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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س 

 Syin sy es dan ya ش 

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta ṭ ط 
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ 
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع 

 Gain g Ge غ 

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق 
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 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 ء
, 

Apostrof 

 Ya y Ya ي

Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا  

 kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا ُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ى  

 fatḥah dan wau au a dan u ى و  

Contoh: 

 kaifa : ك ي ف  

ل     haula : ه و 
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا  | …ى  
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 ى
kasrah dan yā’ i 

i dan garis di 

atas 

 ىو
ḍammah dan wau ū 

u dan garis di 

atas 

Contoh: 

ات    mata : م 

ى  م  ر  : rama 

قِي ل    : qila 

تُ   ي مُو  : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

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

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

ةُ ا لأ ط ف  لِ   ض  و  ر   : raudal al-at fal 

دِ ي ن ةُ ا لف ا ضِل ةُ   ا ل م   : al-madinah al-fadilah 

ة  م   al-hikmah :  ا ل حِك 
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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:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةُ 

 al-biladu :ا ل بِلا دُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

تُ   umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

ن    ta’muruna : ت أ مُرُو 
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c. Hamzah Akhir 

ءٌ  :ش ي   : Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  

sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang 

dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan 

dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

 billah بِا الََّّ  Dinullah دِي نُ الََّّ 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ةِ الََّّ    م  ح   Hum fi rahmatillah هُم    فيِ  ر 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
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tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

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

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama : Rachel Innafa’ Atidzikra 

NIM : 30800119035 

Judul Skripsi : Perlindungan HAM terhadap Pekerja Anak dalam 

  United Nations Convention on the Rights of the Child 

  1989 (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2020-2021) 

Penelitian ini membahas tentang Perlindungan HAM terhadap Pekerja 

Anak dalam United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) 1989 

dengan studi kasus Kota Makassar tahun 2020-2021. Permasalahan yang diangkat 

yaitu, bagaimana dinamika yang terjadi dalam penegakan UNCRC 1989 dengan 

kemampuan negara Indonesia dalam memberikan perlindungan HAM terhadap 

pekerja anak dan bagaimana pemerintah di Kota Makassar maupun organisasi non-

pemerintah (LSM) berperan dalam perlindungan HAM terhadap pekerja anak 

berlandaskan UNCRC 1989. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimanakemu UNCRC 1989 mengatur perlindungan HAM terhadap 

pekerja anak dan bagaimana pemerintah di Kota Makassar serta organisasi non-

pemerintah (LSM) yang ada berperan dalam perlindungan HAM terhadap pekerja 

anak di Kota Makassar berlandaskan UNCRC 1989. 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan 

model field research dan menggunakan pendekatan English School. Sumber data 

yang diperoleh ialah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data 

dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik 

analisis data menggunakan analisis kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa 

data berbentuk kata-kata dengan tahapan reduksi data, kemudian proses penyajian 

data, dan terakhir proses menarik kesimpulan. Teori atau konsep yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah konsep pekerja anak, perjanjian internasional, dan hak 

asasi manusia (HAM). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Konvensi Hak 

Anak (UNCRC) dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang 

kompleks. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan dan perlindungan hak 

anak utamanya hak pekerja anak memerlukan komitmen politik, kolaborasi antara 

pemerintah dan LSM, serta penyesuaian kebijakan dan hukum nasional dengan 

prinsip-prinsip UNCRC. Dalam konteks hubungan internasional, kerja sama antar 

actor menjadi kunci dalam mencapai tujuan bersama dalam melindungi hak-hak 

anak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pemerintah, 

LSM, dan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan perlindungan hak pekerja 

anak di Indonesia dan mencerminkan komitmen negara terhadap norma-norma 

internasional. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait 

perlindungan hak-hak anak termasuk hak pekerja anak di Kota Makassar. Temuan 

penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan dan 

undang-undang yang mengatur hak-hak pekerja anak sesuai dengan ketentuan 
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UNCRC 1989. Implikasi  kebijakan ini dapat meningkatkan sistem perlindungan 

anak dan mengurangi kasus pekerja anak yang melibatkan anak-anak di Kota 

Makassar. 2) Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi LSM dan organisasi 

lain yang berfokus pada perlindungan hak anak untuk mengembangakan program 

dan kegiatan yang lebih efektif dalam melindungi pekerja anak. Temuan penelitian 

juga dapat meningkatkan kapasitas organisasi dalam memberikan bantuan, 

dukungan, dan advokasi bagi anak-anak pekerja yang terkena dampak pekerja anak. 

Implikasi praktis ini dapat membantu meningkatkan efektivitas upaya perlindungan 

hak pekerja anak di tingkat lokal. 3) Penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi 

penelitian selanjutnya tentang isu pekerja anak dan hak asasi manusia di Indonesia, 

khususnya wilayah Kota Makassar. Pengumpulan data yang lebih komprehensif 

dan analisis mendalam dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang lebih 

spesifik dalam perlindungan hak pekerja anak. Implikasi ini akan memberikan 

kontribusi lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan yang 

berfokus pada hak-hak anak. 4) Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang isu pekerja anak dan pentingnya melindungi hak-hak anak 

sesuai dengan UNCRC 1989. Implikasi ini dapat mendorong partisipasi aktif 

masyarakat dalam mendukung dan melibatkan diri dalam upaya perlindungan anak. 

Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat dapat membantu mengurangi praktik 

pekerja anak di sektor informal melalui partisipasi dalam pendidikan dan 

pencegahan. 

 

Kata Kunci :  Pekerja Anak, Konvensi Hak Anak (UNCRC) 1989, Hak Asasi 

Manusia, Peran Pemerintah dan LSM di Kota Makassar.
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Research Title : Protection of Human Rights for Child Laborers in the 

  United Nations Convention on the Rights of the Child 

  1989 (Case Study: Makassar City 2020-2021) 

This research delves into the examination Human Rights Protection for 

Child Workers in the United Nations Convention on the Rights of the Child 

(UNCRC) 1989, utilizing a case study of Makassar City for the period 2020-2021. 

The study addressed the dynamics of the UNCRC 1989 enforcement, assessing 

Indonesia’s capability to uphold human rights protection for child laborers. It also 

investigates the roles of the Makassar City government and non-governmental 

organization (NGOs) in safeguarding the human rights of child workers based on 

the principles outlined in UNCRC 1989. The research aims to comprehed how 

UNCRC 1989 regulates the protection of human rights for child workers and 

assesses the roles played by the Makassar City government and NGOs in line withs 

UNCRC 1989. 

