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PEDOMAN TRANSLITERASI  

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapatdilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf  Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b be ب

 Ta t te ت

 Sa Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim j je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

  Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d de د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zal z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 (Sad Ṣ es  dengan titi di bawah ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za  ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain g ge غ

 Fa  f ef ف

 Qaf q qi ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah ‘ apostrof ء

 ya y ye ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah 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 tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda  Nama Huruf Latin Nama 

  fathah  a a آ

  kasrah  i i ا

  dammah  u u آ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda  Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ي

 Fathah dan wau au a dan u ۇ

Contoh: 

 kaifa : كَىْفَ 

 haula : هَوْلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,  

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fathah dan alif atau ya ā a dan garis di atas ...ا|...ى

 kasrah dan ya ī i dan garis diatas ي

 ۇ
dammah dan wau 

ū u dan garis diatas 

Contoh: 

 mata : مَاتََ

 rama : رَمَى

 qila : قٍىْلَ 
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 yamutu : ىَمُوْتُ 

 

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

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

ta marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

Contoh: 

الَْْطْفَالُ ُرَوْضَة ُ  : raudah al-atfal 

 al-madinah al-fadilah : الَْمَدِىْنَةُ الْفَاضِلَةْ 

 al-hikmah :  الَْحِكْمَةْ 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbana : رَبَّنَاُ

ىْنَا   najjaina : نَجَّ

لْحَق  اَ   : al-haqq 

مَ   nu’ima : نُع ِ

 aduwwun‘ : عَدوُ  

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  ُ  .maka ia ditansliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ىى 

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَل ىُ 

 Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)“ : عَرَى  
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َل 

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

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan Asy-syamsu) : الَشَّمْسَ 

لْزَلةُ   al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَْفلَْسَفَةُ 

لادَُالَْبِ   : al-biladu  

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya 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. 

Contoh: 

وْنَُ ر  :ُ تاَمْ  ta’muruna 
 ’al-nau : الْنَّوْعُ

 syai’un : شَىْء  

  umirtu : امُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesi menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya, kata al-Quran (dari al-Quran), Alhamdulillah, dan munaqasyah. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, 
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maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh Fi Zilal al-Qur’an dan Al-Sunnah 

qabl al-tadwin. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

 ِ اللََّّ ُب ُ dinullah دِىْنُ اللَّّ  billah 

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ُاللَّّ ُ  hum fi rahmatillah ه مُْف ىُْرَحْمَة 

B. Daftar Singkatan. 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 

swt.  =  subhanahu wa ta ala 

saw.  =  sallallahu alaihi wa sallam 

a.s  = ‘alaihi al-salam 

M  =  Masehi 

H  =  Hijriah 

SM  =  Sebelum Masehi 

1 = Lahit Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS  = Qur’an Surah 

HR  = Hadits Riwayat 

SEMA  = Surat Edaran Mahkamah Agung 

KUA  = Kantor urusan agama 
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ABSTRAK 

Nama  : Lailah Ramadani 

Nim  : 50700114042 

Judul  : Komunikasi Antarpribadi Pada Korban Incest 

 

 

Skripsi ini bertujuan untuk 1) mengetahui faktor penyebab terjadinya 

kekerasan Incest. 2) mengetahui upaya korban Incest dalam mengungkapkan diri 

di masyarakat. 3) mengetahui bentuk komunikasi antarpribadi pada korban Incest. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan deskriptif (deskripsi kualitatif). Pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi dengan jumlah informan tiga  orang yaitu; Bunga, 

Mawar dan Melati (nama samaran) dan tiga informan sekunder yakni Sari 

(sebagai nama samaranTante Bunga), Putik (nama samaran sepupu Bunga) dan 

Sudarman teman Bunga. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi langkah-langkah reduksi data, display data atau penyajian data, dan 

ferifikasi data atau penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) faktor penyebab terjadinya 

kekerasan Incest diantaranya adalah adanya faktor kesempatan dan  kurangnya 

pengawasan orang tua, kurangnya pendidikan seks dan pendidikan agama sejak 

dini, keluarga yang kurang harmonis, pakaian yang terbuka atau kurang sopan. 2) 

upaya korban Incest dalam mengungkapkan diri kepada masyarakat serta bentuk 

komunikasi antarpribadi yang digunakan adalah dengan melakukan self 

disclosure pada orang lain yang sangat dekat yang sangat dipikirkannya. Para 

korban Incest hanya berani mengungkapkan diri pada orang yang dianggap dekat 

dan dapat mereka percayai untuk menceritakan masa kelamnya, selain orang yang 

dianggap dekat dengannya korban Incest bersikap tertutup dan tidak percaya diri 

dalam mengungkapkan jati diri di masyarakat. 3) Bentuk komunikasi antarpribadi 

pada korban Incest adalah bentuk komunikasi verbal dan non verbal. 

Implikasi penelitian ini adalah: 1) diharapkan kepada orang tua agar 

memberikan pendidikan seks sejak dini dan lebih memerhatikan serta menjaga 

anaknya dari perilaku menyimpang seksual karena keluarga bisa menjadi pelaku 

utama tindakan menyimpang tersebut dan lebih memperhatikan serta menjaga 

anaknya dari perilaku penyimpangan seksual khususnya perilaku Incest. 2) Bagi 

masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi orang tua dan pelajar 

untuk lebih meningkatkan kewaspadaan pada lingkungan sekitar termasuk 

keluarga kita sendiri. 3) Diharapkan kepada para pemangku kepentingan serta 

para aparatur sipil agar dapat selalu memperhatikan lingkungan sekitar guna 

meminimalisir adanya tindak penyimpangan seksual khususnya perilaku Incest 

yang terjadi pada masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kekerasan terhadap anak merupakan fakta yang sering di jumpai hari ini. Baik 

dilakukan oleh orang tua maupun orang lain. Jenis kekerasan ini juga bermacam-

macam mulai dari kekerasan fisik hingga pada psikis. 

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena 

anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki 

ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang 

membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang 

dialaminya.1 

Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana 

orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. 

Kejahatan seksual tidak hanya terjadi di luar rumah, tetapi ada juga yang terjadi di 

dalam rumah dimana pelakunya adalah keluarga itu sendiri. Rumah yang seharusnya 

menjadi tempat yang paling aman bagi setiap anggota keluarga, kenyataannya bisa 

menjadi tempat yang menakutkan terutama bagi perempuan. Bila anggapan umum 

menyatakan tempat berbahaya adalah di luar rumah, bagi perempuan faktanya tampak 

tidak demikian. Perempuan justru lebih sering di lukai dan mengalami kekerasan dalam 

lingkup personal.2 Pelecehan seksual pada lingkup keluarga termasuk kedalam 

 
1 Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual 

Abuse: Impact and Hendling (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI, Jl. Dewi 

Sartika No. 200 Cawang Jakarta, 10 Maret 2015), h.14 
2 Dwi Hapsari Retnaningrum, Incest sebagai bentuk manifestasi kekerasan Terhadap 

Perempuan (Fakultas Hukun, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum, 

Vol. 9 No: 1, Januari 2009), h.19 
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pemerkosaan Incest, dimana hubungan seksual ini terjadi antara kerabat dekat biasanya 

antara anggota keluarga.3 

Kejahatan seksual anak memiliki dampak traumatik begitu mendalam dan sulit 

untuk disembuhkan. Trauma psikologi pada anak yang menjadi korban kekerasan 

seksual sulit dihilangkan dari ingatan anak, terutama jika pelaku masih ada dan tinggal 

tidak jauh dari lingkungan anak. Kondisi tersebut, anggapan bahwa rumah dan sekolah 

adalah tempat aman bagi anak tidak sepenuhnya benar, karena banyak kejahatan 

seksual anak, pelakunya adalah orang terdekat. 

Berdasarkan data komisi perlindungan anak Indonesia, anak yang bermasalah 

hukum sebagai korban kekerasan seksual terjadi peningkatan terus menerus setiap 

tahun mulai dari tahun 2016 yang tercatat 192 orang sebagai korban seksual 

(pemerkosaan dan pencabulan)  hingga di tahun 2020 menjadi 419 korban.4 Dari data 

tersebut tentu masih banyak yang belum melaporkan tindakan serupa karena adanya 

rasa takut yang akan memengaruhi masa depan korban, adanya rasa malu karena 

dianggap sebagai aib dalam keluarga yang masih dianggap tabu di masyarakat sehingga 

menjadi hal menarik untuk dipublikasikan. 

Incest atau hubungan sedarah merupakan kekerasan yang belum terkuak 

dimasyarakat karena sering tidak menyadari bahwa ada peristiwa Incest disekitar 

mereka atau bahkan dialami keluarga dekat mereka. 

Orang tua dan saudara adalah bagian terpenting dalam proses tumbuh kembang 

pola pikir anak karena mereka adalah orang pertama yang menjadi faktor penyebab 

perilaku perkembangan konsep diri anak. Rumah menjadi tempat utama munculnya 

 
3 Amanda, Hetty Krisnani, Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses 

(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 2 No: 1, 

Juli 2019) Hal. 120 
4 https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020  

https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020
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segala perilaku tumbuh kembang anak. Segala tindakan anak akan diberikan penilaian 

langsung oleh mereka. Jika anak melakukan hal baik mereka akan memberikan 

penilaian positif berupa sanjungan, pujian dan penghargaan. Sedangkan jika anak 

melakukan tindakan yang sebaliknya mereka akan memberikan penilaian negatif 

berupa cemoohan, kritikan dan ejekan. 

Incest atau inses dalam bahasa Arab juga di sebut ghisyan al-maharim, syifah 

al-qurba atau zina al-maharim yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan 

menikah diantara mereka oleh syariah, karena ras kekerabatan.5 Secara umum, Incest 

adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada 

hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan.6 Sedangkan Incest dalam kamus 

besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara 

dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. 

Dalam pengamatan peneliti, pandangan masyarakat sedikit banyaknya mereka 

akan menilai negatif korban kekerasan seksual. Mereka selalu beranggapan bahwa 

kejadian terebut tidak akan terjadi jika korban tidak mengizinkan pelaku 

melakukannya, atau pemikiran bahwa kejadian tersebut tejadi karena korban juga 

menginginkan hal tersebut. Lagi-lagi yang disalahkan adalah perempuan. 

Dari tulisan di atas terlihat sederhana namun memberikan dampak yang sangat 

besar bagi anak-anak. Maka dari itu perlu pemberian pemahaman kepada anak sejak 

dini. Tulisan ini mengkaji bagaimana korban kekerasan seksual dalam memposisikan 

dirinya dan menanggapi pandangan orang lain terhadap apa yang dialaminya. 

 
5 http://repository.uin-suska.ac.id/20261/8/8.%20BAB%20III%20%281%29.pdf  
6 P.M. Ranuhardoko, Terminologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.334 

http://repository.uin-suska.ac.id/20261/8/8.%20BAB%20III%20%281%29.pdf
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Observasi awal peneliti lakukan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada bulan 

Mei hingga Juni.7 Peneliti memilih beberapa korban Incest yang ada, dari beberapa 

koban tersebut tidak semuanya bersikap terbuka sehingga peneliti hanya bisa memilih 

beberapa korban Incest yang bersedia melakukan wawancara. Peneliti mendapatkan 

informasi langsung dari korban kekerasan seksual. Salah seorang korban diperkosa 

oleh kakak kandungnya sendiri yang bahkan tidak hanya satu orang kakak, melainkan 

kakak kandungnya yang lain dan dilakukan langsung di dalam rumahnya sendiri. 

Korban telah memberikan informasi dari awal ia dilecehkan yakni dari usia dini. Dalam 

hal ini, korban meminta identitasnya disembunyikan untuk alasan privasi. 

Adapun alasan peneliti memilih judul ini karena beberapa teman bahkan 

keluarga peneliti sendiri yang mengalami hal tersebut. Dan mereka semua 

mengalaminya di masa kanak-kanak mereka. Hal ini yang mendorong peneliti untuk 

meneliti lebih dalam karena tidak sedikit dari pelaku kekerasan seksual mereka adalah 

anggota keluarga mereka sendiri. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul Komunikasi antarpribadi pada korban Incest dan fokus 

penelitian ini adalah untuk memahami bentuk komunikasi antarpribadi pada korban 

kekerasan Incest agar bersikap terbuka untuk mengetahui penyebab kekerasan Incest. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian di atas peneliti ingin meneliti lebih mendalam 

tentang jenis komunikasi antarpribadi terhadap korban kekerasan seksual dalam 

 
7 Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan 
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mengatasi traumanya. Oleh karena itu penelitian ini akan difokuskan di Kecamatan 

Malili Kabupaten Luwu Timur berdasarkan dimana korban tersebut tinggal. 

1. Orang Tua memberikan pendidikan seks sejak dini dan lebih memerhatikan serta 

menjaga anaknya dari perilaku menyimpang seksual karena keluarga bisa 

menjadi pelaku utama tindakan menyimpang tersebut dan lebih memperhatikan 

serta menjaga anaknya dari perilaku penyimpangan seksual khususnya perilaku 

Incest. Orang Tua yang merupakan pilar terpenting dalam keluarga supaya selalu 

dengan intens berkomunikasi kepada anak-anaknya agar tidak ada kerenggangan 

atau kecanggungan dalam hubungan antara Orang Tua dan anak. Dengan begitu 

orang tua mampu memantau dengan teliti perilaku anak-anaknya, maka sudah 

barang tentu perilaku penyimpangan seksual Incest mampu dicegah agar tidak 

terjadi hal seperti itu dalam lingkungan keluarga. 

2. Menjadi referensi bagi orang tua untuk lebih meningkatkan kewaspadaan pada 

lingkungan sekitar termasuk keluarga. Dan para pemangku kepentingan serta 

para aparatur sipil agar dapat selalu memperhatikan lingkungan sekitar guna 

meminimalisir adanya tindak penyimpangan seksual khususnya perilaku Incest 

yang terjadi pada masyarakat.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka diajukan pokok 

permasalahan yakni Komunikasi Antarpribadi Pada Korban Incest maka 

dirumuskan  beberapa sub masalah sebagai berikut: 

 

1. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan Incest? 

