnya dengan kacamata berbeda, dengan rasa kas|ihan dan sekal|igus 
merendahkannya, atau mengh|indar|inya. D|i s|is|i la|in, anak mengembangkan 
Gambaran negat|ive tentang d|ir|i send|ir|i. Anak merasa malu dan rendah d|ir|i, dan 
yak|in bahwa yang terjad|i pada d|ir|inya adalah karena adanya sesuatu yang 
memang salah dengan d|ir|inya tersebut (m|isalnya mel|ihat d|ir|i send|ir|i anak anak 
s|ial). 

                                                            
42 Hadi Supeno, 2008, Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak, Jakarta, Kompas, hlm. 7. 
43 Achie Sudiarti Luhuulima, 2000, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak  Kekerasan Terhadap 

Perempuan, Jakarta, Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, hlm. 41-42. 
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e. Traumat|ias|i seksual (pengalaman traumat|is yang terjad|i ak|ibat T|indakan 
kekerasan seksual, pelecehan seksual, atau pengalaman seksual yang merug|ikan 
secara ps|ikolog|is dan emos|ional) : pemaparan pengalaman seksual terlalu d|in|i, 
juga yang terjad|i secara salah, dapat berdampak pada munculnya trauma seksual, 
yakn|i hambatan-hambatan untuk dapat tertar|ik dan men|ikmat|i seks, atau justru 
d|is|inh|ib|is|i seksual, yakn|i obses|i dan perhat|ian berleb|ihan pada akt|iv|itas atau 
ha-hal terka|it dengan hubungan seksual. YKA|I (Yayasan Kesejahteraan 
Anak |Indones|ia) Suharto meny|impulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan 
anak keh|ilangan hal-hal yang pal|ing mendasar dalam keh|idupannya dan pada 
g|il|irannya berdampak sangat ser|ius pada keh|idupan anak d|i kemud|ian har|i, 
antara la|in: 
1) Cacat tubuh permanen 
2) Kegagalan belajar 
3) Gangguan emos|ional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepr|ibad|ian 
4) Konsep d|ir|i yang buruk dan ket|idak mampuan untuk memercaya|i atau 

menc|inta|i orang ma|in 
5) Pas|if dan menar|ik d|ir|i dar|i l|ingkungan, takut memb|ina hubungan baru 

dengan orang la|in 
6) Agres|if dan kadang-kadang melakukan T|indakan cr|im|inal 
7) Menjad|i pengan|iaya Ket|ika dewasa 
8) Menggunakan obat-obat atau alcohol 
9) Kemat|ian.44 

D|isamp|ing |itu, berbaga|i pendapat para pakar mengena|i ak|ibat kekerasan seksual 

d|i antaranya adalah: 

a) Pender|itaan secara ps|ikolog|is, sepert|i merasa t|idak lag|i berharga ak|ibat 
keh|ilangan keperawanan, kegel|isahan, keh|ilangan rasa percaya d|ir|i, ta|idak lag|i 
cer|ia, ser|ing menutup atau menjauh|i keh|idupan rama|i, tumbuh rasa benc|i 
terhadap lawan jen|is, dan cur|iga terhadap orang la|in. 

b) Keham|ilan yang kemungk|inan dapat terjad|i, hal |in|i dapat berak|ibat leb|ih fatal 
lag|i b|ilamana  jan|in yang ada tumbuh menjad|i besar. 

c) Pender|itaan f|is|ik, art|inya ak|ibat pemerkosaan |itu akan men|imbulkan luka pada 
d|ir|i korban.45 

 

 

 

                                                            
44 Abu Huraehrah,2012, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Nuansa Cendikia, hlm. 56. 
45 Abdul nWahid dan Nuhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 

Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, Bandung, Refika Aditama, hlm.82-83. 
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BAB |I|I|I 

METODE PENEL|IT|IAN 

A. Ruang L|ingkup Penel|it|ian 

Ruang l|ingkup penel|it|ian adalah ura|ian tentang batasan penel|it|ian, agar 

penel|it|ian menjad|i terfokus pada ruang l|ingkup masalah yang d|i|ing|inkan. Adapun 

ruang l|ingkup dalam penel|it|ian |in|i adalah mengena|i bentuk Perl|indungan Hukum 

Terhadap Anak sebaga|i korban pelecehan seksual yang d|ilakukan oleh orang tua (stud|i 

Putusan No 858/P|id.Sus/2022/PN.Bjm), dan  Upaya yang dapat d|ilakukan untuk 

menanggulang|i t|indak pelecehan seksual terhadap anak (stud|i Putusan No 858/ 

P|id.Sus/2022/PN.Bjm). 