Employing a qualitative descriptive research design with a field research 

model and adopting the English School approach, the research draws on both 

primary and secondary data sources. Data collection methods include literature 

review, interviews, and documentation. The data analysis technique involves 

qualitative analysis due to the linguistic nature of the data, proceeding through 

stages of dta reduction, presentation, and conclusion. The theoretical framework 

encompasses concepts of child labor, international agreements, and human rights. 

The findings indicate that the implementation of the Convention on the 

Rights of the Child (UNCRC) is intricately influenced by social, economic, 

political, and legal factors. The research concludes that effective enforcement and 

protection of children’s rights, particularly those of child workers, necessitate 

political commitment, collaboration between the government and NGOs, and 

alignment of national policies and laws with UNCRC principles. In the realm of 

international relations, cooperation among diverse actors is paramount for 

achieving shared objectives in safeguarding children’s rights. The research aspires 

to guide governmental bodies, NGOs, and relevant stakeholders in enhancing the 

protection of child workers’ rights in Indonesia, reflecting the nation’s dedication 

to international norms. 

This research holds significant implications in various aspects. 1) The 

findings contribute significantly to formulating policies for the protection of 

children's rights, particularly the rights of child laborers in Makassar City. These 

policy implications are expected to serve as a foundation for the government to 

strengthen regulations and laws governing the rights of child workers in accordance 

with the UNCRC 1989. These policy implications aim to enhance the child 

protection system, thereby reducing cases of child labor involving children in 

Makassar City. 2) This research provides guidance for organizations focusing on 
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child rights protection to develop more effective programs and activities in 

safeguarding child laborers. The research findings can also enhance organizational 

capacity in providing assistance, support, and advocacy for children impacted by 

child labor. These practical implications aim to improve the effectiveness of efforts 

to protect the rights of child laborers at the local level. 3) This study can serve as a 

foundation for subsequent research on child labor and human rights issues in 

Indonesia, particularly in the Makassar City region. Comprehensive data collection 

and in-depth analysis can identify more specific challenges and opportunities in the 

protection of child labor rights. These implications will further contribute to the 

development of knowledge and policies focusing on children's rights. 4) This 

research can raise awareness among the public regarding child labor issues and the 

importance of protecting children's rights in accordance with the UNCRC 1989. 

These implications aim to encourage active participation from the community in 

supporting and engaging in child protection efforts. Moreover, increased public 

awareness can help reduce child labor practices in the informal sector through 

participation in education and prevention initiatives. 

 

Keywords:  Child Labor, Convention on the Rights of the Child (UNCRC) 1989, 

Human Rights, Role of Government and NGOs in Makassar City.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Memuat data dari World Population Prospects (WPP-UN), jumlah anak di 

seluruh dunia ada sekitar 2,3 miliar jiwa.1 Sayangnya, pelanggaran terhadap hak-

hak anak masih marak terjadi. Ada ribuan ketidakadilan di dunia tempat kita hidup, 

dan salah satu yang paling memilukan adalah eksploitasi anak, setiap hari terutama 

di negara-negara miskin. Tidak semua anak memiliki keluarga yang dapat memberi 

mereka makan dan memberikan kasih sayang yang mereka butuhkan. Di beberapa 

negara, anak-anak dikurung di gudang untuk bekerja berjam-jam. Hal ini terjadi di 

negara-negara Asia seperti Bangladesh, di mana anak-anak dipekerjakan di pabrik 

tekstil karena tangan kecil mereka lebih cepat dan presisi dibandingkan orang 

dewasa.2 Dari isu tersebut, tidak semua anak berhasil melawan, beberapa dari 

mereka anak-anak memberontak dan menghadapi hukuman yang mengerikan. 

Di masa lalu, eksploitasi anak juga meluas di Eropa dan Amerika, terutama 

di kalangan kelas bawah. Anak-anak biasanya melakukan pekerjaan orang tua 

mereka dan dengan demikian menjadi pekerja, penambang, petani.3 Kenyataan hari 

ini anak-anak bekerja berjam-jam, dengan upah minim dan makanan yang sangat 

 
1 UNICEF Data. How many children are there in the world? 2023. 

https://data.unicef.org/how-many/how-many-children-are-in-the-world/ (accessed Maret 2, 2023). 
2 KumparanSTYLE. Isu Pekerja Anak di Industri Fashion Dunia. November 27, 2018. 

https://kumparan.com/kumparanstyle/isu-pekerja-anak-di-industri-fashion-dunia-1543304102524262547/1 

(accessed Februari 11, 2023). 
3 Elias Beck. "Child Labor in the Industrial Revolution." History Crunch 

(historycrunch.com). Oktober 5, 2016. https://www.historycrunch.com/child-labor-in-the-

industrial-revolution.html#/ (accessed Februari 11, 2023). 
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sedikit. Kerusakan yang mereka derita tidak hanya fisik, karena luka akan hilang 

jika disembuhkan. Namun juga kekerasan psikologis seperti trauma. Karena para 

pekerja di bawah umur ini telah melihat dan mengalami pengalaman mengerikan 

yang sulit dihilangkan.4 

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melaporkan bahwa ada sekitar 

160 juta anak yang bekerja di seluruh dunia, dengan sebagian besar 75 persen 

berada di Afrika sedangkan 7 persen sisanya berada di Amerika Latin dan 18 persen 

di Asia.5 Isu pekerja anak merupakan masalah global yang menjadi perhatian 

banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada 

tahun 2020 jumlah pekerja anak di Indonesia mencapai 3,25% dan turun 2,63% 

pada tahun 2021.6 Jumlah kasus pekerja anak di Sulawesi Selatan juga tidak sedikit. 

Berdasarkan data BPS, Sulawesi Selatan menduduki posisi tertinggi keempat 

dengan jumlah persentase pekerja anak sebanyak 6,16% pada tahun 2020,7 dan 

5,33% pada tahun 2021.8 Banyaknya isu sosial khususnya terkait pekerja anak di 

Sulawesi Selatan, menjadi salah satu perhatian besar. Sama halnya dengan Kota 

Makassar terdapat banyak kasus terkait pekerja anak seperti buruh anak, pekerja 

 
4 Syeikha Nabilla Setiawan dan Nunung Nurwati, M.Si. "Eksploitasi Anak 

Dibawah Umur Dapat Mengganggu Psikis Anak." ResearchGate. Juni 2021. 

https://www.researchgate.net/publication/352257856_EKSPLOITASI_ANAK_DIBAW

AH_UMUR_DAPAT_MENGGANGGU_PSIKIS_ANAK (accessed Maret 2, 2023).  
5 Monica Ayu Caesar Isabela. "Kasus-kasus Pekerja Anak di Indonesia." KOMPAS.com. 