2. Bagaimana upaya korban Incest dalam mengungkapkan diri di masyarakat? 



6 

 

 

3. Bagaimana bentuk komunikasi antarpribadi pada korban Incest? 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini 

diantaranya: 

1. Skripsi dengan judul “Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Untuk Mencegah 

Tindakan Kriminalitas Lingkungan Bermain Anak di Jalan Tamalate IV 

Kecamatan Rappocini Makassar” di susun oleh Najwa Fatinah Anzar, 2019.8 

Dalam penelitian ini peneliti membahas proses komunikasi antarpribadi 

Orang tua dalam mencegah terjadinya tidakan kriminalitas lingkungan 

bermain anak di Todeanete IV. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Adapun yang menjadi kendala kepada anak adalah sulitnya memahami dan 

menerima apa yang disampaikan orang tua, emosi anak yang kurang stabil, 

fasilitas teknologi membuat anak tidak fokus dalam menerima pesan yang 

disampaikan orang tua dan sikap orang tua dalam mendidik sangat berdampak 

terhadap anak. 

2. Skripsi dengan judul “Dampak Psikologi Kekerasan Seksual Incest Pada 

Remaja” di susun oleh Ellya Rakhmawati, 2016.9 Dalam penelitian ini peneliti 

membahas dampak psikologi kekerasan seksual Incest pada remaja. Metode 

yang digunakan adalah kualitatif menggunakan wawancara semi terstruktur, 

observasi partisipan, dan tes psikologis berupa tes grafis. Hasil penelitian ini 

 
8 Anzar, Najwa Fatimah, Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Untuk Mencegah Tindakan 

Kriminalitas Lingkungan Bermain Anak di Jalan Tamalate IV Kecamatan Rappocini Makassar, 

(Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Alauddin Makassar, Skripsi Ilmu Komunikasi, 

2019). 
9 Rakhmawati Ellya, Dampak Psikologi Kekerasan Seksual Incest Pada Remaja, (Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Alauddin Makassar, Skripsi Ilmu Komunikasi, 2016). 
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menunjukkan bahwa dampak psikologis pada diri subjek, meliputi depresi, 

kemarahan dan ketakutan. 

3. Skripsi dengan judul “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak 

Korban Incest di Kabupaten Jombang (Studi Pada Lembaga Pendampingan 

dan Perlindungan Anak (LP2A) Jombang) ” di susun oleh Devi Tri Agustina, 

2019.10 Dalam penelitian ini peneliti mengkaji fenomena yang terjadi di 

Kabupaten Jombang, yaitu terkait dengan peran pekerja sosial dalam 

memberikan pendampingan kepada anak korban Incest di Kabupaten 

Jombang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pekerja 

sosial dalam memberikan pendampingan kepada klien dan upaya pekerja 

sosial dalam mengurangi kasus Incest. Penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif dengan tipe deskriptif, data dari hasil penelitian ini berdasarkan pada 

penemuan data di lapangan. Subyek Penelitian ini adalah pekerja Sosial. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan. Analisis keabsahan data peneliti menggunakan 

teknik tiangulasi sumber. 

 

 

 

 

 

 

 
10 Devi Tri Agustina, Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Korban Incest di 

Kabupaten Jombang (Studi Pada Lembaga Pendampingan dan Perlindungan Anak (LP2A) Jombang), 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Skripsi Ilmu kesejahteraan 

Sosial, 2019. 
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Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.1 

No Nama dan judul penelitian Perbedaan Persamaan 

1 Najwa Fatinah Anzar (2019) 

Komunikasi Antarpribadi Orang 

Tua Untuk Mencegah Tindakan 

Kriminalitas Lingkungan 

Bermain Anak di Jalan Tamalate 

IV Kecamatan Rappocini 

Makassar  

Penelitian ini 

berfokus pada 

komunikasi 

antarpribadi 

orang tua 

dalam 

mencegah 

terjadinya 

tindakan 

kriminalitas 

lingkungan 

bermain anak 

Membahas tentang 

komunikasi 

antarpribadi 

2 Ellya Rakhmawati (2016) 

Dampak Psikologi Kekerasan 

Seksual Incest Pada Remaja 

Penelitian ini 

membahas 

dampak 

psikologis 

kekerasan 

seksual Incest 

pada remaja 

Membahas tentang 

korban kekerasan 

seksual Incest 

3 Devi Tri Agustina (2019) Peran 

Pekerja Sosial Dalam 

Pendampingan Anak Korban 

Incest di Kabupaten Jombang 

(Studi Pada Lembaga 

Pendampingan  dan 

Perlindungan Anak (LP2A) 

Jombang) 

Penelitian ini 

berfokus pada 

Peran LP2A 

dalam 

pendampingan 

pada korban 

Incest untuk 

mengurangi 

kasus yang 

sama di 

Jombang 

Membahas tentang 

korban Incest  

Sumber: Berdasarkan Hasil Olah Data Peneliti 2021 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan Incest. 

2. Untuk mengetahui upaya korban Incest dalam mengungkapkan diri di 

masyarakat. 

3. Untuk mengetahui bentuk komunikasi antarpribadi pada korban Incest. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan wacana ilmu 

pengetahuan yang diperlukan serta menambah khazanah kepustakaan untuk 

kepentingan akademik. 

2. Memberikan pengetahuan tentang penetrasi sosial korban Incest melalui 

komunikasi antarpribadi. 

3. Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk memenuhi syarat gelar sarjana 

Ilmu Komunikasi. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Kajian Tentang Komunikasi Antarpribadi 

Istilah komunikasi (communication) merupakan kata dari bahasa latin 

“commonucation”, dan bersumber dari kata “communis” yang memiliki arti sama. Jadi, 

kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka 

komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa 

yang di percakapkan.1 

Dalam bahasa Arab, komunikasi sering menggunakan istilah tawashul dan 

ittishal. Kalau merajuk pada kepada kata dasar “washala” yang artinya sampai, 

tawashul artinya proses yang dilakukan oleh dua pihak untuk saling bertukar informasi 

sehingga pesan yang disampaikan dipahami atau sampai kepada dua belah pihak yang 

berkomunikasi. Jika komunikasi hanya terjadi dari satu arah tidak bisa dikatakan 

tawashul. Adapun kata Ittishal secara bahasa lebih menekankan pada aspek 

ketersambungan pesan, tidak harus terjadi komunikasi dua arah. Jika salah satu pihak 

menyampaikan pesan atau pesan itu sampai dan bersambung dengan pihak yang 

dimaksud, maka pada saat itu terjadi komunikasi dalam istilah ittishal. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, komunikasi diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan 

pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat 

dipahami. Terjadinya hubungan dan kontak antara dua orang atau lebih juga dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah disebut komunikasi.2 

 
1 Onon Uchajana Effendy, M.A, Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007), h.9 
2 Harjani Hefni, Komunikasi Islam (Cet.II; Jakarta: 2017), h.2-4. 
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Salah satunya definisi komunikasi yang memandang komunikasi sebagai suatu 

proses “siapa” mengatakan “apa” “dengan saluran apa”, “kepada siapa” dan dan 

“dengan akibat apa” atau “hasil apa” (who says what in which channel to whom and 

with what effect). Pandangan definisi lain di utarakan oleh Hovland, Janis & Kelley 

bahwa komunikasi sebagai suatu proses pertukaran informasi diantara individu melalui 

sistem lambang-lambang, tanda, atau tingkah laku. Komunikasi dari kacamata 

Barnlund sebagai sebuah proses yang didorong untuk mengurangi rasa ketidakpastian 

yang muncul, sarana untuk bertindak efektif dan mempertahankan atau memperkuat 

ego.3 

Komunikasi juga merupakan salah satu pertukaran, yang dimaksud pertukaran 

di dalam komunikasi yaitu proses mengatur lingkungan orang-orang dengan 

membangun suatu hubungan antara manusia dengan melakukan pertukaran informasi 

untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, serta berusaha untuk mengubah 

sikap dan tingkah laku seseorang.4 

Menurut Johnson, secara luas komunikasi adalah setiap tingkah laku dari 

seseorang baik verbal maupun non verbal yang akan di tanggapi oleh orang lain. 

Tingkah laku tersebut dapat mengungkapkan pesan tertentu, sehingga menjadi suatu 

bentuk komunikasi. Sedangkan dalam artian sempit, komunikasi dapat diartikan 

sebagai suatu pesan yang dikirimkan seseorang kepada satu atau lebih penerima dengan 

maksud sadar untuk mempengaruhi tingkah laku si penerima.5 

 
3 A. Anditha Sari, Komunikasi Antarpribadi Cet. Pertama (Yogyakarta: Deepublish, April 

2017), h.1 
4 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, Cet. XII, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2011), h, 

18-19 
5 A. Supratiknya, Tinjauan Psikologis Komunikasi Antarpribadi (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 

h. 30. 
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Fungsi Komunikasi sebagai komunikasi sosial adalah mengisyaratkan bahwa 

komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, memperoleh kebahagian dan 

terhindar dari tegangan dan tekanan. Dalam artian bahwa kita membutuhkan hubungan 

yang ramah, yang hanya bisa dipenuhi dengan membina hubungan baik dengan orang 

lain. Komunikasi juga sangat dibutuhkan untuk dapat memperoleh dan memberikan 

informasi yang dibutuhkan, untuk membujuk, dan memengaruhi orang lain, 

mempertimbangkan solusi alternatif atas masalah kemudian mengambil keputusan, dan 

tujuan-tujuan sosial serta hiburan.6 

Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima 

unsur sebagai jawaban dari pernyataan yang di ajukan itu, yakni: 

a. Komunikator (Communicator, source, sender) 

b. Pesan (Message) 

c. Media (Channel, Media) 

d. Komunikan (Communicant, Communicatee, receiver, recipient) 

e. Efek (Effect, impact, influence) 

Jadi, berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang 

menimbulkan efek tertentu.7 

1. Pengertian Komunikasi Antarpribadi 

Istilah komunikasi dari bahasa latin yaitu “communicatus” artinya “berbagi” 

atau “milik bersama” banyak pakar komunikasi yang berupaya mendefinisikan 

komunikasi. Salah satunya definisi komunikasi yang populer oleh Harold Lasswell 

 
6 Herlina, Komunikasi: Fungsi dan Jenis (Jurusan Psikologi) Jurnal Materi 3 Mata Kuliah Ilmu 

Pernyataan 
7 Onang Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi teori dan praktek (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), h.9 
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yang memandang komunkasi sebagai suatu proses “siapa” mengatakan “apa”, “ dengan 

saluran apa”, “kepada siapa”, dan “dengan akibat apa” atau “hasil apa” (who says what 

in which channel to whom and with what effect).8 

Komunikasi antarpribadi adalah prosedur yang membuat dua orang bertukar 

informasi, perasaan yang disampaikan melalui pesan verbal dan nonverbal. Definisi ini 

menggarisbawahi fakta penting bahwa komunikasi antarpribadi tidak hanya 

mementingkan tentang “apa” diucapkan yaitu bahasa yang digunakan, tapi 

“bagaimana” cara bahasa itu diucapkan, misalnya pesan non verbal yang dikirim 

seperti nada suara dan ekspresi wajah. Komunikasi antarpribadi sebagai komunikasi 

yang memiliki karakteristik khas sebagai berikut: 

a. Komunikasi dari satu orang kepada satu orang lain. 

b. Komunikasi yang terjadi secara tatap muka. 

c. Komunikasi yang mencerminkan bentuk dan isi komunikasi yang bersifat interaksi 

antarpribadi. 

d. Komunikasi yang mengutamakan karakteristik individu dalam relasi sosial 

diantara mereka.9 

Menurut Joseph A. Devito dalam buku The Interpersonal communication Book, 

komunikasi antarpribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua 

individu atau antar individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik 

seketika. Sedangkan menurut Evert M Rogers dalam Depari komunikasi antarpribadi 

merupakan komunikasi dari mulut ke mulut, dengan interaksi tatap muka antara 

beberapa orang pribadi. 

 
8 A. Anditha Sari, Komunikasi Antarpribadi, (Yogyakarta: CV Budi Utama,2017), h.1 
9 Alo Liliweri, Komunikasi Antar-Personal (Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 

h.26 



14 
 

 

Lain halnya dengan Dean Barnulus yang mengemukakan bahwa komunikasi 

antarpribadi dihubungkan dengan pertemuan antara dua individu, tiga individu atau 

lebih yang terjadi secara spontan dan tidak berstruktur. Begitu pula Onong U. Effendy 

mengutarakan komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara dua orang dimana 

kontak langsung terjadi dalam bentuk percakapan, bisa langsung berhadapan muka 

(face to face) atau bisa melalui media seperti telepon. Ciri khas komunikasi antar 

pribadi yakni dua arah atau timbal balik.10 

Menurut Mulyana, komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara orang-

orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi 

orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Bentuk khusus dari 

komunikasi ini adalah dialog yang melibatkan hanya dua orang, seperti dua sejawat, 

suami istri, sua sahabat dan seterusnya.11 

Untuk itu Gerald Miller, et.al membedakan antara komunikasi antarpribadi dan 

komunikasi yang bukan antarpribadi. Dalam komunikasi bukan antarpribadi, informasi 

yang diketahui para pasrtisipan yang terlibat bersifat kultural atau sosiologis 

(keanggotaan kelompok). Sebaliknya, partisipan dalam komunikasi antarpribadi 

melandaskan persepsi dan reaksi mereka pada karakteristik psikologis yang unik dari 

personal atau individu masing-masing.12 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

antarpribadi terjadi antar dua orang atau lebih yang melandaskan persepsi dan reaksi 

mereka pada karakteristik masing-masing. Seiring perkembangan zaman Komunikasi 

 
10 Lihat https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-antar-pribadi (diakses pada tanggal 25 

November 2020 pukul 15.05) 
11 Silfia Hanani, Komunikasi Antarpribadi, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hal.15 
12 Edi Harapan dan Syarwani Ahmad, Komunikasi Antarpribadi : Perilaku Insani dalam 

Organisasi Pendidikan, (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers 2014), hal.3 

https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-antar-pribadi
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antar pribadi ini bisa terjadi atau bisa dilakukan melaui media seperti telepon dan media 

sosial lain sebagainya.  

2. Teori Komunikasi Antarpribadi 

Adapun teori-teori yang termasuk dalam teori komunikasi antarpribadi, yaitu:13 

a. Aprehensi Komunikasi 

Aprehensi komunikasi adalah salah satu kondisi kognitif. Kondisi dimana 

seseorang mengetahui dengan sadar bahwa dirinya memiliki rasa kekhawatiran dan 

ketakutan selama terjadinya komunikasi. Sehingga menjadikan ia orang yang mati rasa 

karena tidak memiliki pikiran dan perasaan apapun. Bahkan hingga tidak memahami 

sebab akibat sosial. 