B. Jen|is Penel|it|ian 

Dalam penel|it|ian |in|i, penul|is menggunakan jen|is penel|it|ian normat|ive d|isebut 

L|iberary Research (penel|it|ian kepustakaan), penel|it|ian hukum yang d|ilakukan dengan 

cara menel|it|i menggunakan bahan Pustaka atau dapat d|inamakan penel|it|ian 

kepustakaan. Penel|it|ian Yur|id|is Normat|if mengkaj|i tentang stud|i dokumen sepert|i : 

kasus peraturan perundang-undangan, teor|i hukum, putusan pengad|ilan, dan dapat 

berupa  para ahl|i sarjana. Penel|it|ian jen|is normat|ive |in|i juga menggunakan penel|it|ian 

kual|itat|if yang menjelaskan data-data dengan tul|isan kata-kata bukan menggunakan 

pengukuran. Berdasarkan sudut pandang penel|it|ian hukum yang penel|it|i 

mengumpulkan data yang tertuang dalam penel|it|ian |in|i menggunakan data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang d|iperoleh melalu|i bahan Pustaka.46  

                                                            
 46 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, cetakan ke-6 (Jakarta, 

Prenemedia Group), hlm. 141..  
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C. Metode Pendekatan Masalah  

Metode pendekatan yang d|igunakan d|i dalam penel|it|ian hukum adalah 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case 

approach), pendekatan korporat|if (Comporat|ive approach), dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach). 

1. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (statute apporoach) 

 Metode pendekatan perundang-undangan d|ilakukan dengan menelaah semua 

undang-undang dan regulas|i yang bersangkut paut dengan |isu hukum yang 

sedang d|itangan|i. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang 

d|ilakukan oleh penel|it|i adalah peraturan perundang-undangan yang berka|itan 

dengan t|indak p|idana pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang d|ilakukan 

orang tua sebaga|imana d|iatur dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang 

Perl|indungan  Anak.47 

2. Metode pendekatan kasus  (case approach) 

 Metode pendekatan kasus d|i lakukan dengan cara melakukan telaah 

terhadap kasus-kasus yang berka|itan dengan |isu yang d|ihadap|i yang telah 

menjad|i putusan pengad|ilan yang telah mempunya|i kekuatan yang tetap. 

Adapun kasus yang d|ianal|is|is oleh penel|it|i adalah putusan Nomor 

858/P|id.Sus/2022/PN.Bjm.  

 

                                                            
 47 Basyir, A. 2014, Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif. Jurnal IUS Kajian Hukum dan 
Keadilan, 2(5), 285-306. 
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3. Pendekatan konseptual (conceptual approach) 

Pendekatan |in|i beranjak dar|i pandangan-pandangan dan doktr|in-doktr|in yang 

berkembang dalam |ilmu hukum. 

 

D. Sumber Bahan Hukum 

 Sumber-sumber penel|it|ian hukum dapat d|ibedakan menjad|i sumber-sumber 

penel|it|ian ya|itu barupa bahan-bahan hukum pr|imer dan bahan hukum sekunder. 

D|iantaranya sebaga|i ber|ikut : 

1. Bahan Hukum Pr|imer 

 Data per|imer merupakan bahan hukum yang bers|ifat autor|iatat|if, 

art|inya mempunya|i otor|itas. Data hukum pr|imer adalah bahan hukum yang 

terd|ir|i atas peraturan perundang-undangan dan putusan hak|im. Data pr|imer yang 

akan d|i pergunakan dalam penel|it|ian |in|i ya|itu : 

a. Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); 

b. Perpu Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perl|indungan Anak; 

c. K|itab Undang-Undang Hukum P|idana (KUHP); 

d. Undang-Undang  T|indak P|idana Kekerasan Seksual (TPSK); 

e. Putusan Pengad|ilan Nomor : 858/P|id.Sus/2022/PN.Bjm; 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Data hukum sekunder merupakaan bahan hukum yang member|ikan 

penjelasan leb|ih lanjut mengena|i bahan hukum pr|imer, sepert|i buku-buku, jurnal 

hukum, l|iteratur terka|it, serta pendapat para ahl|i atau spes|ial|is hukum.  
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E. Metode Anal|is|is 

 Anal|is|is bahan hukum yang d|iperoleh dalam penel|it|ian berupa data sekunder 

dan d|ianal|is|is secara kual|itat|if D|imana proses pengolahan data yang terkumpul dan 

d|ianggap telah mencukup|i kebutuhan kemud|ian d|isaj|ikan secara deskr|ipt|if, ya|itu 

dengan mengura|ikan, menjelaskan, dan menggambarkan mengena|i T|indak P|idana 

yang melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yang d|ilakukan oleh orang 

tua berdasarkan Putusan 858/P|id.Sus/2022/PN.Bjm.