Maret 20, 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/03/20/03000011/kasus-kasus-pekerja-anak-di-

indonesia (accessed Februari 12, 2023). 
6 Badan Pusat Statistik. Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi 

(Persen), 2019-2021. n.d. https://www.bps.go.id/indicator/6/2008/1/persentase-anak-usia-10-17-tahun-

yang-bekerja-menurut-provinsi.html (accessed Februari 12, 2023). 
7 Viva Budy Kusnandar. "Pekerja Anak di 10 Provinsi Tertinggi pada 2020." databoks. 

Juli 23, 2021. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/23/pekerja-anak-di-10-provinsi-

tertinggi-pada-2020 (accessed Februari 13, 2023). 
8 Badan Pusat Statistik. Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi 

(Persen), 2019-2021. n.d. https://www.bps.go.id/indicator/6/2008/1/persentase-anak-usia-10-17-

tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html (accessed Februari 12, 2023).  
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rumah tangga anak (PRTA), anak jalanan, hingga prostitusi. Hal tersebut inilah 

yang juga menjadi perhatian besar bagi pemerintah setempat maupun organisasi 

non-pemerintah yang ada. 

Pekerja anak mengacu pada semua pekerjaan, baik yang dibayar ataupun 

tidak dibayar, yang merampas masa kanak-kanak, kemampuan dan martabat 

mereka. Oleh sebab itu, beberapa aktor telah melakukan berbagai upaya atau 

tindakan, baik pada tingkat domestik maupun internasional. Persoalan terkait 

perlindungan terhadap pekerja anak sebagaimana dikemukakan sebelumnya, terjadi 

di hampir seluruh negara. Untuk itu, dalam beberapa tahun terakhir beberapa 

asosiasi telah dibentuk, namun belum hadir di semua negara, yang mana beberapa 

asosiasi ini mencoba memperjuangkan hak-hak anak di bawah umur, mencela 

kondisi tidak manusiawi di mana anak-anak dipaksa untuk bekerja.  

Beberapa organisasi pemerintah atau organisasi non-pemerintah yang 

terlibat dalam sektor ini adalah seperti Amnesti Internasional, yang membela hak 

asasi manusia, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), yang mendedikasikan 

dirinya untuk masalah perburuhan, juga menangani sektor ini, dan UNICEF yang 

telah mempromosikan hak-hak anak sejak tahun 1946 dan berkontribusi dalam 

upaya  melindungi hak-hak anak di bawah umur, terutama di negara-negara yang 

kurang berkembang.9 

Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri adalah hak dan kebebasan dasar yang 

menjadi hak setiap individu sejak lahir hingga meninggal. Konsep hak asasi 

 
9 UNICEF. Child rights and why they matter. n.d. https://www.unicef.org/child-rights-

convention/child-rights-why-they-

matter#:~:text=Every%20right%2C%20for%20every%20child.&text=Children%20and%20young

%20people%20have,subject%20of%20their%20own%20rights. (accessed Maret 3, 2023).  
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manusia mencakup semua hak yang melekat pada manusia dan sangat penting bagi 

keberlangsungan hidup manusia sebagai makhluk sosial.10 Semua manusia 

memiliki hak yang sama, tanpa melihat asal usul, bahasa yang digunakan, agama 

yang dianut, atau cara hidup yang dipilih.11 HAM adalah hak yang tidak dapat 

diambil dari seseorang. Namun, terkadang hak tersebut dapat dibatasi apabila 

seseorang melanggar hukum atau dianggap membahayakan keamanan nasional, 

sehingga dapat ditangkap dan kebebasannya dibatasi. 

HAM berlandaskan pada nilai-nilai tertinggi seperti martabat, keadilan, 

kesetaraan, rasa hormat dan kebebasan. Nilai-nilai tersebut diatur oleh hukum 

masing-masing negara dan setiap individu dilindungi oleh hukum tersebut. Sama 

halnya Al-Qur’an mengajarkan kita untuk saling menghormati sesama manusia 

termasuk saling menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) satu sama lain, salah 

satunya difirmankan Allah swt dalam Q.S Al-Maidah/ 5:32, 

 
ْ
وْ فَسَادٍ فِى ال

َ
 نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ا

َ
نَّهٗ مَنْ قَتَل

َ
 ا

َ
ى بَنِي ْ اِسْرَاۤءِيْل

ٰ
تَبْنَا عَل

َ
جْلِ ذٰلِكَۛ  ك

َ
  مِنْ ا

َ
نَّمَا قَتَل

َ
رْضِ فَكَا

َ
ا

حْيَاهَا  
َ
نْهُمْ  النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ ا ثِيْرًا م ِ

َ
نٰتِ ثُمَّ اِنَّ ك بَي ِ

ْ
نَا بِال

ُ
قَدْ جَاءَۤتْهُمْ رُسُل

َ
حْيَا النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَل

َ
نَّمَا  ا

َ
فَكَا

مُسْرِفُوْنَ 
َ
رْضِ ل

َ
ا
ْ
 ٣٢بَعْدَ ذٰلِكَ فِى ال

Terjemahnya: 

“ Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa 

barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh 

orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-

 
10 Dwi Latifatul Fajri. Pengertian dan Macam-Macam Hak Asasi Manusia. Desember 24, 

2021. https://katadata.co.id/safrezi/berita/61c58fd36c801/pengertian-dan-macam-macam-hak-asasi-

manusia (accessed Februari 26, 2023). 
11 Sri Rahayu Wilujeng. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan 

Yuridis." Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora, Vol.18, No.2, 2013: DOI: 

10.14710/humanika.18.2. 
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akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara 

kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara 

kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang 

kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. 

Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di 

bumi.”12 

Adapun perlindungan HAM terhadap pekerja anak termasuk kedalam 

salah satu pasal yang tercantum dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak 

(United Nations Convention on The Rights of The Child) 1989. Konvensi Hak Anak 

adalah beberapa aturan yang menyatukan bahwa semua anak di dunia memiliki hak 

yang sama. Konvensi Hak Anak menyebutkan, antara lain, bahwa anak berhak 

untuk bermain, bersekolah, mendapatkan makanan, dan mengutarakan 

pendapatnya. Konvensi ini juga memandang bahwa anak-anak tidak boleh 

dipukuli.13 

Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi beberapa konvensi 

mengenai perlindungan hak asasi manusia, khususnya Konvensi Hak Anak.14 

Namun, rendahnya implementasi serta penegakan HAM di Indonesia yang juga 

terkhusus di Kota Makassar, menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi anak 

terus terjadi, dimana menurut Kepala UPTD PPA Kota Makassar Muslimin, ada 

sekitar 326 kasus yang ditangani dan 70% didominasi oleh kasus anak.15 Oleh 

 
12 Tafsir Web. Surat Al-Ma’idah Ayat 32. n.d. https://tafsirweb.com/1916-surat-al-

maidah-ayat-32.html#start-embed (accessed Februari 11, 2023).  
13 General Assembly resolution 44/25. "Convention on the Rights of the Child." The 

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). November 20, 1989. 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child (accessed 

Februari 12, 2023). 
14 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 

Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak. November 23, 2020. 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-

konvensi-hak-anak (accessed Maret 6, 2023). 
15 Ramadhani, Any. 2023. Kasus Kekerasan Anak di Kota Makassar Memprihatinkan, 

Kejahatan Seksual Mendominasi. Agustus 2. Accessed Agustus 4, 2023. 
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karena itu, diperlukan peran aktif baik dari pemerintah maupun organisasi non-

pemerintah yang prihatin dengan masalah ini dalam memberikan perlindungan dan 

perawatan yang diperlukan. 