Pendapat lain mengatakan, aprehensi komunikasi dapat terjadi apabila individu 

menganggap bahwa pengalaman komunikasi miliknya sebagai suatu hal yang tidak 

menyenangkan. Sehingga ia merasa takut untuk berkomunikasi kembali. Penyebab 

aprehensi komunikasi dikelompokkan dalam 3 kategori: 

1) Aktifitas yang berlebihan. Secara psikologis menunjukkan sikap kita sudah 

terlalu aktif bahkan sebelum kegiatan dilakukan 

2) Proses kognitif tidak rapat. Ditunjukkan dengan rasa tidak nyaman dalam 

menghadapi komunikasi. 

3) Keterampilan dalam komunikasi tidak memadai. Ini menunjukkan jika kita 

tidak tahu cara berkomunikasi dengan efektif. 

b. Self disclosure 

Self disclosure adalah bagian dari kajian komunikasi perspektif internasional. 

Fokus utama dalam tindak komunikasi adalah aspek interaksi yang melibatkan 

 
13 Lihat https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-antar-pribadi (diakses pada tanggal 25 

November 2020 pukul 15.44)  

https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-antar-pribadi
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indikator sebagai individu sosial. Ini digunakan juga untuk mengembangkan potensi 

kemanusiaan melalui interaksi sosial. Kemudian pada self disclosure komunikasi yang 

terjadi ketika individu berani membuka diri dan menyatakan informasi yang 

diungkapkan adalah informasi mandalam (rahasia). 

Menurut De Vito menyebutkan bahwa makna dari self disclosure adalah suatu 

bentuk komunikasi saat seseorang menyampaikan informasi tentang dirinya yang 

biasanya disimpan. Oleh karena itu, setidaknya proses self disclosure membutuhkan 

dua orang. Menurut Altman dan Taylor mengemukakan bahwa self disclosure  adalah 

proses pengungkapan informasi diri seseorang kepada orang lain yang bertujuan 

menmencapai hubungan yang akrab. Sedangkan menurut Darlega et. al self disclosure 

adalah proses pengungkapan informasi tentang diri seseorangkepada orang laindan 

merupakan aspek penting dari komunikasi interpersonal untuk memiliki hubungan 

yang lebih dekat. Baker dan Gaut mengemukakan bahwa self disclosure adalah 

kemampuan seseorang menyampaikan informasi kepada orang lain yang meliputi 

pikiran/pendapat, keinginan, perasaan maupun perhatian.14 

c. Penilaian Sosial 

Orang biasa melakukan dua hal dalam menerima pesan, yakni mengontraskan 

dan mengasimilasikan. Kontras adalah distorsi perseptual yang mengantarkan pada 

polarisasi ide. Sebagai contoh, mengontraskan pandangan kopi itu bermanfaat bagi 

kesehatan juga kopi itu merugikan kesehatan. Sedangkan asimilasi menunjukkan 

kekeliruan dalam melakukan penilaian yang bertentangan. Selain itu, terdapat tiga hal 

dalam teori penilaian sosial yang berpengaruh pada komunikasi antarpribadi, antara 

lain: 

 
14 http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/3722/3/BAB%20II.pdf 
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1) Pembicaraan yang memiliki kredibilitas tinggi. Hal ini mampu melancarkan 

penyampaian  pesan secara jelas tanpa menimbulkan kesalah pahaman pada 

lawan bicara. 

2) Ambiguitis seringkali dinilai lebih baik dibandingkan dengan kejelasan. 

Contohnya saat pesan yang akan disampaikan di dalam dunia periklanan. 

3) Adanya individu yang bersifat dogmatis dalam menghadapi permasalahan. 

d. Penetrasi Sosial 

Teori yang menyatakan antarpribadi itu berlangsung secara bertahap (gradual). 

Kemudian dilakukan berurutan dimulai dari tahap biasa hingga tahap intim. Ini 

merupakan fungsi dari dampak saat ini dan masa depan. 

e. Pengurangan Ketidak Pastian 

Teori ini menjelaskan bagaimana manusia menggali pengetahuan tentang lawan 

bicaranya. Ini bertujuan sebagai cara untuk mengurangi ketidakpastian dalam 

komunikasi. Sehingga mampu menimbulkan perasaan tenang dan nyaman selama 

berkomunikasi. Namun jika tidak mengetahui latar belakang lawan bicaranya seperti 

orang asing, tentu menimbulkan perasaan tidak tenang, takut salah bicara dan tidak 

nyaman dalam berkomunikasi. 

f. Dialetika Relasional 

Teori ini menganggap bila orang-orang yang menjalin relasi dan komunikasi 

antarpribadi, di dalam batin mereka terjadi tarikan konflik. Kemudian, tarikan konflik 

tersebut menyebabkan relasi selalu berada dalam kondisi cair. Lalu situasi tersebut 

dikenal sebagai ketegangan dialektis, dimana kita serasa terayun antara harmonis dan 

konflik. 
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g. Konsep-Konsep yang Berkaitan dengan Komunikasi Antarpersonal15 

1) Percakapan; Percakapan atau “conversation” merupakan sesuatu yang sangat 

penting dalam menentukan suatu hubungan yang berkelanjutan. 

2) Speech act; Merupakan ucapan yang sengaja dibuat untuk mencapai tujuan 

yang dimaksudkan. 

3) Kompetensi Komunikasi; Adalah kemampuan untuk berkomunikasi dalam 

cara yang diterima secara sosial. 

4) Self disclosure; Proses pembuatan wahyu internal tentang diri sendiri bahwa 

orang lain tidak akan tahu sebaliknya. Sedangkan pengungkapan diri 

merupakan teknik komunikasi individu yang mengundang timbal balik. 

5) Perbedaan Gender; Pria dan wanita memiliki cara yang berbeda dalam 

berkomunikasi. Beberapa perbedaan utama adalah bahwa pria menggunakan 

laporan bicara untuk berbagi informasi atau menunjukkan pengetahuan, 

sedangkan wanita sering menggunakan bicara hubungan untuk meningkatkan 

hubungan dan berbagi pengalaman. 

6) Metakomunikasi; Komunikasi tentang tindakan atau proses komunikasi 

daripada isi komunikasi (isyarat tidak langsung tentang bagaimana suatu 

informasi dimaknai). 

3. Ciri-Ciri Komunikasi Antarpribadi 

Menurut beberapa ahli dalam bidang studi ilmu komunikasi, ciri-ciri 

komunikasi antarpribadi yaitu:16 

 
15 Alo Liliweri, Komunikasi Antar-Personal, (Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 

hal.17-18 
16 Lihat https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-antar-pribadi (diakses pada tanggal 1 

Desember 2020 pukul 09.41) 

https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-antar-pribadi
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a. Kumar dan De Vito  

1) Keterbukaan (opennes), sikap menanggapi informasi dengan hati yang 

gembira saat berinteraksi dalam hubungan antarpribadi. 

2) Empati (empaty), situasi dimana komunikan turut merasakan apa yang 

dirasa oleh orang lain. 

3) Dukungan (supportiveness), situasi terbuka untuk mendukung komunikasi 

yang efektif. 

4) Rasa positif (positivenes), perasaan positif dalam diri turut mendorong 

orang lain untuk aktif berpartisipasi dan menciptakan suasana komunikasi 

yang kondusif. 

5) Kesetaraan (equality), pengakuan tersembunyi dalam diri dua belah pihak 

untuk saling menghargai. 

b. Rogers 

1) Pesan yang disampaikan memiliki arus dua arah 

2) Konteks memiliki tujuan dua arah 

3) Tingkat umpan balik berkomunikasi tinggi 

4) Kemampuan individu dalam mengatasi selektivitas tinggi 

5) Kecepatan dalam menjangkau masyarakat sedikit lambat 

6) Efek yang ditimbulkan yaitu timbulnya perubahan sikap 

c. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

1) Adanya partisipasi dalam arus komunikasi 

2) Terjadinya dialog antar individu bukan monolog 

3) Adanya interaksi selama terjadinya komunikasi 

4) Adanya ikatan psikologis yang melibatkan kedua belah pihak 

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

antarpribadi mempunyai ciri keterbukaan yang ditandai dengan ketersediaan kedua 

belah pihak untuk membuka diri. Kemudian saling memberikan reaksi, dan ikut terlibat 

merasakan pikiran dan perasaan orang lain selama komunikasi berlangsung. 
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4. Tujuan Komunikasi Antarpribadi17 

a. To be understood (untuk mengerti orang lain) 

b. To understand others (untuk mengerti orang lain 

c. To be accepted (untuk diterima orang lain) 

d. To get something done (untuk menyelesaikan sesuatu) 

B. Kekerasan Seksual Incest 

Kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia, salah satu pengertian seks 

adalah segala hal yang berkaitan dengan alat kelamin. Bagi Freud, seorang ahli jiwa 

menilai seks merupakan kebutuhan psikologis dan kebutuhan biologis. Freud membagi 

lima tahap perkembangan seksualitas manusia. Tahap  tersebut yaitu tahap oral (bayi 

menyusu ibu), tahap anal (kenikmatan saat buang air besar), tahap latency (dalam 

kelompok pertemanan sehingga tertarik pada seks tenggelam), dan tahap genitalia 

(ketertarikan seksual pada pasangan seksnya).18 Dalam pengertian psikologi, kekerasan 

merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan luka fisik, pingsan maupun kematian. 

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. 

Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang dikehendaki oleh salah 

satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan 

“pemaksaan” (tindakan).19 

Di Indonesia, fenomena tentang Incest sebenarnya bukanlah masalah baru. 

Secara kultural fenomena ini ada dalam catatan sejarah kebudayaan di Indonesia, 

 
17 Alo Liliweri, Komunikasi Antar-Personal, (Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 

h.88 
18 Padina Aprillia Setyaningrum, Abnormalitas Seksual Tokoh Dalam Kumpulan Cerpen 

Pendek Tentang Cerita Cinta Pendek Karya Djenar Maesa Ayu (Jurnal Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), h.17 
19 Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap 

Anak, (Cet. I, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hal.1 
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bahkan dalam kajian budaya pop, beberapa media seperti buku ataupun film pernah 

pula mengangkatnya sebagai suatu kajian sosial. 

Wijaya menegaskan bahwa tindakan Incest dapat dibedakan menjadi beberapa 

kategori, yaitu:20 

a. Praktek Pedophilic Incest, dilakukan seorang ayah yang tidak matang 

sikoseksualnya atau mengalami kesulitan seksual yang memenuhi fungsi 

seksualnya ia berhubungan dengan anak gadisnya. 

b. Psycopathic Incest, perilaku Incest yang dilakukan seorang penderita sakit jiwa 

(psycopat) yang menganggap kebanyakan orang termasuk anaknya sendiri 

sebagai objek seksual karena pelaku Incest semacam ini hampir tidak pernah 

menunjukkan rasabersalah atas perbuatannya, bahkan cenderung nekat, tak segan 

melakukan perkosaan terhadap orang lain yang bukan penghuni rumahnya, 

seperti sepupu atau terdapat hubungan saudara lainnya. 

c. Family generated Incest, sebagai contoh seorang ayah yang pasif sementara sang 

istri terganggu kepribadiannya, akibatnya kehidupan perkawinan bagi mereka 

hambar dan anak-anak menjadi sarana seksual. Si anak dijadikan semacam 

gundik ayahnya sendiri. 

Kategori family generated Incest merupakan kategori terberat dalam kriteria 

Incest karena merupakan Incest yang benar-benar murni dari hubungan sedarah inti 

dari keluarga. 

Menurut dokter Boyke seks dapat dikelompokkan menurut beberapa dimensi, 

antara lain: 

 
20 Devi Tri Agustina, Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Korban Incest Di 

Kabupaten Jombang (Studi pada Lembaga Pendampingan dan Perlindungan Anak (LP2A) Jombang), 

(kripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), h.4-5 
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1. Dimensi Biologis, berkaitan dengan alat reproduksi di dalamnya termasuk 

pengetahuan mengenai hormon-hormon, menstruasi, masa subur, gairah seks, 

bagaimana menjaga kesehatan dan gangguan seperti PMS (penyakit menular 

seksual), dan bagaimana memfungsikannya secara optimal secara biologis. 

2. Dimensi Faal, mencakup pengetahuan mengenai proses pembuahan, bagaimana 

ovum bertemu dengan sperma dan membentuk zigot dan seterusnya. 

3. Dimensi Psikologis, seksualitas berkaitan dengan bagaimana kita menjalankan 

fungsi kita sebagai makhluk seksual dan identitas peran jenis. 

4. Dimensi Medis adalah pengetahuan mengenai penyakit dari hubungan seks seperti 

terjadinya impotensi, nyeri, keputihan dan lain sebagainya. 

5. Dimensi Sosial, seksualitas berkaitan dengan hubungan interpersonal. Hambatan 

interaksi di timbulkan oleh kesenjangan peran jenis antara laki-laki dan perempuan. 

Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya dan idola asuh yang lebih memprioritaskan 

posisi laki-laki. Anggapan tersebut harus diluruskan karena jenis kelamin tidak 

menentukan mana yang lebih baik atau berkualitas.21 

Menurut Komnas Perempuan mengidentifikasikan ada 15 bentuk kekerasan 

seksual yang didefinisikan berdasarkan fakta kejadian yang ditemukan, yakni:22 

a. Perkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan 

memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan 

jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, 

 
21 Padina Aprillia Setyaningrum, Abnormalitas Seksual Tokoh Dalam Kumpulan Cerpen 

Pendek Tentang Cerita Cinta Pendek Karya Djenar Maesa Ayu (Jurnal Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), h.18-19 
22 Ani Purwanti, Marzelina Zalianti, Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual (Jurnal 

masalah-masalah hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jalan Prof. Soedarto, SH Tembalang 

Semarang, jilid 47 No. 2, April 2018), h.141-143 
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ancaman kekerasan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau 

dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. 

b. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan adalah 

kekerasan seksual berupa tindakan yang menyerang seksualitas untuk 

menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikispada korban. Intimidasi seksual 

bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, 

email dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari 

intimidasi seksual. 

c. Pelecehan seksual yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non 

fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Termasuk siulan, 

main mata, ucapan bernuansa seksual, menunjukkan materi pornografi dan 

keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat 

yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, 

merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah 

kesehatan dan keselamatan. 

d. Eksploitasi seksual yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang 

atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksualitas maupun 

untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial dan lainnya. 

e. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual adalah tindakan merekrut, 

mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang 

dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan atau pemberian 

bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang 
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menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. 

Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam Negara maupun antar Negara. 

f. Prostitusi paksa adalah situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, 

ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat 

terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak 

berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan 

penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa 

memiliki beberapa kemiripan namun tidak selalu sama dengan perbudakan 

seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual. 

g. Perbudakan seksual adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” 

atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk 

memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan 

seksual. Perbudakan ini mencakup situasi rumah tangga atau bentuk kerja paksa 

lainnya serta berhubungan seksual dengan penyekapan. 

h. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung adalah jenis kekerasan seksual 

karena paksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari 

perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. 

i. Pemaksaan kehamilan yaitu situasi ketika perempuan dipaksa dengan 

kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang 

tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh korban perkosaan yang 

tidak diberikan pilihan lain selain melanjutkan kehamilannya serta ketika suami 

menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu 

tidak dapat mengatur jarak kehamilannya. 
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j. Pemaksaan aborsi yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya 

tekanan, ancaman maupun paksaan dari pihak lain. 

k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi yaitu pemasangan alat kontrasepsi atau 

pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak 

mendapat informasi yang lengkap maupun dianggap tidak cakap hukum untuk 

dapat memberikan persetujuan. 

l. Penyiksaan seksual yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dan 

seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan 

rasa sakit atau penderitaan hebat baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini 

dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau orang 

ketiga atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan 

olehnya atau orang ketiga. 

m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual adalah cara menghukum 

yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan atau rasa malu yang luar 

biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman 

cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk 

merendahkan martabat manusia karena di tuduh melanggar norma-norma 

kesusilaan. 

n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi 

perempuan yaitu kebiasaan masyarakat yang bernuansa seksual dan dapat 

menimbulkan cedera secara fisik , psikologis maupun seksual pada perempuan. 

o. Kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminasi beralasan moralitas dan 

agama yaitu tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung 
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maupun tidak langsung untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk 

menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang tidak disetujuinya. 

Komnas Perempuan mencatat terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap 

perempuan sepanjang tahun 2020. Angka Tersebut menurun signifikan dibandingkan 

laporan tahun lalu yang tercatat sebanyak 431.471 kasus. Dari 299.911 kasus kekerasan 

terhadap perempuan, kasus yang ditangani pengadilan sejumlah 291.677 kasus, 

lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus, dan Unit Pelayanan 

dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus. Dari 8.234 kasus yang 

ditangani oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, kekerasan terhadap anak 

perempuan sebanyak 954 kasus. Bentuk kekerasan seksual yang paling menonjol di 

ranah pribadi adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%) menempati peringkat pertama 

disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%), psikis 1.792 kasus (28%) dan 

ekonomi 680 kasus (10%). Sedangkan di ranah publik, kasus paling menonjol adalah 

kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari kekerasan seksual lain 

(atau tidak disebutkan secara spesifik) dengan 371 kasus, diikuti oleh perkosaan 229 

kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 

kasus dan sisanya adalah percobaan perkosaan 10 kasus.23 

Jumlah kekerasan terhadap permpuan semakin meningkat selain itu 

perkembangan IPTEK jenis kekerasan seksual juga semakin beragam. Hal ini manjadi 

masalah yang cukup besar dan sulit dikendalikan karena dampak negatif dari teknologi 

yang marak disalahgunakan untuk memudahkan anak atau calon pelaku kekerasan 

seksual untuk melihat atau mengetahui hal-hal yang tidak sepantasnya mereka lakukan 

dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. 

 
23 https://nasional.tempo.co/read/1439271/komnas-perempuan-ada-299-911-kasus-kekerasan-

terhadap-perempuan-sepanjang-2020/full&view=ok  

https://nasional.tempo.co/read/1439271/komnas-perempuan-ada-299-911-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2020/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/1439271/komnas-perempuan-ada-299-911-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2020/full&view=ok
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Kekerasan atau tindakan kriminalitas bukan merupakan peristiwa herediter 

(bawaan sejak lahir) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal 

itu bisa dilakukan oleh siapapun juga baik wanita maupun pria dapat berlangsung pada 

usia anak, dewasa maupun usia lanjut. Tindakan tersebut dapat dilakukan secara sadar 

yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar 

dan benar. Hal tersebut didorong oleh implus-implus yang hebat, didera oleh dorongan-

dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulasi-kompulasi ) dan oleh obsesi-obsesi.24 

Kekerasan merupakan tindakan nyata dan intimidasi yang dilakukan oleh 

pelaku atau berakibat pada korban menderita secara fisik, materi, mental maupun 

psikis. Kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau intimidasi 

yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh 

pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa yang berakibat korban menderita 

secara fisik, materi, mental maupun psikis. Incest merupakan salah satu bentuk perilaku 

abnormal. 

Perilaku abnormal merupakan sifat seksual seseorang yang berbeda secara 

mencolok. Perbedaan sifat antara dengan normal atau standar kelakuan dan sikap-sikap 

yang berkonflik secara tajam dengan standar-standar yang di terima oleh banyak orang. 

Pada bukunya, Kartini Kartono menyebutkan ada beberapa macam 

abnormalitas seksual, yaitu:25 

a) Abnormalitas seksual yang di sebabkan oleh dorongan seksual yang abnormal 

(pelacuran, promiskuitas, perzinahan, seduksi, frigiditas, impotensi, ejakulasi 

 
24 Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.139 
25 Kartini kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual (Bandung: mandang Maju, 

1989), h.232 
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premature, nymphomania, satyriasis, vaginismus, dispareuni, anorgasme dan 

kesukaran coitus pertama). 

b) Abnormalitas seksual yang disebabkan adanya partner seks yang abnormal 

(homoseksual, lesbianisme, bestiality, zoofilia, nekrofillia, pornografi, pedofilia, 

fetishisme, frottage, geronto-seksualitas, incest, saliromania, wifeswapping, 

misofilia, koprofilia dan urofilia). 

c) Abnormalitas seksual dengan cara-cara abnormal dalam pemuasan dorongan 

seksualnya (onani, sadisme seksual, masokisme, sadomasokisme, transseksualisme 

dan triolisme). 

Dalam hal ini, penyimpangan seksual merupakan relasi kelamin heteroseksual 

yang bersifat tidak normal. Maka dari itu, disfungsi dan penyimpangan seksual menjadi 

satu aspek dari gangguan kepribadian. Tingkah laku seksual yang menyimpang pada 

umumnya bereaksi pada melemahnya dan rusaknya kemampuan dalam relasi-relasi 

seksual dan terdapat unsur-unsur perasaan bersalah, berdosa atau kebencian.26 

Pernyataan ini di perkuat oleh Kartono yang menuliskan bahwa perilaku 

seksual yang menyimpang lebih dikuasai oleh kebutuhan neurotisnya dan dorongan 

non-seksual (kebutuhan erotis). Penyimpangan seksualitas berasosiasi pada 

maladjustment (ketidakmampuan menyesuaikan diri), kesulitan-kesulitan neurotis, 

ketakutan-ketakutan terhadap relasi heteroseksual (relasi seksual lawan jenis).27 

Konstruksi sosial mengenai Incest masih di pahami sebagai hubungan tabu 

untuk diungkapkan karena dapat merusak citra keluarga, sebagai perbuatan aib yang 

 
26 Padina Aprillia Setyaningrum, Abnormalitas Seksual Tokoh Dalam Kumpulan Cerpen 

Pendek Tentang Cerita Cinta Pendek Karya Djenar Maesa Ayu (Jurnal Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), h.24-25 
27 Kartini kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual (Bandung: mandang Maju, 

1989), h.225-228 
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harus dirahasiakan, merupakan urusan keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang 

lain, sebagai urusan privat, bukan urusan yang menyangkut masyarakat luas.28 

Hal yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya 

kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa tapi juga menimpa 

anak-anak di bawah umur.29 

Anak adalah amanah dari Tuhan yang Maha Esa dan merupakan pelengkap 

kebahagiaan bagi sebuah keluarga. Seorang anak yang terlahir ke dunia bagaikan 

selembar kertas putih yang belum tergores oleh coretan tinta sedikitpun. Seorang anak 

kelak akan menjadi generasi penerus bangsa yang nantinya akan melanjutkan cita-cita 

bangsa dan menjadi calon pemimpin yang akan menentukan perkembangan bangsa 

selanjutnya. “Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari 

berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam 

berbagai bidang kehidupan dan penghidupan”. 30 

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, inses (Incest) adalah “hubungan seksual 

yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti 

misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya atau antar 

sesama keluarga kandung”.31 

 
28 Haryono Bagus, Konstruksi Sosial Penyebab Incest di Indonesia dan Dampak yang 

Ditimbulkannya, (Jurnal Sosiologi Dilema vol.20 Th. 2008), hal.7 
29Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual 

(Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hal.3 
30Lihat Abd. Kadir, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Incest dengan Korban 

Anak,(Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar,2012) hal.3 
31 Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, (Bandung: 

Refika Aditama, 2005), hal.74 
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Sedangkan menurut Kartini Kartono, inses adalah “hubungan seks diantara pria 

dan wanita di dalam atau luar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam 

hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali”.32 

Sofyan S. Willis mengemukakan pengertian inses sebagai berikut: “Hubungan 

kelamin yang terjadi antara dua orang di luar nikah, sedangkan mereka adalah kerabat 

dekat sekali”.33 

Menurut Supratik inses adalah taraf koitus antara anggota keluarga, misalnya 

antara kakak lelaki dengan adik perempuannya yang dilarang oleh adat dan 

kebudayaan.34 

Sawitri Supardi Sadarjoen menyatakan terdapat lima kondisi gangguan 

keluarga yang memungkinkan terjadinya inses, yaitu: 

1. Keadaan terjepit, dimana anak perempuan menjadi figure perempuan utama 

yang mengurus keluarga dan rumah tangga sebagai pengganti ibu. 

2. Kesulitan seksual pada orang tua, ayah tidak mampu mengatasi dorongan 

seksualnya. 

3. Ketidak mampuan ayah mencari pasangan seksual di luar rumah karena 

kebutuhan untuk mempertahankan façadekestabilan sifat patriachat-nya. 

4. Ketakutan akan perpecahan keluarga yang memungkinkan beberapa anggota 

keluarga untuk lebih memilih desintegrasi struktur daripada pecah sama sekali. 

 
32 Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, (Jakarta: Mandar Maju, 

1989), hal.255 
33 Sofyan Wills, Problem Remaja dan Pemecahannya, (Jakarta: IKAPI,1994), hal.27 
34 Supratik, Mengenai Perilaku Abnormal, (Jakarta: KANISUS, 1995), hal.101 
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5. Sanksi yang terselubung terhadap ibu yang tidak berpartisipasi dalam tuntutan 

peranan seksual sebagai istri.35 

Incest hanya salah satu dari hubungan seks yang abnormal. Incest merupakan 

hubungan seksual antara orang-orang yang sangat erat hubungannya seperti ayah 

dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya atau antar sesama saudara 

kandung atau saudara tirinya sehingga mereka dilarang oleh hukum untuk menikah 

karena dianggap melanggar adat, hukum dan agama. Incest atau hubungan sedarah 

merupakan kekerasan yang belum terkuak dimasyarakat karena sering tidak menyadari 

bahwa ada peristiwa Incest disekitar mereka atau bahkan dialami keluarga dekat 

mereka. Hal inilah yang membuat kejadian Incest tidak mudah untuk di deteksi dan 

kemudian tenggelam begitu saja. Bahkan ketika terus bermunculan cara 

penyelesaiannya selalu sama. 

Karena hal ini yang kemudian menjadi tabu maka selanjutnya akan menjadi 

rahasia diantara subjek pelaku Incest itu sendiri. Sehingga hal inilah yang kemudian 

menyebabkan kejadian Incest itu tersimpan rapat di dalam rumah tangga saja. 

Sedangkan masyarakat sendiri sudah enggan untuk masuk jauh lebih dalam ke urusan 

rumah tangga warganya. 

C. Pandangan Islam Terhadap Perilaku Incest 

Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang status haramnya 

Incest, hanya saja tetap harus dibedakan antara orang yang melakukan Incest secara 

 
35 Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, (Bandung: 

Refika Aditama, 2005), hal.74-75 
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suka sama suka dengan terpaksa. Bagi yang melakukannya suka sama suka secara 

qath’I jelas haram. Adapun yang melakukannya karena terpaksa, misalnya anak 

perempuan dipaksa bapaknya, atau saudara lelakinya dengan disertai ancaman fisik 

dan kekerasan maka status perempuan yang menjadi korban Incest tersebut 

diberlakukan kepadanya hadist Nabi saw.: 

تيِ الْحَطَأَ وَالنِِّسْياَنَ، وَمَا اسْتكُْرِهوُْا عَليَْهِ   إنَِّ اللهَ تجََاوَزَ عَنْ أمَُّ

Artinya: 

“Sesungguhnya Allah telah meninggalkan (untuk tidak mencatat) dari umatku: 

kekhilafan, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka” (HR Ibn Hibban)36 

Dengan demikian, status pelaku Incest yang dipaksa atau terpaksa ini, meski 

haram, keharamannya diabaikan oleh Allah SWT karena dipaksa. 