Dari latar belakang di atas, penelitian ini memandang bahwa persoalan 

perlindungan HAM menjadi penting untuk diteliti. Dalam penelitian ini, penulis 

berusaha memahami persoalan HAM terhadap anak-anak yang menjadi pekerja. 

Hal ini sebagaimana data sebelumnya terkait jumlah anak di dunia cukup besar dan 

pekerja anak juga mengalami ketidakadilan. Penelitian ini berfokus pada 

bagaimana United Nations Convention on the Rights of the Child 1989 mengatur 

perlindungan HAM terhadap pekerja anak dan bagaimana pemerintah Kota 

Makassar maupun organisasi non-pemerintah yang ada berperan dalam 

perlindungan HAM terhadap pekerja anak berlandaskan UNCRC 1989. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana dinamika yang terjadi dalam penegakan United Nations 

Convention on The Rights of The Child 1989 dengan kemampuan 

negara Indonesia dalam memberikan perlindungan HAM terhadap 

pekerja anak? 

 
https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/08/02/kasus-kekerasan-anak-di-kota-makassar-

memprihatinkan-kejahatan-seksual-mendominasi/. 
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2. Bagaimana pemerintah di Kota Makassar maupun organisasi non-

pemerintah berperan dalam perlindungan HAM terhadap pekerja anak 

berlandaskan UNCRC 1989? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Dalam penelitian, fokus penelitian dan deskripsi fokus berfungsi sebagai 

batasan pembahasan agar penelitian tidak terlalu luas dan data yang dikumpulkan 

tidak terlalu banyak sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dan 

memvalidasi data.16 

Penelitian memiliki variabel dependen dan independen yang keduanya 

diketahui memiliki hubungan sebab-akibat yang dapat dijadikan sebagai fokus 

penelitian. Variabel dependen atau akibat dalam penelitian ini terkait perlindungan 

HAM terhadap pekerja anak, sedangkan variabel independen atau sebab dalam 

penelitian ini adalah United Nations Convention on The Rights of The Child 1989 

dengan kasus Kota Makassar Tahun 2020-2021. Pemilihan rentang waktu tersebut 

didasarkan pada data terbaru dari Badan Pusat Statistik, sehingga dapat dipastikan 

data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang akurat dan terbaru, 

dan juga untuk menghindari perluasan topic dan memudahkan dalam pembahasan 

agar tujuan penelitian dapat tercapai. 

Dengan demikian, dapat dijabarkan bahwa fokus penelitian ini ada pada 

dua hal utama, yaitu bagaimana United Nations Convention on The Rights of The 

Child 1989 mengatur perlindungan HAM terhadap pekerja anak dan bagaimana 

 
16 Yusuf Abdhul. Fokus Penelitian Adalah: Pengertian dan Contoh. September 13, 2022. 

https://deepublishstore.com/blog/fokus-penelitian/ (accessed Maret 6, 2023) 
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pemerintah setempat maupun organisasi non-pemerintah yang ada berperan dalam 

perlindungan HAM terhadap pekerja anak di Kota Makassar berlandaskan UNCRC 

1989. Hubungan antara kedua poin tersebut bersifat kausal, yang kemudian menjadi 

fokus dalam penelitian ini. 

Representasi nyata atau objek materi dari fenomena yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja anak di Kota 

Makassar sesuai dengan UNCRC 1989. Objek formal, dalam hal ini teori HAM dan 

konvensi hak anak yang mengacu pada kerangka konseptual atau teori yang 

digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut. Dalam penelitian ini, objek formal 

juga bisa mengacu pada aturan atau undang-undang yang mengatur tentang 

pembelaan hak asasi manusia dan hak anak di Indonesia. 

D. Tujuan dan Manfaat 

Penelitian ini memerlukan tujuan agar memiliki fokus yang jelas. Adapun 

tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana United Nations 

Convention on The Rights of The Child 1989 mengatur perlindungan HAM terhadap 

pekerja anak dan bagaimana pemerintah setempat maupun organisasi non-

pemerintah yang ada berperan dalam perlindungan HAM terhadap pekerja anak di 

Kota Makassar (berlandaskan UNCRC 1989). 

Selain tujuan di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat bagi pembaca 

dan perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:  

1) Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hubungan 

internasional dengan menambah informasi dan referensi mengenai 
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United Nations Convention on The Rights of The Child 1989 dalam 

mengatur perlindungan HAM terhadap pekerja anak. 

2) Memberikan wawasan kepada para pembaca mengenai peran 

pemerintah ataupun organisasi non-pemerintah dalam perlindungan 

HAM terhadap pekerja anak di Kota Makassar berlandaskan UNCRC 

1989. 

3) Menambah kepustakaan dan rujukan bagi penelitian yang serupa atau 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penelitian ini. 

E. Tinjauan Pustaka 

Proses pengumpulan tinjauan pustaka merupakan salah satu tahap penting 

dalam penelitian. Tinjauan pustaka dilakukan untuk memberikan gambaran singkat 

mengenai keterlibatan literatur yang terkait dengan topik penelitian. Tinjauan 

pustaka juga dapat memberikan interpretasi baru terhadap penelitian sebelumnya 

atau menggabungkan interpretasi baru dengan interpretasi lama.17 Dalam hal ini, 

penulis melakukan peninjauan kembali literatur-literatur terdahulu yang relevan 

dengan topik penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu gunakan sebagai 

sumber tinjauan mengenai topik penelitian ini yaitu: 

Pertama, yaitu jurnal penelitian oleh Lucia Charlotta Octovina Tahamata, 

pada tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, 

Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right Of The Child”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan hukum yang terkait dengan 

 
17 Deepublish Store. Apa itu Tinjauan Pustaka? Pengertian, Isi dan Cara Membuat. Juni 

29, 2022. https://deepublishstore.com/blog/tinjauan-pustaka/ (accessed Februari 25, 2023). 
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isu pekerja anak di Indonesia berdasarkan Convention on The Rights of The Child 

1989. Rumusan masalahnya membahas kewajiban negara dalam melindungi hak 

asasi dan perlindungan hak anak di Indonesia sesuai dengan Konvensi Hak Anak 

1989. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran hak 

anak, seperti anak yang masih dilindungi, yang seharusnya menjadi tanggung jawab 

negara sesuai dengan Konvensi Hak Anak 1989, namun negara belum sepenuhnya 

melaksanakan aturan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Tinjauan 

peraturan perundang-undangan terkait isu ini menjadi bagian penting dari penelitian 

ini.18 

Penelitian di atas menjadi salah satu tinjauan pustaka dalam penelitian ini 

karena memiliki topik pembahasan yang relevan dan berkaitan dengan penelitian 

ini, yaitu membahas mengenai perlindungan terhadap pekerja anak berdasarkan 

Convention of The Rights of The Child 1989 (Konvensi Hak Anak 1989). Namun, 

yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu terletak pada 

objek penelitiannya, penelitian ini melihat Kota Makassar sebagai studi kasus 

dengan menggunakan pendekatan english school sebagai teori dalam kajian 

hubungan internasional. 

Kedua, yaitu penelitian dari Cindy Claudia Soenjoyo, Universitas Bosowa 

pada tahun 2021 yang berjudul “Implementasi International Labour 

Organization Convention 182 Tahun 1999 Tentang Penghapusan Bentuk 

Pekerjaan Terburuk Anak Jalanan di Kota Makassar”. Tujuan dari penelitian 

 
18  Lucia Charlotta Octovina Tahamata. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, 

Kajian Ketentuan United Nations Convention on the Right of the Child." Sasi, Vol. 24, No. 1, 2018: 

pp. 40-46. 
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ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana International Labour Organization 

Convention 182 tahun 1999 diterapkan pada pekerjaan yang bisa dikatakan 

memusnahkan anak jalanan di Kota Makassar dan untuk menganalisis program 

pembinaan anak jalanan di kota tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui 

bahwa meskipun ILO Convention 182 telah disahkan sebagai Undang-Undang 

No.1 Tahun 2000, namun masih banyak upaya yang perlu dilakukan Indonesia 

untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak-anak.19 

Yang menjadi pembeda antara penelitian di atas dengan penelitian ini 

adalah tinjauan daripada penelitian, penelitian di atas ditinjau dari International 

Labour Organizations Convention 182 tahun 1999, sedangkan penelitian ini 

ditinjau dari United Nations Convention on The Rights of The Child 1989. 

Ketiga, yaitu penelitian dari Franziska Humbert pada tahun 2009 yang 

berjudul “UN and ILO implementation mechanisms for the prohibition of child 

labour”. Penelitian ini menganalisa sistem implementasi PBB dan ILO dengan 

maksud untuk menanyakan apakah sistem tersebut masih memadai untuk 

penghapusan pekerja anak dalam bentuknya saat ini, atau apakah diperlukan 

reformasi. Inti daripada penelitian ini adalah bagaimana norma-norma internasional 

yang melarang pekerja anak tersebut ditegakkan.20 

 
19 Cindy Claudia Soenjoyo. "Implementasi International Labour Organization Convention 182 

Tahun 1999 Tentang Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak Jalanan di Kota Makassar." Clavia: 

Journal of Law, Vol. 19 No. 3, 2021: https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/1165. 
20 Franziska Humbert. "UN and ILO implementation mechanisms for the prohibition of 

child labour." The Challenge of Child Labour in International Law (Cambridge Studies in 

International and Comparative Law), 2009: 122-194, Cambridge: Cambridge University Press, 

doi:10.1017/CBO9780511641985.005. 
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Penelitian di atas dapat menjadi rujukan bagi penelitian ini untuk melihat 

bagaimana peran UN maupun ILO dalam menegakkan norma-norma perlindungan 

HAM dalam melarang pekerja anak. Oleh karena itu, penelitian di atas dapat 

menjadi tinjauan bagi penelitian ini dalam melihat bagaimana perlindungan HAM 

terhadap pekerja anak ditegakkan ditinjau dari mekanisme implementasi UN dan 

ILO untuk pelarangan pekerja anak. 

Keempat, yaitu jurnal dari Karl Hanson dan Arne Vandaele pada tahun 

2003 yang berjudul “Working children and international labour law: A critical 

analysis”. Penelitian ini mengkaji secara kritis bagaimana hukum perburuhan 

internasional menangani anak-anak yang bekerja. Penelitian ini memaparkan 

tinjauan prinsip-prinsip umum hukum perburuhan internasional dan akan 

membahas bagaimana hukum perburuhan internasional saat ini menangani pekerja 

anak.21 

Penelitian di atas dapat menambah informasi mengenai perlindungan hak 

asasi terhadap pekerja anak. Hal tersebut menjadikan penelitian di atas sebagai 

tinjaun pustaka ketiga. Penelitian di atas dan penelitian ini memiliki keterkaitan 

mengenai bagaimana melindungi hak asasi anak berdasarkan hukum perburuhan 

internasional. 

Kelima, yaitu jurnal dari Danel Aditia Situngkir pada tahun 2018 yang 

berjudul “Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional”. Dari judul 

penelitian tersebut, terlihat bahwa topik yang dibahas adalah tentang partisipasi 

 
21 Karl Hanson dan Arne Vandaele. "Working children and international labour law: A 

critical analysis." The International Journal of Children's Rights, 11 (1), 2003: 73-146.  
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negara dalam perjanjian internasional. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini 

membahas tentang status negara dalam perjanjian internasional dan bagaimana 

negara menjadi terikat dengan perjanjian tersebut. Hasil dari penelitian ini 

menyimpulkan bahwa peran negara dalam perjanjian internasional mempengaruhi 

tindakan mereka terhadap perjanjian tersebut. Keterikatan negara terhadap 

perjanjian internasional timbul dari tindakan negara dan isi perjanjian internasional 

yang bersangkutan.22 

Penelitian tersebut di atas dijadikan tinjauan pustaka karena memiliki topik 

yang relevan dengan penelitian ini. Yang mana penelitian di atas memiliki fokus 

pembahasan terkait dengan bagaimana negara terikat dalam perjanjian 

internasional. 

 
22 Danel Aditia Situngkir. "Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional." Jurnal 

Ilmu Hukum, Vol 2, No 2, 2018: https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori dan konsep 

yang relevan dengan konteks penelitian untuk mendeskripsikan dan menjelaskan 

penelitian dengan baik. Hal ini menjadi dasar analisis peristiwa maupun fenomena 

dalam penelitian ini. Teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian adalah: 

A. Pekerja Anak  

Anak usia dini merupakan tahap penting bagi perkembangan manusia dan 

untuk menjamin bahwa anak-anak tidak terkena risiko yang merusak integritas fisik 

atau emosional mereka, berbagai mekanisme telah ditetapkan untuk 

mempertahankan dan melindungi hak-hak mereka dari eksploitasi ekonomi dan 

kinerja pekerjaan apapun yang mungkin terjadi dan berbahaya bagi perkembangan 

integral mereka. 