Masalah Incest sudah tertulis di dalam Al-Quran surah An-Nisa:22-23 

نَ ٱلنِِّ  حِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَاءَٓ سَبِيلًا وَلََ تنَكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَاباَؤُٓكُم مِِّ سَاءِٓ إِلََّ مَا قَدۡ سَلفَََۚ إِنَّهۥُ كَانَ فََٰ

٢٢  

ٱ وَبَناَتُ  ٱلۡۡخَِ  وَبَناَتُ  تكُُمۡ  لََٰ وَخََٰ تكُُمۡ  وَعَمََّٰ تكُُمۡ  وَأخََوََٰ وَبَناَتكُُمۡ  تكُُمۡ  هََٰ أمَُّ عَلَيۡكُمۡ  مَتۡ  لۡۡخُۡتِ حُرِِّ

 
ٱلََّٰ ئِٓبكُُمُ  وَرَبََٰ نِسَائِٓكُمۡ  تُ  هََٰ وَأمَُّ عَةِ  ضََٰ ٱلرَّ نَ  مِِّ تكُُم  وَأخََوََٰ أرَۡضَعۡنَكُمۡ  تيِٓ 

ٱلََّٰ تكُُمُ  هََٰ فيِ وَأمَُّ تيِ 

تيِ دَخَلۡتمُ بِهِنَّ فإَنِ لَّمۡ تكَُونوُاْ دَخَلۡتمُ بهِِنَّ فلًََ جُناَحَ عَلَيۡكُمۡ وَ 
ن نِِّسَائِٓكُمُ ٱلََّٰ ئلُِ حُجُورِكُم مِِّ

ٓ حَلََٰ

بِكُمۡ وَأنَ تجَۡمَعوُاْ بَيۡنَ ٱلۡۡخُۡتيَۡنِ إلََِّ مَا قَدۡ سَلفَََۗ إنَِّ 
َ كَانَ غَفوُرٗا أبَۡناَئٓكُِمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أصَۡلََٰ  ٱللََّّ

حِيمٗا    ٢٣رَّ

 

Terjemahnya: 

 
36 Lihat https://visimuslim.org/hukum-syariah-seputar-incest/ 

https://visimuslim.org/hukum-syariah-seputar-incest/
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“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, 

terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji 

dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” 

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; 

saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; 

saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; 

ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari 

isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu 

itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 

diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali 

yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang”37 

Ayat ini telah diturunkan jauh sebelum adanya penemuan ilmiah bahwa 

perkawinan sedarah dapat beresiko untuk memiliki keturunan yang rentan atau lemah 

dan bahkan mematikan seperti kisah anak dari Adam dan Hawa yakni Qabil dan Habil 

seperti yang diceritakan dalam Al-quran surah Al-Maidah ayat 27 yang diperintahkan 

oleh Allah untuk menikahi saudarinya sendiri dengan syarat bukan saudara kembarnya 

demi berkembangnya manusia di dunia ini karena Adam adalah manusia pertama. 

Namun Qabil tidak mengindahkan perintah tersebut dan bahkan membunuh 

saudaranya sendiri dan merupakan pembunuhan pertama yang terjadi di dunia. Ini 

terjadi setelah ditantang oleh Sang Khalik agar melakukan kurban, dan kurban Qabil 

tidak diterima oleh-Nya. 

 

يتُقَبََّلۡ  وَلمَۡ  أحََدِهِمَا  مِنۡ  فَتقُبُِِّلَ  قرُۡباَنٗا  باَ  قرََّ إِذۡ   ِ بٱِلۡحَقِّ ءَادَمَ  ٱبۡنيَۡ  نَبأََ  عَليَۡهِمۡ   مِنَ ۞وَٱتۡلُ 

ُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ    ٢٧ٱلۡۡخَٓرِ قاَلَ لَۡقَۡتلَُنَّكََۖ قاَلَ إِنَّمَا يَتقَبََّلُ ٱللََّّ

 
37 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Solo: PT. Tiaga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2015), h. 81. 
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Terjemahnya: 

“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut 

yang sebenarnya, ketika kedua mempersembahkan kurban, maka diterima dari 

salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari mereka yang lain 

(Qabil): “Aku pasti membunuhmu!” Berkata Habil: Sesungguhnya Allah hanya 

menerima (kurban) dari orang-orang yang bertakwa” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif yang 

bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai 

dengan definisi berupa kalimat tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku 

yang dapat diamati.1 Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan jenis 

penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh berupa kata-kata, 

gambar, perilaku, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik 

melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih dari sekedar angka 

atau frekuensi serta mengumpulkan informasi suatu gejala yang ada dengan 

menggambarkan keadaan menurut” apa adanya” mengenai suatu gejala atau keadaan.2 

Semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang 

diteliti.  

Penelitian kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi , 

motivasi, tindakan dan lain- lain secara holistik beserta dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah3. Penelitian kualitatif biasa disebut pula dengan 

 
1 Kriyantono Rachmat, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2006), h.211 

2 Suharni Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta 1998), h.99 

3 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. XXVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2010), h.6. 
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penelitian naturalistik (bersifat alamiah)4. Penelitian ini pula bertujuan untuk 

menggambarkan secara sistematik dan akurat mengenai objek atau bidang tertentu.5 

Penelitian ini tidak berusaha mencari hubungan, tidak pula menguji hipotesis serta 

tidak terpaku pada teori. Dengan demikian peneliti dapat bebas menggali informasi 

yang dibutuhkan dari objek penelitian saat berada di lapangan. Pemilihan metode ini 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran secermat mungkin mengenai penetrasi 

sosial terhadap korban Incest melalui komunikasi antarpribadi dan hal-hal lain yang 

terkait dengan objek penelitian ini. 

2. Lokasi Penelitian 

Ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penelitian antara lain adalah 

menetapkan lokasi, pelaku dan aktifitas kegiatan. Maka dari itu untuk memperjelas 

lokasi yang akan menjadi tempat penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Kecamatan 

Malili Kabupaten Luwu Timur lokasi tersebut dipilih sebagai objek penelitian dengan 

pertimbangan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya dengan 

mengambil topik yang berbeda pada objek yang akan diteliti. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian, merupakan suatu langkah awal yang harus ditempuh 

oleh seorang peneliti dalam mengkaji penelitiannya. Pendekatan yang dimaksudkan 

disini menjelaskan perspektif yang digunakan dalam membahas objek penelitian.6 

 

4 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. XI; Bandung: 

Alfabeta, 2010), h.14 

5 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Cet. XI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.7 

6 Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Makalah, 

Skripsi, Tesis Disertai dan Laporan Penelitian (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013), h.16  
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Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan deskriptif (deskripsi 

kualitatif). Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai 

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

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.7 

Menggunakan pendekatan deskriptif, karena tidak dimaksud untuk menguji 

hopotesis tetapi hanya menggambarkan suatu gejala atau keadaan yang diteliti secara 

apa adanya serta diarahkan untuk memaparkan fakta-fakta, kejadian-kejadian secara 

sistematik dan akurat.8 Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan komunikasi yang mempelajari hubungan komunikasi yakni 

pendekatan komunikasi, yang dimaksud peneliti adalah suatu hubungan mempelajari 

hubungan interaksi komunikasi antarpribadi peneliti dan korban kekerasan seksual. 

C. SumberData  

Penelitian yang dilakukan menggunakan dua jenis sumber data yang diperlukan 

yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer, yakni pengambilan data secara langsung oleh pihak yang terkait 

dengan masalah yang akan diteliti yaitu korban kekerasan seksual yang terkait dengan 

objek penelitian yang diperoleh melalui wawancara secara langsung pada korban 

kekerasan seksual golongan Incest yang bertempat tinggal di Luwu Timur. 

 

 
7 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. XXVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2010), h.4 
8 Suharsismi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2002), hal.309 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung atau data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari berbagai literatur, baik itu berupa dokumen-dokumen maupun tulisan 

yang terkait dengan penelitian seperti buku-buku yang berupa artikel, karya ilmiah, 

majalah, koran dan data-data yang memiliki relefansi dengan subtansi penelitian.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Sebagai seorang peneliti teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah dengan cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data 

kegiatan data adalah prosedur yang sangat menentukan baik tidaknya suatu penelitian. 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan riset 

untuk data.9 Dalam mendukung kelancaran tugas pengumpulan data diperlukan tehnik 

yang tepat. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi (Pengamatan) 

Teknik observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang 

diteliti.10 

Apabila kita mengacu pada fungsi pengamat dalam kelompok kegiatan, maka 

observasi dapat dibedakan lagi dalam dua bentuk yaitu: 

a. Participant observer, yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat (observer) 

secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati. Dalam hal ini 

 
9 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktik Riset Komunikasi (Cet. IV; Jakarta: Kencana 2009), h. 

137 

10 Koentjoroningrat, Metode Penelitian  Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1991), h.13 
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pengamat mempunyai fungsi ganda, sebagai peneliti yang tidak diketahui dan 

dirasakan oleh anggota lainnya, dan kedua sebagai anggota kelompok, peneliti 

berperan aktif sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadanya. 

b. Non-participant observer, yaitu suatu bentuk obsevasi dimana pengamat (peneliti) 

tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, atau dapat juga dikatakan 

pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.  

Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak 

ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau 

mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian menyimpulkan dari apa yang 

diamati itu. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian. 

Memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam realitas dan dalam konteks yang 

alami ( natural setting); dialah yang bertanya, dan dia pulalah yang melihat bagaimana 

hubungan antara satu aspek dengan aspek lain pada objek yang diamatinya. 

Tehnik observasi yang akan digunakan dalam penilitian ini, peneliti melakukan 

pengamatan langsung di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yang terkait 

dengan objek penelitian secara langsung. 

2. Interview (Wawancara) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara merupakan orang yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai adalah orang yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu,11 atau disebut dengan informan. Kegunaan wawancara adalah untuk 

 

11 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. XXVII; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), h.180 
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mendapatkan data dari sumber utama dan pelengkap teknik pengumpul data lainnya 

serta untuk menguji hasil dari pengumpulan data lainnya. 12 

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. 

Pada wawancara terstruktur peneliti akan menggunakan pedoman wawancara yang 

telah dibuat, sedangkan yang dimaksud dengan wawancara yang tidak terstruktur 

dalam penelitian ini yaitu peneliti bebas menentukan fokus masalah dan kegiatan 

wawancaranyapun mengalir seperti percakapan biasa dengan menyesuaikan kondisi 

dan situasi informan .13 Dengan demikian, sekali pun pewawancara telah terikat oleh 

pedoman wawancara (interview guide), tetapi pelaksanaannya dapat berlangsung 

dalam suasana tidak terlalu formal, harmonis dan tidak kaku. 14 

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan 

korban kekerasan seksual serta hal-hal lain yang terkait dengan persoalan ini sehingga 

data yang terkumpul semakin lengkap. 

3. Documentation (Dokumentasi ) 

Tehnik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam 

penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara 

mendapatkan data dengan menelaah referensi- referensi, mempelajari dan mencatat 

 

12 Husaini Usman Dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1996), h.58-59 

13Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif) (Jakarta: 

Gaung Persada Press, 2009), h.2007 

14Dudung Abdul Rahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 

2003), h.63 
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buku–buku, arsip, dokumen ,foto-foto yang berkaitan dengan fokus masalah 

penelitian.15 

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti akan mengambil dokumentasi yang 

berhubungan dengan korban kekerasan seksual, menelaah dan mempelajari buku serta 

bahan ajar yang digunakan begitu pula dengan dokumen maupun arsip yang berkaitan 

dengan objek penelitian.  

E. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen pertama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri 

dan dengan bantuan orang lain sebagai alat pengumpul data utama, sebab manusialah 

sebagai alat yang dapat berhubungan dengan informan atau objek lainnya, dan hanya 

manusialah yang mengetahui kaitan-kaitan antara satu data dengan data lain di 

lapangan. Peneliti sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, dan menilai 

kualitas data, analisis data dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya. 16 

Sebagai upaya untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang diteliti, 

peneliti akan mengunakan seperangkat instrumen dalam bentuk pedoman wawancara 

terstruktur, pedoman observasi, dokumentasi berupa kamera dan alat recording untuk 

mengumpulkan informasi di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yang terkait 

dengan objek penelitian yang diperoleh melalui wawancara secara langsung. 

 

15A. Kadir Ahmad, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif (Makassar: Indobis Media 

Center,2003), h.106 

16 Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake 

Selatan,1998), h.308 
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F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

Analisis data menurut Hubermen dan Miles sebagaimana yang dikutip oleh 

Bungin menjelaskan bahwa teknik analisis data ini dikenal dengan istilah teknik 

pengolahan data interaktif. Cara kerja dari teknik analisis data ini dimulai dari 

penyajian data, pengorganisasian data, koleksi data, dan mengambil kesimpulan. 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun ke dalam pola, selanjutnya 

memilih mana data yang penting dan yang akan dianalisa, kemudian membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain.17 

Dalam menganalisa data-data yang dipeoleh dari berbagai literatur maupun 

sumber data objek penelitian korban kekerasan seksual. Setelah data itu terkumpul 

dengan lengkap, kemudian data tersebut menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat 

menjawab berbagai permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka digunakan 

teknik penelitian dan analisis terhadap data-data tersebut sebagai berikut:  

1. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan aktivitas memilih dan memilah data yang dianggap 

relevan dan penting yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat. Sedangkan yang 

tidak berkaitan dengan permasalahan penelitian , maka datanya dibuang. Data yang 

 

17 Burhan Bungin, Aanalsis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah 

Penguasaan Model Aplikasi (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.205 
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telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Dengan demikian, 

gambaran hasil penelitian akan lebih jelas.18  

2. Display Data  

Agar data yang telah direduksi mudah dipahami baik oleh peneliti maupun 

orang lain maka data tersebut perlu disajikan. Adapun bentuk penyajiannya adalah 

dalam bentuk naratif deskriptif (pengungkapan secara tertulis). Tujuannya adalah 

memudahkan dalam mendeskripsikan suatu peristiwa, sehingga memudahkan untuk 

mengambil kesimpulan.19 

3. Ferifikasi Data  

Data yang sudah dipolakan kemudian difokuskan dan disusun secara sistematik 

dalam bentuk naratif. Kemudian melalui induksi, data tersebut disimpulkan. 

Kesimpulan diferifikasi selama penelitian berlangsung. Analisis data ini bertujuan 

untuk menyederhanakan data yang dikumpulkan sehingga memudahkan peneliti dalam 

menafsirkan.  

G. Pengujian Keabsahan Data  

Penelitian ilmiah adalah suatu penelitian yang menuntut prosedur ilmiah, 

sehingga kesimpulan yang diperoleh betul-betul objektif dan tepat. Untuk menguji 

keabsahan data yang akan diperoleh guna mengukur hasil penelitian ini dilakukan 

 

18 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, (Cet.4; 

Jakarta: Kencana, 2017), h.407 

19 Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h.347 
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dengan meningkatkan ketekunan dalam penelitian yaitu melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi.  

Peneliti akan menggunakan triangulasi teknik yakni dilakukan dengan cara 

membandingkan data observasi, hasil wawancara dan dokumentasi. Trigulasi sumber 

adalah membandingkan hasil observasi data yang diperoleh dengan data hasil 

wawancara dari sunber dan waktu yang berbeda  tapi dengan teknik yang sama 

kemudian menggunakan hasil wawancara dan dokumentasi. 

Tujuan dari trigulasi ini bukan adalah untuk mencari kebenaran mengenai 

fenomena, tapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang 

ditemukan. 
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BAB IV 

KOMUNIKASI ANTARPRIBADI PADA KORBAN INCEST 

A. Gambaran Umum Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kondisi geografi Luwu Timur adalah salah satu Kabupaten dan merupakan 

Kabupaten paling Timur yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan 

dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone, dan batas sebelah Barat 

merupakan Kabupaten Luwu Utara. 