Pekerja anak adalah setiap kegiatan fisik, mental, sosial atau moral yang 

berbahaya yang merampas masa kanak-kanak, potensi dan martabat anak 

perempuan dan anak laki-laki, karena mengganggu pendidikan mereka, mencegah 

mereka melakukan kegiatan yang sesuai dengan usia mereka dan membatasi 

perkembangan penuh dan integral mereka.23 International Labour Organization 

(ILO) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) mendefinisikan pekerja anak 

 
23 Siti Faridah, and Laila Afiyani. 2019. "Isu Pekerja Anak dan Hubungan dengan Hak 

Asasi Manusia." Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. 2 hlm. 163-176.  
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sebagai setiap pekerjaan yang melebihi jumlah jam kerja minimum menurut usia 

anak perempuan atau laki-laki dan sifat pekerjaan.24 

Namun, tidak semua tugas yang dilakukan oleh anak-anak dianggap 

sebagai pekerja anak, karena kegiatan yang sesuai dengan usia mereka dan tingkat 

kedewasaan mereka di mana mereka membantu di rumah, bekerja sama dengan 

bisnis keluarga atau melakukan pekerjaan di luar jam sekolah, tanpa 

membahayakan kesehatan, pendidikan dan istirahat mereka, memungkinkan 

mereka memikul tanggung jawab, mengembangkan keterampilan, mendapatkan 

pengalaman dan menjadi produktif, menjadi bagian dari pendidikan mereka atau 

berkontribusi pada pengembangan pribadi dan keluarga.25 

Perlu diingat, bahwa pekerja anak dapat dibedakan menjadi pekerja anak 

formal dan pekerja anak informal, yang mana: 

1. Pekerja Anak Formal: Pekerja anak formal merujuk pada situasi di 

mana anak bekerja dalam lingkungan kerja yang diatur oleh peraturan 

dan undang-undang ketenagakerjaan. Mereka biasanya dipekerjakan 

dalam sektor-sektor tertentu yang mematuhi regulasi ketenagakerjaan 

dan memberikan perlindungan bagi pekerja, termasuk anak-anak. 

Meskipun diatur secara formal, keberadaan pekerja anak formal masih 

menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian, karena meskipun ada 

regulasi yang mengatur pekerjaan anak, masih mungkin terjadi 

pelanggaran terhadap hak-hak pekerja anak, seperti jam kerja yang 

 
24 ILO. n.d. What is child labour.  Accessed Mei 19, 2023. 

https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm 
25 Siti Faridah, and Laila Afiyani. 2019. "Isu Pekerja Anak dan Hubungan dengan Hak 

Asasi Manusia." Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. 2 hlm. 163-176. 
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berlebihan, upah yang tidak layak, kondisi kerja yang berbahaya, dan 

eksploitasi lainnya. 

Contoh pekerja anak formal: 

• Anak-anak yang bekerja dalam industri tekstil yang memiliki 

regulasi ketenagakerjaan yang memperbolehkan pekerjaan oleh 

usia tertentu. 

• Anak-anak yang bekerja dalam sektor pertanian di bawah aturan 

hukum setempat yang mengizinkan pekerjaan pada usia tertentu. 

26 

2. Pekerja Anak Informal: Pekerja anak informal merujuk pada situasi di 

mana anak bekerjaa di sektor-sektor yang tidak diatur dengan baik 

oleh undang-undang ketenagakerjaan atau pekerjaan yang dilakukan 

secara tidak resmi dan tanpa perlindungan yang memadai. Pekerjaan 

anak informal sering kali berbahaya, eksploitatif, dan tidak 

memberikan akses yang memadai terhadap hak-hak dasar mereka. 

Contoh pekerja anak informal: 

• Anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, seperti 

pekerjaan menjaga anak, membersihkan rumah, atau tugas-tugas 

domestik lainnya di rumah orang lain. 

• Anak-anak yang terlibat dalam kegiatan pekerjaan di jalanan, 

seperti pengamen jalanan, pengemis, atau penjual asongan.27 

 
26 Azmiati Zuliah. 2017. "Perlindungan Pekerja Anak di Sektor Formal dan Informal 

dalam PerspektiF Hukum." Jurnal Warta Edisi: 52, Universitas Dharmawangsa ISSN: 1829-7463.  
27 Azmiati Zuliah. 2017. "Perlindungan Pekerja Anak di Sektor Formal dan Informal 

dalam PerspektiF Hukum." Jurnal Warta Edisi: 52, Universitas Dharmawangsa ISSN: 1829-7463. 
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Konsep tentang pekerja anak merupakan persoalan mendasar dalam upaya 

pembelaan hak asasi manusia, khususnya hak anak, dalam konteks hubungan 

internasional. Menurut UNCRC 1989, pekerja anak didefinisikan sebagai anak-

anak yang bekerja dalam pekerjaan yang berdampak buruk bagi kesehatan, 

pendidikan, atau perkembangan mereka. Fenomena atau persitiwa ini juga 

menyangkut masalah sosial, ekonomi, dan politik yang berdampak global.28 

Dalam studi Hubungan Internasional, penegakan hak asasi manusia 

merupakan landasan penting dalam mengatasi isu pekerja anak. Penegakan HAM 

yang dimaksud seperti:  

1. Pembentukan Hukum dan Kebijakan, negara-negara harus memiliki 

hukum dan kebijakan yang sesuai dengan norma internasional yang 

melarang pekerja anak, contohnya mengadopsi dan 

mengimplementasikan standar internasional yang berkaitan dengan 

pekerja anak, seperti Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum 

untuk Bekerja 1973 dan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan 

dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan 

Terburuk bagi Anak 1999; 

2. Penguatan Institusi, membentuk lembaga-lembaga dan mekanisme 

yang bertugas untuk memantau dan melaksanakan hukum dan 

kebijakan terkait pekerja anak. Ini bisa berupa departemen 

 
28 General Assembly resolution 44/25. 1989. "Convention on the Rights of the Child." 

The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). November 20. Accessed 

Februari 12, 2023. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-

rights-child. 
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pemerintah, ombudsman, atau lembaga independen yang berfokus 

pada perlindungan hak anak; 

3.  Penegakan Hukum, menegakkan hukum terhadap pelanggaran 

pekerja anak dan melibatkan pengawasan, penyelidikan, dan 

penuntutan terhadap individu atau entitas yang mempekerjakan anak 

di bawah umur atau melanggar hak-hak anak; 

4. Pendidikan dan Kesadaran, meningkatkan kesadaran di masyarakat 

tentang bahaya pekerja anak serta hak-hak anak. Edukasi dan 

kampanye kesadaran membantu mencegah orang tua dan majikan 

mempekerjakan anak, serta mengajak masyarakat secara umum untuk 

mendukung upaya perlindungan anak; 

5. Kolaborasi Internasional, kerja sama antarnegara dan dengan 

organisasi internasional menjadi penting untuk mengatasi isu pekerja 

anak yang lintas batas. Pertukaran informasi, pengalaman, dan sumber 

daya antarnegara membantu memperkuat upaya penegakan hak asasi 

manusia. 