Kabupaten Luwu Timur yang beribukota di Malili, secara administrasi di bagi 

menjadi 11 kecamatan yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, 

Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana dan Kalaena serta 99 

Kelurahan. 

Malili memiliki 15 desa dan tiga diantaranya merupakan alamat korban Incest 

yang tidak bisa peneliti sebutkan karena alasan privasi dari para korban. 

2. Gambaran Umum Para Korban Incest 

Para korban Incest menginginkan agar nama, alamat dan gambar wajahnya 

disamarkan agar tidak tersebar ke masyarakat luas karena adanya perasaan malu dan 

dianggap aib dalam keluarga. Dari ketiga korban Incest memiliki ciri dan kasus yang 

sama yakni dilecehkan oleh kerabat sendiri dan pada masa kanak-kanak. 

Dewasa ini, banyak sekali media yang memberitakan tentang kasus kejahatan 

yang terjadi dalam lingkup keluarga. Salah satu kasus yakni kekerasan terhadap anak, 

dimana anak-anak menjadi korban dari kekerasan tersebut adalah pemerkosaan 

terhadap anak. 
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Anak-anak masih membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus dari 

keluarga. Anak dan orang dewasa memiliki fisik dan mental yang sangat berbeda jauh. 

Anak kelak diharapkan dapat memikul tanggung jawab dalam hidupnya sehingga 

mereka perlu tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental 

dan sosialnya. Tapi bagaimana jika mental dan fisik anak yang harusnya dijaga oleh 

orang tua dan saudaranya malah dirusak oleh mereka? 

Subjek pertama berusia lebih kurang dari 4 tahun saat pertama kali disetubuhi 

oleh kakak kandungnya sendiri yakni kakak kedua dan kakak ketiganya. Sebut saja 

namanya Bunga sebagai nama samaran karena alasan privasi.  Bunga anak kelima dari 

tujuh bersaudara tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah panggung yang 

terbilang kecil dan agak sempit dengan jumlah anggota keluarga yang cukup banyak. 

Narasumber kedua dengan usia yang hampir sama dengan Bunga saat pertama kali 

dilecehkan oleh kakak sepupunya sendiri yakni anak pertama dari kakak Ibunya. Sebut 

saja namanya Mawar. Ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ayahnya yang 

seorang Polisi yang bertugas di luar kota saat itu dan merupakan keluarga yang paling 

mampu diantara yang lain menyebabkan keluarganya menjadi tempat bergantung 

untuk anak-anak saudara orang tuanya yang lain untuk melanjutkan sekolah. Salah 

satunya ialah kakak sepupunya yang menjadi pelaku utama perilaku menyimpang 

seksual Incest. Narasumber ketiga sebut saja Melati merupakan anak kelima dari lima 

bersaudara dan merupakan korban yang dengan pelaku yang sama dengan Mawar 

yakni kakak kandungnya sendiri yang merupakan anak pertama. Pelaku ini tidak lain 

adalah pelaku yang sama terhadap Mawar dan Melati yang merupakan saudara 

persepupuan. Sebut saja nama kakaknya Andi. Usia Melati lebih tua beberapa bulan 
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dibandingkan Mawar dan dilecehkan pada saat ia masih duduk di bangku TK atau 

Taman Kanak-Kanak. 

Pergeseran nilai-nilai sosial yang terjadi di masyarakat mengakibatkan 

lemahnya nilai-nilai sehingga memengaruhi perilaku timbulnya gejala penyimpangan. 

Banyaknya fakta yang menunjukkan pelaku kerap kali berasal dari keluarga yang 

melakukan tindakan kekerasan seksual. 

Keluarga yang dianggap sebagai tempat teraman bagi tumbuh kembang anak 

telah dipatahkan terbukti dengan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. 

Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat manusia tidak berpikir 

panjang dalam melakukan kejahatan dan tidak terkecuali keluarga. Keluarga yang 

dianggap dapat menjaga dan melindungi keluarganya rupanya tidak menjamin 

keamanan bagi anak. 

Kasus Incest dapat merusak generasi penerus bangsa dan merusak mental anak 

terutama perempuan. Menjadi korban Incest memengaruhi tumbuh kembang mental 

anak karena trauma yang besar. 

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, 

menyerang, atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, fungsi 

reproduksi dengan secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang dan 

menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan 

bebas karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang dapat berakibat penderitaan 

atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi dan sosial. 
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B. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Incest 

Beberapa penyebab yang melatar belakangi terjadinya kejahatan seksual pada 

anak, diantaranya adalah adanya faktor kesempatan, anak tidak dibekali dengan 

pengetahuan dan keterampilan yang dapat melindungi dirinya dari ancaman kejahatan 

seksual, keluarga yang kurang harmonis, pakaian yang kurang sopan dan kurangnya 

pengawasan orang tua sehingga pelaku menjadi candu dan akhirnya mencari 

pelampiasan dan anak kecil menjadi objek seksual yang paling mudah disasar karena 

mereka mudah dibujuk dan diancam. 

1. Faktor Kesempatan dan kurangnya pengawasan orang tua 

Telah dibahas sebelumnya bahwa Bunga merupakan anak kelima dari tujuh 

bersaudara. Rumah yang tergolong kecil dan hanya memiliki dua kamar dihuni oleh 

mereka bersaudara dan kedua orang tua. Ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga 

juga seorang buruh di pasar sentral di kampung dan ayah sebagai kepala keluarga 

berprofesi sebagai petani dan memiliki usaha jual beli motor bekas membuat mereka 

jarang berada di rumah. Kondisi tersebut menjadi kesempatan bagi sang kakak ketiga 

untuk menyetubuhi adiknya layaknya seorang istri. 

“Masih rumah panggung dulu rumahnya bapakku di kampung jadi lebih banyak 

aktivitasnya orang di kolong rumahku, apalagi bapakku dengan mamaku jarang 

di rumah, saudaraku yang lain juga jarang di rumah karena sempit jadi sering ji 

ka sendiri di rumah. Jarang ka saya pergi main dulu karena cengeng sekalika. 

Apapun yang kumau harus di turuti menangis ka kalau nda dituruti mauku. Jadi 

kakakku selalu ka na kasih apa-apa sebelum atau setelah na ajakka begituan.”1 

 

 
1 Bunga 24 Tahun, Korban Incest, Wawancara Malili, Juli 2021 



49 
 

 

Gambar 4.1 Wawancara Bunga, 24 tahun 

“kakak ketigaku dulu sentuh ka pertama kali, nda lama itu kakak keduaku juga 

sentuhka. Tapi itu kakak ketigaku nda na tau kalau sudah ka juga na kasih begitu 

kakak keduaku, kakak keduaku juga sama nda natauki. Nda kutau berapa kali 

itu na kasih begitu ka karena sering sekali sampai pernah ka sakit.”2 

Kekerasan seksual yang dialami korban tidak hanya dari kakak ketiganya 

melainkan kakak keduanya juga melakukan hal yang sama. Faktor yang menyebabkan 

kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah faktor kesempatan, tidur bersama 

satu kamar atau satu ranjang dan kondisi rumah yang terlalu sempit serta kelalaian 

orang tua dan faktor ekonomi yang membuat orang tua jarang berada di rumah. 

2. Kurangnya pendidikan seks dan pendidikan agama sejak dini 

Pentingnya pendidikan seks pendidikan agama sejak dini pada anak sangat 

memengaruhi tumbuh kembang anak. Anak yang telah dibekali pendidikan seks akan 

lebih mudah mengatakan tidak pada apa yang dianggapnya tidak pantas untuk dirinya 

dan tubuhnya. Sejak dini anak harus diajarkan apa yang harus ia jaga dan bagian apa 

saja yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain selain orangtuanya. 

“Lambat sekali orang tuaku kasih tau ka kalau ada bagian dari tubuhta yang nda 

boleh di sentuh orang lain. Jauh setelah kejadian menyimpangku dengan 

kakakku baru orang tua ku bilangi ka kalau anak perempuan itu nda boleh itu 

 
2 Bunga 24 Tahun, Korban Incest, Wawancara Malili, Juli 2021 
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terlalu sering gabung sama anak laki-laki biar itu main-main ji nda boleh juga, 

nda boleh terlalu berpakaian terbuka kalau keluar, nda boleh biarkan laki-laki 

pegang dadata, perut, paha, pantat, dengan yang di bawah perutta. Tapi apa pi, 

sudah mi dilakukan nda bisa mi kembali lagi.”3 

Gambar 4.2 Wawancara Melati, 23 Tahun 

Kebanyakan orang tua masih sungkan membahas seksualitas kepada anak dan 

menganggap hal itu masih kurang pantas dan tidak perlu untuk diketahui oleh anak. 

Masalah pendidikan seks kurang diperhatikan oleh orang tua dan menyerahkan segala 

pendidikan anak pada pihak sekolah. Tujuan pendidikan seks sejak dini bertujuan 

untuk mencegah dampak negatif dari perilaku seks diusia dini, psikis, menumbuhkan 

sikap dan perilaku positif. Anak yang dibekali ajaran agama akan dengan tegas bisa 

menolak dan memilah mana yang pantas dan tidak pantas mereka lakukan karena 

adanya rasa takut pada sang penciptanya. 

3. Keluarga yang kurang harmonis 

Penyebab lain hubungan seksual terhadap anak adalah retaknya hubungan suatu 

keluarga yang mengakibatkan  ketiadaan rasa memiliki dan dimiliki atau tidak adanya 

pengakuan dalam keluarga. Rasa aman dan sejahtera seorang anak bergantung pada 

hubungan ibu dan anak, ayah dan anak, serta hubungan ibu dan ayah. Jika salah satu 

 
3 Melati 23 Tahun, Korban Incest, Wawancara Malili, Juli 2021 
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dari ketiga hubungan tersebut rusak maka mengakibatkan hilangnya rasa aman dan 

sejahtera untuk anak. 

“Nda tau ka juga, mungkin karena memang dasarnya bapakku kaku orangnya 

jadi nda begitu akrab ka sama bapakku, lebih ke takut ji ka. Jadi kalau ada na 

bilang toh kek harus ki cepat-cepat laksanakan i, nda ada cerita-cerita atau 

bahkan curhat sama beliau karena kek duluan timbul rasa takut ta. Mamaku juga 

begitu ji, jarang ki mau na ajak cerita jadi kek asing di rasa kalau mau tiba-tiba 

kumpul cerita. Dalam keluarga memang jarang ki mau duduk sama-sama cerita, 

paling itu duduk ki sama kalau mau makan saja”4 

Kondisi keluarga yang tidak harmonis memengaruhi kondisi psikologi anak. 

Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya cenderung bersikap 

tertutup dan merupakan faktor terbesar banyaknya anak menjadi salah pergaulan. 

Selain tertutup, anak juga akan lebih pendiam dan kebanyakan dari mereka akan anti 

sosial sehingga anak lebih memilih menyendiri dan segala apa yang ia rasakan dan 

hadapi akan ia pendam sendiri menjadi beban tersendiri bagi anak. Kondisi ini 

menyebabkan anak menjadi kehilangan sosok teladan yang seharusnya menjadi figur 

dewasa yang bisa dijadikan teladan bagi anak sehingga ia merasa bahwa tidak ada 

orang dewasa yang bisa dipercaya dan patut dicontoh, anak akan merasa kesepian dan 

rentan mengalami depresi dan memiliki masalah mental ketika dewasa, bersikap pasif 

dan tidak percaya diri. 

4. Pakaian yang terbuka 

Anak yang gemar menggunakan pakaian terbuka memiliki dampak buruk. 

Anak yang menggunakan pakaian terbuka adalah wewenang orang tua karena pakaian 

yang digunakan oleh anak tidak dapat ia kenakan jika orang tuanya tidak membeli atau 

mengizinkan anak untuk menggunakan pakaian tersebut. Anak yang sering 

 
4 Bunga 24 Tahun, Korban Incest, Wawancara Malili, Juli 2021 
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menggunakan pakaian terbuka akan menjadi kebiasaan anak dalam kesehariannya. 

Kebiasaan ini akan diterapkan anak karena merasa diperbolehkan dan menganggap itu 

hal yang wajar karena orang tua anak membiarkan anaknya dilihat oleh orang lain. 

Kebiasaan seorang anak yang sering menggunakan pakaian terbuka bukanlah 

sepenuhnya salah anak tersebut melainkan orang tuanya. 

 

“Dari kecil ka memang nda suka pakai baju karena terbiasa ka, jadi saya itu 

kemana-mana pakai selembar celana dalam ji. Biar itu maian ka di rumahnya 

tetangga tetapka seperti itu. Seingatku kelas lima SD mi ja baru ka mau pake 

baju. Nda ada ji yang tegur ka di rumah kalau nda pakai baju ka, na anggap 

biasa semua ji orang termasuk bapak dengan mamaku jadi ku anggap biasa mi 

juga. Itu pun ku berubah karena na tegur ka teman mainku karena malu bede 

kalau main ka sama na tidak pake baju ka”.5 

Melati yang memiliki kondisi rumah yang hampir mirip dengan Bunga 

menyebabkan Andi leluasa untuk melakukan tindakan menyimpang kepada adik 

kandungnya. Ibu yang bekerja sebagai buruh tani yang hampir setiap hari membantu 

perkebunan tetangga dan Ayah Melati bekerja sebagai tukang ojek keliling dari 

kampung hingga ke kota kecamatan yang hampir tiap hari berada di luar rumah dan 

pulang malam hari. Saudara-saudara yang lain yang pulang sekolah langsung pergi 

bermain memberikan peluang untuk Andi melakukan tindakannya pada sang adik. 

“Ada itu kamarnya bapakku biasa na tempati istirahat siang kalau hujan nda 

pergi ngojek di depan rumah tapi cuma ada satuji pintunya, jadi itu kamar nda 

terhubung dengan ruangan yang lain. Di situ ka sering tidur sama kakakku kalau 

siang pulangi sekolah. Tapi sampai tamat ji SMP. Masuk SMA nda pernah mi 

karena pindah mi dia. Sampai SD kelas satu ji ka sering na sentuh, setelahnya 

nda pernah mi sampai sekarang.”6 

 
5 Melati 23 Tahun, Korban Incest, Wawancara Malili, Juli 2021 
6 Melati 23 Tahun, Korban Incest, Wawancara Malili, Juli 2021 
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Saat Andi memasuki SMA ia pindah ke luar kota yakni rumah Mawar. Andi 

melakukan hal yang sama seperti Melati kepada Mawar. Faktor yang menyebabkan hal 

itu terjadi juga sama yakni kesempatan disaat kedua orang tua Mawar tidak ada di 

rumah. Lamanya Andi bersekolah di sana membuat Mawar menjadi terbiasa 

melakukan hal tersebut dan menganggap perilaku menyimpang mereka adalah hal yang 

wajar. 

“Waktu na sentuh ka pertama kali kak Andi, nda ada Ayahku, masih di kantor, 

mamaku juga pergi itu hari nda tau kemanai. Saya ji sama adeku berdua di 

rumah. Kak Andi baru pulang sekolah itu hari di telpon sama mamaku di suruh 

jaga ka sama adeku karena lamai mamaku pulang nabilang, karena ada na urus 

di luar sama temannya. Jadi adeku di taro di kamarnya ayahku main sendiri, 

saya sama kak Andi di kamarnya mi.”7 

Gambar 4.3 Wawancara Mawar, 22 Tahun 

Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat korban hitung jumlahnya. 

Dampak setelah mengalami kekerasan seksual korban mengalami perubahan dalam 

gangguan fungsi. Gangguan psikis yang disebabkan oleh bakteri, virus, radang, luka 

dan sebainya yang bersifat organis. Bunga saat itu sering kali mengalami kebas pada 

area vaginanya sulit membedakan rasa ingin pipis atau tidak sehingga ia sering kencing 

di celana yang mungkin dikarenakan gangguan pada fungsi vitalnya. 

 
7 Mawar 22 Tahun, Korban Incest, Wawancara Malili, Juli 2021 
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Dampak buruk dari hubungan sedarah yeng terjadi akibat pelecehan seksual 

tidak hanya pada keturunannya, tapi juga pada mengalami gangguan fisik seperti 

keputihan, mengompol, nyeri pada vagina, luka pada vagina, pendarahan, konstipasi 

(sembelit), mengalami disuria (sakit saat buang air kecil) kronis dan sakit saat 

berhubungan seksual. 

Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena karena 

kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan untuk melapor. Oleh 

karena itu, orang tua harus mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan 

seksual karena berdampak panjang selain masalah kesehatan dikemudian hari tetapi 

juga trauma berkepanjangan hingga dewasa. 

Korban yang menyalahkan dirinya sendiri cenderung akan mengalami lebih 

banyak masalah psikologis daripada mereka yang menyalahkan pelaku. Kejadian 

kekerasan terasa lebih lama pada korban, sedangkan pelaku kekerasan cenderung lebih 

cepat mengalami pemulihan dari proses menyalahkan diri sendiri setelah kejadian 

kekerasan. 

“Coba kutau ji dulu apa itu yang kubikin sama kakak ku melapor ji ka sama 

mamaku kapang. Apa tosi di taukan itu dulu diapaiki. Tapi kalau kupikir 

sekarang mau ka melapor toh, kek malu ka, pasti malu juga mamaku dengan 

keluargaku. Apa mi itu na pikir orang tentang keluargaku. Bagaimana mi masa 

depanku saya? Bagaimana mi kakakku juga? Pasti nda kek sekarang mi 

pandangannya orang tentang kami. Nda sebaik ini juga jalan hidupku pasti.”8 

“Dulu sering ka ngompol kalau malam, seringka juga bedakan rasa mau 

kencing atau tidak jadi kek bodo-bodo ka sering ku kencingi celanaku biar siang 

mi. Pernah juga karena sakit sekali kurasa selangkanganku toh nda mau mi ka 

begitu dengan kakakku jadi pindah ka ke rumahnya tanteku lanjutkan sekolahku 

juga di sana. Jadi jarang mi ka ketemu kakak-kakakku. Tapi semenjak ku tau 

 
8 Mawar 22 Tahun, Korban Incest, Wawancara Malili, Juli 2021 
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mi apa itu yang sudah kubikin dengan kakakku jadi kepikiran terus ka. Selalu 

ka merasa takut kalau ketemu ka orang tua karena banyak yang bilang kalau 

gadis kentara sekali mi di liat kalau nda perawan mi. Selalu ka merasa takut tiap 

ketemu orang yang baru ka ketemu tapi kek na perhatikan sekali fisikku. Mudah 

ka minder sama teman-temanku juga yang bisa baur dengan lawan jenisnya 

tanpa khawatir karena pikirannya mereka tentang masalalunya. Ku pikirkan 

semua kasian saya itu yang begitu, niar itu na tatap ji ka temanku takut-takut mi 

ka ketahuan atau di bully ka. Tapi Alhamdulillah sampai sekarang nda na tau ji 

orang tuaku, teman-temanku, orang lain juga nda ada ji yang tau selain tante ku 

dengan sepupuku yang ku tempati rumahnya numpang selama sekolah. Waktu 

saya kasih tau mereka menangis ji, na bantu ji ka juga tutupi di orang tua ku.”9 

Selain dampak  trauma berkepanjangan seperti trauma secara seksual, merasa 

tidak berdaya dan stigma, dampak lain yang dialami oleh korban ada tiga yakni 

gangguan kognisi yakni korban mempunyai prasangka dan melaksanakan proses 

belajar sosial. Setelah mengalami kejadian tersebut membuat korban selalu 

berprasangka terhadap kakaknya bahwa sang kakak telah menunjukkan tingkah laku 

yang mencurigakan. Kedua, gangguan perilaku ditunjukkan menjadi pendiam, mudah 

tersinggung, menyakiti diri sendiri, suka mengeluarkan kata-kata yang sama dan 

berulang, suka mengumpat dan mengeluarkan kalimat kasar, merasa tidak berharga dan 

takut untuk dekat dengan lawan jenisnya. Dan ketiga gangguan emosional ditunjukkan 

mulai dari rasa takut, putus asa, minder, malu,  kecemasan yang berlebihan, depresi, 

mengisolasi diri, sensitif dan mudah marah. Secara fisik mungkin tidak ada yang 

terlihat selain hilangnya keperawanan sang anak, tetapi secara psikis bisa menimbulkan 

ketagihan, trauma dan bahkan pelampiasan dendam bila tidak ditangani dengan serius 

dapat menimbulkan dampak sosial di masyarakat. 

 

 

 
9 Bunga 24 Tahun, Korban Incest, Wawancara Malili, Juli 2021 
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C. Upaya yang Dilakukan Korban Incest Dalam mengungkapkan Diri Di 

Masyarakat 

Bahaya perbuatan Incest pada anak dapat memengaruhi pendidikan dan 

psikologi terhadap anak. Anak yang belum mengerti apa yang dialami mengakibatkan 

anak akan mengembangkan pola-pola tersebut dengan secara tidak sengaja. Akibat 

melihat perbuatan Incest, anak akan menirunya dengan keyakinan yang salah sesuai 

dengan apa yang diterima yang dapat menimbulkan rasa bersalah dan merasa 

dikhianati. 

“Pernah toh, nda kurencanakan tapi kek ada perasaanku mau rasakan lagi kek 

begitu tanpa pikir panjang pergi ka depan cermin buka bajuku, untung belum 

kubuka semua pakaianku ada orang masuk kamar jadi nda pernah mi ka lakukan 

lagi”.10 

Selain Bunga, Melati juga pernah merasakan yang sama. Ia bahkan 

melampiaskan hasratnya bersama sepupunya yang lain yang juga memiliki jenis 

kelamin yang sama, yakni sama-sama perempuan. Mereka melakukan itu di rumah 

Melati yang sering kosong di dalam kamar yang gelap bahkan di siang hari. Ranjang 

yang mereka gunakan dipasangi kelambu untuk menutupi pandangan orang dari luar 

agar tidak melihat apa yang mereka lakukan di balik kelambu. 

“Pernah ka memang juga mau begitu lagi semenjak tidak ada mi kakakku toh, 

tapi tidak berani ka sama laki-laki. Jadi sama ka kakak sepupuku perempuan 

yang beda tiga tahun sama saya jadi kulakukan ji juga sama dia di kamar tapi 

pake kelambu ka supaya nda kentara kalau na liat orang dari luar kelambu. 

Pernah ji ka kedapatan sama mamaku tapi na kira ji ka main rumah-rumahan 

sama kakak sepupuku. Berkali-kali ka juga sama dia begitu, lebih keknya lima 

kali ka di tempat sama terus ji.”11 

Setiap mereka selesai melalukan perilaku menyimpang tersebut mereka akan 

berperilaku layaknya perilaku biasanya seperti anak-anak pada umumnya yang hanya 

 
10 Bunga 24 Tahun, Korban Incest, Wawancara Malili, Juli 2021 
11 Melati 23 Tahun, Korban Incest, Wawancara Malili, Juli 2021 
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kumpul bersama teman-teman sebaya dan bermain bersama. Mereka yang masih 

terhitung sangat muda mulai terbiasa dengan perilaku menyimpang mereka dan mulai 

merasa malu ketika mereka tahu bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah salah 

dan berhenti dengan sendirinya tanpa saling mencari untuk melakukan hal yang sama 

lagi. 

“Paling syok ka itu pas tau dari teman-teman yang lebih senior kalau yang ku 

bikin sama kakakku itu hal yang harusnya dilakukan sama orang yang sudah 

dewasa dan terikat pernikahan. Pas na kasih tau ka itu bilang kalau sudah orang 

lakukan itu bisa i hamil menangis ji ka sebagai responku, sering ka melamun 

ku kira bang mi hamil ka jadi sering saya usap perutku, kalau ada yang gerak 

sedikit di dalam ku kira mi bayiku yang bergerak. Tapi untung ku tau ji lebih 

cepat jadi bisa ka bilang tidak kalau na ajak mi ka kakakku. Ternyata biar ja ki 

anak kecil bisa ja ki menolak karena  kalau bilang ji ka tidak nda na sentuh ja 

juga dan semenjak itu nda pernah betulan mi ka na sentuh lagi kakakku. Jadi 

biar itu anak kecil ki banyak tong ji itu yang tau masalah begitu tapi nda berani 

ta ji bahas begituan dengan orang tua ta karena takut dan maluki kalau na 

dengarki bahas masalah yang terlalu dewasa.  Mungkin karena terlalu lambat 

ki tau toh yang mana boleh dilakukan mana yang nda jadi nda bisa ki bedakan 

mana yang baik dan buruk untuk kita anak perempuan jadi cuma bisa jaki 

menyesal sekarang karena sudah terjadi mi.”12 

Dalam ilmu komunikasi antarpribadi dikenal adanya teori Self disclosure atau 

pengungkapan diri. Para korban berusaha mengungkapkan tentang bagaimana mereka 

berinteraksi dengan orang lain terhadap situasi tertentu mengenai masa lalu yang 

relevan dan menjelaskan reaksi yang mereka perbuat saat ini, tentang ungkapan yang 

disembunyikan seperti pengalaman hidup, perasaan, emosi, pendapat, cita-cita dan lain 

sebagainya yang dilandasi dengan kejujuran dan keterbukaan dalam memberikan 

informasi. 

Proses pengungkapan diri para korban di masyarakat berbeda-beda tapi 

memiliki satu kesamaan yakni rasa percaya diri telah hilang sehingga mereka berani 

 
12 Melati 23 Tahun, Korban Incest, Wawancara Malili, Juli 2021 
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mengungkap dirinya hanya pada orang yang mereka anggap mengerti dan dapat 

dipercaya. 

Bunga adalah korban yang berani mengungkapkan jati dirinya pada 

keluarganya walaupun bukan pada orang tua kandung. Bunga terpaksa pindah ke 

rumah Tantenya dan melanjutkan sekolah di sana karena sudah tidak sanggung 

menahan rasa sakit pada area selangkangannya membuat ia berusaha bersikap patuh 

dan menjadi anak yang baik agar disayangi Tante, Om dan sepupunya sehingga tidak 

ada alasan untuk memulangkan Bunga kembali kepada orang tuanya. Bunga yang 

mengira bahwa rumah Tantenya adalah rumah yang aman ternyata tidaklah benar. 

Lagi-lagi ia dilecehkan oleh suami dari kakak sepunya walaupun tidak sampai 

menidurinya, tetapi hampir seluruh tubuhnya digerayangi oleh iparnya. Merasa tidak 

sanggup dengan perlakuan iparnya selama bertahun-tahun yang semakin menjadi-jadi, 

di usia Bunga yang semakin remaja membuat bunga memberanikan diri mengadu pada 

kakak sepupu dan Tantenya. Walaupun  dengan suara yang tidak terkontrol dan 

menggebu-gebu, Bunga berusaha menjelaskan perilaku Ipar terhadapnya selama ini. 

Bunga bahkan menceritakan tentang perilaku kedua kakaknya juga. 

“Wih ila, waktu ku dengar i yang nabilang Bunga menangis ji ka sama mama 

Ajiku, wih apa pi kasian mo di bilang. Mama Ajiku diam terus ji, semenjak itu 

na sayang sekali mi Bunga, apa na bilang, apa yang na maui Bunga selalu na 

iyakan bang ji dikka. Senyum bang ji dia kalau ada na bilang Bunga. Itu ji 

kubilangi Bunga jangan lalo ko kasih tau bapak dengan mamamu, anu keras 

sekali itu bapaknya. Na saking kerasnya mi itu na tidak baku omong i sama 

adeknya sampai sekarang nah.”13 

Motivasi pada korban Incest sangat berguna untuk membantu mendorong 

pengungkapan dirinya kepada orang lain. Dorongan ini berasal dari dalam diri maupun 

dari luar. Dorongan dari dalam merupakan keinginan korban untuk melakukan self 

 
13 Putik 40 Tahun, Wawancara Malili, Juli 2021 
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disclosure, sedangkan dari luar dipengaruhi oleh lingkungan yang membantu 

memberikan motivasi. 

Dalam membantu seseorang untuk dapat terbuka diperlukan waktu yang tepat 

karena harus memerhatikan kondisi korban. Jika korban terlihat lelah atau kurang 

semangat dan sedang emosional maka sebaiknya dihindari karena itu bukan waktu 

yang tepat untuk memberikan motivasi pada korban. Sebaiknya dilakukan ketika 

korban dalam keadaan bahagia dan terlihat baik dan siap mendengarkan dan bercerita. 

Pada tahap awal penelitian, korban melakukan self disclosure dangkal yakni 

hanya mengungkapkan aspek-aspek geografis tentang diri seperti nama pelaku, alamat 

atau lokasi dan waktu kejadian saja yang mungkin dikarenakan peneliti dan korban 

belum memiliki kedekatan hubungan sehingga korban masih belum benar-benar 

terbuka. 