Hak-hak anak, khususnya hak untuk menghindari pekerjaan yang 

berbahaya atau merugikan, dilindungi di bawah Konvensi PBB tentang Hak Anak 

(UNCRC). Konvensi ini memberikan tanggung jawab kepada negara-negara untuk 

menerapkan undang-undang dan kebijakan yang melindungi anak-anak dari 

eksploitasi pekerjaan.29 

 
29 General Assembly resolution 44/25. 1989. "Convention on the Rights of the Child." 

The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). November 20. Accessed 

Februari 12, 2023. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-

rights-child. 
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Dalam penanganan isu pekerja anak, kebijakan global juga memiliki 

dampak yang signifikan terhadap upaya mengatasi masalah pekerja anak. Salah satu 

organisasi internasional yang berkontribusi terhadap perlindungan anak dan 

pemberantasan pekerja anak adalah ILO. Konvensi dan perjanjian internasional 

diadopsi oleh ILO untuk mencegah anak-anak terlibat dalam pekerjaan berbahaya 

dan untuk memajukan pendidikan serta kesejahteraan anak.30 Untuk menangani 

pekerja anak secara global, kerja sama internasional dan pengembangan kebijakan 

global yang komprehensif sangat penting dalam mengatasi pekerja anak di tingkat 

global. 

Selain kebijakan global, dinamika antarnegara juga penting dalam 

penanganan pekerja anak. Meskipun negara-negara memiliki tanggung jawab untuk 

melindungi hak anak di wilayah mereka, implementasi dan penegakan hukum 

terkait pekerja anak dapat berbeda antara negara satu dengan negara lainnya.31 

Terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi dan keseragaman dalam 

perlindungan hak anak di tingkat internasional. Isu ini juga dapat menjadi sumber 

ketegangan antarnegara ketika ada pelanggaran hak anak yang melibatkan aktor 

internasional seperti perusahaan multinasional. 

Perlindungan hak anak dalam konteks pekerja menjadi isu penting dalam 

hubungan internasional. Organisasi internasional seperti ILO dan UNICEF telah 

menetapkan standar untuk melindungi anak dari pekerjaan yang berbahaya. 

 
30 ILO. 2018. "Ending child labour by 2025: A review of policies and programmes." 

Desember 10. Accessed Mei 19, 2023. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

ipec/documents/publication/wcms_653987.pdf. 
31 ILO. n.d. "The role of social protection in the elimination of child labour." 

Accessed Mei 19, 2023. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ ---ed_norm/---

ipec/documents/publication/wcms_845168.pdf.  
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UNCRC 1989 menjadi instrumen hukum yang mengatur tanggung jawab negara 

dalam melindungi anak dari eksploitasi pekerjaan. Kerja sama internasional dan 

kebijakan global yang komprehensif menjadi kunci dalam pemberantasan pekerja 

anak secara global. Meskipun ada tantangan, perlindungan hak anak harus menjadi 

prioritas agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang 

aman dan sehat. 

Perlindungan hak anak dalam konteks pekerjaan menjadi isu penting 

dalam hubungan internasional karena pekerja anak melibatkan aspek lintas negara. 

Kerja sama internasional diperlukan untuk mengatasi perdagangan internasional, 

rantai pasok global, dan mobilitas tenaga kerja lintas negara. Sementara itu, 

kebijakan global yang komprehensif diperlukan untuk menangani akar masalah, 

seperti kemiskinan, akses pendidikan, dan permasalahan sosial lainnya. Kebijakan 

global yang dimaksud dapat mencakup penghapusan pekerja anak secara bertahap, 

akses pendidikan gratis, dan menciptakan kesempatan kerja layak bagi orang 

dewasa yang memungkinkan anak-anak untuk bersekolah dan berkembang. 

Kebijakan global juga dapat mendorong standar minimum dalam perlindungan hak 

anak, sehingga tidak ada negara yang melemahkan upaya perlindungan hak anak 

karena bersaing untuk menarik investasi atau perusahaan dengan biaya tenaga kerja 

rendah, dalam hal ini memastikan kesetaraan persaingan di pasar internasional. 

Kerja sama dan kebijakan global yang komprehensif sangatlah penting. Isu pekerja 

anak tidak dapat diatasi oleh satu negara saja, melainkan memerlukan kolaborasi 

dan komitmen bersama dari seluruh komunitas internasional untuk menciptakan 

dunia yang lebih adil dan aman bagi anak-anak. 
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B. Perjanjian Internasional 

Perjanjian internasional adalah suatu perjanjian antara negara-negara atau 

subjek hukum internasional lainnya yang menetapkan, mengubah, atau mengakhiri 

hak dan kewajiban timbal balik mereka di bidang politik, ekonomi, ilmiah, teknis, 

budaya, dan bidang hubungan internasional lainnya.32 Perjanjian internasional 

merupakan instrumen khas hubungan internasional atau dapat dikatakan perjanjian 

yang mengikat negara-bangsa yang menjadi dasar hukum internasional. Otoritas 

untuk penegakan perjanjian ini diberikan oleh kepatuhan masing-masing pihak 

penandatanganan perjanjian. Pada umumnya perjanjian internasional telah 

membangun mekanisme untuk memastikan kepatuhan, seperti prosedur inspeksi. 