Tapi lambat laun para korban mulai melakukan self disclosure secara mendalam 

kepada peneliti karena menganggap peneliti akrab dan dapat dipercaya sehingga segala 

apa yang dilakukan pada saat itu berani mereka ceritakan. Faktor yang memengaruhi 

korban untuk mengungkapkan jati dirinya; 

a. Kepribadian 

Kepribadian memengaruhi proses pengungkapan diri. Dalam hal ini pandai 

bergaul serta bersifat fleksibel dan terbuka memudahkan dalam pengungkapan diri 

korban. 

 “Pertamaku ketemu Bunga tertutup sekali ki, baru kalo bicarai kek frontal 

begitue apalagi itu pakaiannya toh kek terbiasa mi pake pakaian yang seksi. 

Tapi setelah ku kenal mi karakternya oh ternya dia toh mudah kaget, sulit na 

tolak permintaan orang lain baru kalo bicara hal-hal vulgar ki na anggap biasa 

mi.”14 

 
14 Sudarman 26 Tahun, Teman Korban Incest, Wawancara Makassar Desember 2021 
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Sudarman adalah orang yang terbilang cepat akrab dengan Bunga karena 

mereka sekarang bertetangga dan hampir selalu bertemu tiap hari dan memudahkan 

mereka untuk komunikasi tiap hari. 

“Nda pernah dia Bunga kemana-mana waktu tinggal di sini. Itu pi na keluar 

kalau ada di suruhkani atau tugas sekolah karena sering di bully waktu di 

sekolah gare, dari SD itu di bully di sekolahnya, na kalau di tanyai itu bang ji 

na bilang nda ku tau juga kenapa na ejek teruska teman-temanku. Penurut ji 

kalau di rumah, tapi nda tau perilakunya anak-anak kalau di luar i karena jarang 

temannya dia kasian”15 

Di bully sejak SD membuat korban menjadi pribadi agak tertutup dan kurang 

bergaul dengan teman-teman sebayanya. 

b. Efek diadik 

Ketika membuka diri pada korban, lambat laun ia juga akan melakukan hal yang 

sama. Karena keterbukaan diri yang dilakukan mendorong orang lain untuk membuka 

diri juga. 

“Yang membuat kami akrab adalah pendekatan yang cukup mendalam hingga 

saling memberikan kenyamanan untuk saling percaya dan saling memotivasi 

yang membuat dia yakin dan percaya sama saya. Saya selalu berusaha untuk 

mendengar apapun yang dia sampaikan hingga selesai tanpa memotong 

pembicaraannya dan menganggap saya sebagai pendengarnya yang baik”16 

Apa yang para korban telah alami memang bukanlah hal yang mudah untuk 

diungkapkan karena merupakan aib sehingga memerlukan keyakinan dan kepercayaan 

diri untuk berani mengungkapkan hal tersebut sehingga untuk memancing kepercayaan 

diri korban, harus berusaha untuk memberikan dorongan motivasi agar merasa bahwa 

perilaku menyimpang yang pernah mereka alami bukanlah sepenuhnya salah mereka. 

 

 

 
15 Sari 60 Tahun, Wawancara Malili Desember 2021  
16 Sudarman 26 Tahun, Teman Korban Incest, Wawancara Makassar Desember 2021 
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c. Topik bahasan 

Pada awalnya berusaha untuk membahas hal yang umum untuk membuka 

kepercayaan korban Incest. Ketika makin akrab lambat laun dapat membahas lebih 

mendalam topik pembicaraan. Hal ini sangat membantu dalam proses pegumpulan 

informasi korban. 

“Selalu ka bahas apa saja sama dia, hampir semua di bahas. Karena dia juga toh 

kalau akrab mi dengan orang nda segan mi atau nda malu-malu mi ki untuk 

bahas apa saja. Mungkin karena na anggap ka juga teman luar toh yang tidak 

tau mengenai keluarganya jadi nda takut ji bahas apa-apa sama saya nda merasa 

terancam ji. Karena memang biasanya itu orang berani terbuka karena na 

anggap ki orang luar jadi tidak berpengaruh sama kehidupannya kalau di tau i 

masalah pribadinya. Kan biasanya itu orang agak takut cerita sama kita kalau 

akrab ki juga sama keluarganya karena di takutkan pasti akan di cerita atau di 

bongkar sama keluarganya juga” 

Apa yang dibahas dengan para korban tidak harus sepenuhnya mengenai kasus 

yang mereka alami agar korban tidak jenuh dan merasa bosan dengan kehadiran kita 

sebagai lawan bicaranya walaupun tujuan utama pendekatan dengan para korban ini 

adalah untuk memperoleh informasi mengenai kasus Incest yang mereka alami tetapi 

jika pembahasannya monoton mengenai itu-itu saja maka korban akan lambat laun 

memberikan jawaban acuh. 

“Nda na bilang kapang itu Bunga kalau pernah i na tiduri kakaknya coba nda 

tahan mi sama iparnya itu. Na saya juga waktu ku taui makkereng-kereng ka ha 

dengari di kasi begitu i pale dikka. Apana jarang dia bicara di rumah apa sibuk 

semua ki juga kalau di rumah, saya menjahit teruska dari subuh biasa sampai 

tengah malam. Nda di tau bang mi ro apa kasian na bikin di kamarnya sendiri, 

karena itu pi na keluar kamar kalau banyak orderan jahitan dengan ordesan 

kuenya kakak sepupunya baru na bantuki”17 

Karena kesibukan masing-masing orang yang berada dalam rumah membuat 

mereka jarang berkomunikasi. Hal ini membuat Bunga menjadi pribadi yang 

independen sehingga apa-apa yang diperlukannya ia lakukan sendiri. 

 
17 Putik 40 Tahun, Wawancara Malili, Desember 2021 
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d. Valensi 

Nilai (kualitas positif dan negatif) memengaruhi secara signifikan sehingga 

korban merasa pengungkapan diri yang positif lebih disukai ketimbang negatif. 

Perbanyak memberikan dorongan bahwa ia pantas bergaul dengan lawan jenis dan 

masa lalunya bukanlah kesalahannya. 

“Selama kerja mi Bunga mulai mi coba berbaur dengan laki-laki, karena sudah 

ku bilangi semua orang itu punya masalah, nda semua orang bisa jalani kek 

kamu, karena kamu termasuk orang yang kuat karena bisa bertahan sampai sini. 

Nda perlu mereka tahu tentang masa lalumu, cukup mereka tahu seperti apa 

kamu sekarang”18 

Korban yang merasa kurang pantas untuk orang lain karena masa lalunya 

membutuhkan banyak dukungan dari orang sekitar. Korban harus diberi semangat dan 

dorongan agar merasa percaya diri sehingga tidak membuat mereka  merasa bahwa 

perilaku menyimpang selanjutnya yang akan mereka terima dikemudian hari tidaklah 

harus mereka terima karena merasa telah terlanjur pernah melakukan kesalahan yang 

sama. Mereka harus berani dan percaya diri untuk menilai bahwa diri mereka sama 

berharganya dengan perempuan lain yang ada diluaran sana. 

e. Jenis Kelamin 

Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa wanita lebih bersifat terbuka 

ketimbang pria sehingga hal ini memudahkan peneliti dalam mengungkap jati diri para 

korban. 

Self disclosure terjadi apabila dilakukan dengan waktu yang tepat dan adanya 

motivasi diri dari dalam maupun lingkungan luar serta keintensifan antara korban dan 

masyarakat serta peneliti. 

 

 
18 Sudarman 26 Tahun, Teman Korban Incest, Wawancara Makassar Desember 2021 
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D. Bentuk Komunikasi Antarpribadi Pada Korban Incest 

Pada ketiga korban Incest memiliki respon yang hampir sama yakni agak malu 

dan kurang terbuka saat awal melakukan wawancara. Mereka menganggap kisah 

hidupnya adalah aib besar bagi masa depannya dan keluarganya. Ketiga korban merasa 

kisah hidupnya bukanlah sesuatu yang layak untuk diceritakan kembali. 

Ketiga korban ketika mengalami pelecehan seksual berada dalam usia yang bisa 

dikatakan masih dibawah umur pada waktu itu. Jadi otomatis mereka harus kembali 

membuka memori kelam yang terjadi beberapa tahun yang lalu yang bahkan jika 

diingat-ingat kembali oleh mereka sudah barang tentu akan kembali membawa mereka 

kedalam perasaan kesedihan. 

Korban Incest sangat mudah mengalami gangguan psikologis seperti depresi, 

gangguan tidur, kurang konsentrasi, mimpi buruk, fobia, gangguan makan, menarik 

diri dari lingkungan, mengalami perilaku seksual sebelum waktunya, frustrasi atau 

stress berat sehingga korban memerlukan manajemen stress untuk mengendalikan 

stressnya.  

Korban Incest yang memiliki sikap tertutup dan sulit percaya terhadap orang 

lain membuat peneliti menggunakan komunikasi antarpribadi dengan teori self 

disclosure untuk membantu korban agar lebih bersikap terbuka. 

Dalam pengungkapan dirinya, korban berani mengambil resiko dengan 

berusaha untuk mempercayai peneliti atas tindakannya dalam mengungkapkan masa 

lalunya. Awalnya memang para korban sangat tertutup untuk mengungkapkan aibnya 

pada peneliti, tapi dengan memberikan dorongan, kesabaran dan keyakinan pada 

korban sehingga lambat laun para korban berani menceritakan masa lalunya dengan 
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syarat tidak menyebarkan informasi pribadi tentangnya seperti nama, alamat dan 

photonya.  

Adapun bentuk komunikasi antarpribadi yang peneliti gunakan pada korban 

Incest untuk mencari tahu bagaimana awal mula korban dilecehkan hingga bagaimana 

mereka berani mengungkapkan bagaiamana perasaaan mereka setelah mengetahui apa 

dampak yang akan mereka terima setelah melakukan kejadian tersebut adalah penetrasi 

sosial dan self disclosure dimana peneliti yang berusaha untuk menjalin hubungan agar 

lebih intim atau lebih dekat dengan korban dan saling mengungkapkan diri 

menggunakan bentuk komunikasi antarpribadi verbal dan non verbal. Setiap aktivitas 

komunikasi antarpribadi yang berlangsung antara peneliti dan para korban dapat 

bersifat verbal dan non verbal. 

1. Komunikasi Verbal 

Melalui komunikasi verbal para korban mengungkapkan perasaan, emosi, 

pikiran dan maksud dari apa yang mereka sampaikan dengan saling bertukar perasaan. 

Dari hasil penelitian, korban telah melakukan komunikasi antarpribadi secara verbal 

dengan baik yakni dengan memberikan informasi secara lisan segala apa yang telah 

mereka alami dari awal hingga akhir penelitian. 

Komunikasi antarpribadi memang komunikasi yang paling efektif untuk 

menuturkan maksud karena prosesnya bertatap muka sehingga memungkinkan untuk 

cepat tanggap dalam menangkap informasi. Keterangan yang disampaikan para korban 

menunjukkan pentingnya peran komunikasi secara verbal dalam memberikan 

informasi. 
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2. Komunikasi Non Verbal 

Komunikasi non verbal para korban sangat beragam. Pada korban Melati dan 

Bunga kebanyakan ia menggunakan ekspresi wajah dan kontak mata, sedangkan 

Mawar lebih banyak menggunakan isyarat bahasa tubuh seperti menggerakkan tangan 

dan kepala seperti menggelengkan kepala dan mengangguk. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada pembahasan 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan Incest diantaranya adalah faktor 

kesempatan dan  kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya pendidikan 

seks dan pendidikan agama sejak dini, keluarga yang kurang harmonis, 

pakaian yang terbuka atau kurang sopan. 

2. Upaya korban Incest dalam mengungkapkan diri kepada masyarakat serta 

bentuk komunikasi antarpribadi yang digunakan adalah dengan melakukan 

self disclosure pada orang lain yang sangat dekat yang sangat 

dipikirkannya. Para korban Incest hanya berani mengungkapkan diri pada 

orang yang dianggap dekat dan dapat mereka percayai untuk menceritakan 

masa kelamnya, selain orang yang dianggap dekat dengannya korban Incest 

bersikap tertutup dan tidak percaya diri dalam mengungkapkan jati diri di 

masyarakat. 

3. Bentuk komunikasi antarpribadi pada korban Incest adalah bentuk 

komunikasi Verbal dan non verbal. 

B. Implikasi Penelitian 

 Berdasarkan dari hasil penelitian dan pengamatan yang penulis peroleh selama 

melakukan penelitian, maka peneliti berpendapat beberapa hal yang menjadi implikasi 

yang terkait “Komunikasi Antarpribadi pada Korban Incest” ialah sebagai berikut : 
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1. Diharapkan kepada para Orang Tua agar memberikan pendidikan seks sejak 

dini dan lebih memerhatikan serta menjaga anaknya dari perilaku 

menyimpang seksual karena keluarga bisa menjadi pelaku utama tindakan 

menyimpang tersebut dan lebih memperhatikan serta menjaga anaknya dari 

perilaku penyimpangan seksual khususnya perilaku Incest. Orang Tua yang 

merupakan pilar terpenting dalam keluarga supaya selalu dengan intens 

berkomunikasi kepada anak-anaknya agar tidak ada kerenggangan atau 

kecanggungan dalam hubungan antara Orang Tua dan anak. Dengan begitu 

orang tua mampu memantau dengan teliti perilaku anak-anaknya, maka 

sudah barang tentu perilaku penyimpangan seksual Incest mampu dicegah 

agar tidak terjadi hal seperti itu dalam lingkungan keluarga. 

2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi orang tua 

dan pelajar untuk lebih meningkatkan kewaspadaan pada lingkungan 

sekitar termasuk keluarga kita sendiri. Diharapkan juga kepada para gadis 

atau remaja putri agar selalu berhati-hati dalam pergaulan. Dewasa ini 

semakin banyak perilaku-perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat 

diakibatkan teknologi semakin berkembang khususnya gadget. Para remaja 

putri harus selalu waspada dan selalu tanggap jikalau melihat sesuatu yang 

menurut dia menyimpang dari norma kesusilaan. . 

3. Diharapkan kepada para pemangku kepentingan serta para aparatur sipil 

agar dapat selalu memperhatikan lingkungan sekitar guna meminimalisir 

adanya tindak penyimpangan seksual khususnya perilaku Incest yang 

terjadi pada masyarakat.  
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