Begitupun menegakkan ketidakpatuhan, perjanjian juga mencakup metode 

tersebut, seperti sanksi ekonomi. Di luar daripada mekanisme internal, negara dapat 

menggunakan metode penegakan eksternal melalui eskalasi lain termasuk ancaman 

militer.33 

Konvensi Wina 1969 mendefinisikan tentang Hukum Perjanjian sebagai 

“(1) kesepakatan yang dibuat secara tertulis antara Negara-negara dan diatur oleh 

hukum internasional, baik yang diwujudkan dalam satu instrumen atau dalam dua 

atau lebih instrumen terkait dan apapun sebutan khususnya. (2) Perjanjian 

kontraktual adalah perjanjian di mana para pihak setuju untuk bertukar bagian 

wilayah atau menyelesaikan perselisihan atau klaim yaitu, dengan mana mereka 

 
32 Maria Ulfa. Pengertian Perjanjian Internasional serta Manfaat & Tahap-Tahapnya. 

Oktober 4, 2021. https://tirto.id/pengertian-perjanjian-internasional-serta-manfaat-tahap-tahapnya-

gj6P (accessed Maret 5, 2023). 
33 Library of Congress. International Conventions. n.d. https://guides.loc.gov/public-

international-law/international-conventions (accessed Maret 7, 2023). 
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berurusan dengan jenis bisnis tertentu. (3) Perjanjian pembuatan undang-undang, 

yang telah berkembang pesat dalam jumlah dan signifikansinya sejak Perang Dunia 

II, merupakan instrumen bagi para pihak untuk merumuskan prinsip-prinsip dan 

peraturan-peraturan yang rinci untuk tindakan di masa mendatang”.34 

Berdasarkan tingkat kekuatan hukum atau “binding”, dimana ini mengacu 

pada sifat kewajiban dan kekuatan hukum suatu perjanjian atau norma dalam 

mengikat negara-negara yang bersangkutan. Ini menentukan apakah negara-negara 

tersebut diharuskan untuk mematuhi atau melaksanakan ketentuan yang terkandung 

dalam instrumen hukum tersebut. Terdapat dua jenis utama dari kewajiban 

mengikat yakni “soft binding” dan “hard binding”. Perjanjian internasional 

dengan kekuatan hukum “soft binding” biasanya menghasilkan kewajiban yang 

lebih fleksibel dan tidak mengikat secara hukum yang ketat. Dalam konteks ini, 

negara-negara yang terlibat dalam perjanjian memiliki kewajiban moral dan politik 

untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang disepakati. Meskipun tidak ada sanksi 

hukum yang tegas untuk pelanggaran, perjanjian “soft binding” masih memiliki 

kekuatan moral dan dapat mempengaruhi perilaku negara-negara dalam 

menerapkan kebijakan atau tindakan tertentu. Contoh perjanjian internasional 

dengan kekuatan “soft binding” adalah deklarasi, prinsip-prinsip hukum 

internasional, dan resolusi Majelis Umum PBB.35 

 
34 FJP Law Offices. Sekilas Penjelasan Terkait Hukum Perjanjian Internasional (Law of 

Treaties). Juni 24, 2020. https://fjp-law.com/id/sekilas-penjelasan-terkait-hukum-perjanjian-

internasional-law-of-treaties/ (accessed Februari 24, 2023).  
35 Chyntia Hutagalung. 2021. "Karakteristik Hard Law dan Soft Law dalam Perjanjian 

Internasional." DHP-LawFirm. Februari 17. Accessed Mei 19, 2023. https://www.dhp-

lawfirm.com/karakteristik-hard-law-dan-soft-law-dalam-perjanjian-internasional/. 
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Di sisi lain, perjanjian internasional dengan kekuatan hukum “hard 

binding” memiliki ketentuan yang mengikat secara hukum dan memerlukan 

negara-negara yang terlibat untuk mematuhi ketentuan-ketentuannya. Pelanggaran 

terhadap perjanjian “hard binding” dapat mengakibatkan sanksi hukum atau 

mekanisme penyelesaian sengketa yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. 

Contoh perjanjian internasional dengan kekuatan hukum “hard binding” adalah 

perjanjian perdagangan internasional, perjanjian hak asasi manusia yang diikatkan 

dengan protokol opsional, atau perjanjian non-proliferasi nuklir.36 

Kedua jenis perjanjian internasional tersebut memiliki peran yang penting 

dalam menjaga hubungan antarnegara dan mengatur perilaku negara-negara dalam 

berbagai bidang. perjanjian "soft binding” dapat menjadi landasan moral dan politik 

yang mengarahkan negara-negara dalam mengambil kebijakan, sementara 

perjanjian “hard binding” memberikan ketentuan hukum yang mengikat dan 

memastikan penegakan ketentuan tersebut.37 

Dalam perjanjian internasional banyak dijumpai istilah-istilah yang 

merupakan instrumen yang digunakan untuk membuat perjanjian internasional. 

Ada instrumen tunggal yang tidak memiliki formalitas perjanjian yang disebut 

menit yang disepakati (agreed minute), nota kesepahaman (MOA), atau modus 

vivendi; ada instrumen tunggal formal yang disebut traktat (treaty), konvensi, 

kesepakatan (agreement), protokol, deklarasi, piagam, perjanjian (covenant), pakta 

 
36 Chyntia Hutagalung. 2021. "Karakteristik Hard Law dan Soft Law dalam Perjanjian 

Internasional." DHP-LawFirm. Februari 17. Accessed Mei 19, 2023. https://www.dhp-

lawfirm.com/karakteristik-hard-law-dan-soft-law-dalam-perjanjian-internasional/. 
37 Chyntia Hutagalung. 2021. "Karakteristik Hard Law dan Soft Law dalam Perjanjian 

Internasional." DHP-LawFirm. Februari 17. Accessed Mei 19, 2023. https://www.dhp-

lawfirm.com/karakteristik-hard-law-dan-soft-law-dalam-perjanjian-internasional/. 
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(pact), undang-undang (statuta), tindakan akhir (final act), tindakan umum (general 

act), dan konkordat (sebutan yang biasa untuk kesepakatan dengan Tahta Suci); 

juga ada perjanjian yang kurang formal yang terdiri dari dua atau lebih instrumen, 

seperti "pertukaran nota" (exchange of notes) atau "pertukaran surat" (exchange of 

letters).38 

Dalam penelitian ini, akan menganalisa salah satu instrumen dalam perjanjian 

internasional yakni terkait ‘konvensi’. Konvensi merupakan instrumen khas hubungan 

internasional, di mana ini adalah instrumen hukum yang diatur oleh hukum 

internasional yang menetapkan dan menyatukan seperangkat standar, aturan, norma, 

atau kriteria di mana bangsa atau negara berkumpul. Konvensi bersifat mengikat dan 

wajib bagi negara-negara yang menandatanganinya, dimana terdapat kesesuaian 

kehendak antara dua atau lebih subjek hukum internasional, yang dimaksudkan 

untuk menghasilkan akibat hukum dan untuk menciptakan hak dan kewajiban 

antara para pihak.39 

Dalam perjanjian internasional, terdapat klasifikasi berdasarkan jumlah 

peserta. Misalnya, beberapa perjanjian multilateral membentuk organisasi 

internasional untuk tujuan tertentu atau berbagai tujuan ini dikenal sebagai 

perjanjian konstituen. Salah satu contohnya adalah Piagam Perserikatan Bangsa-

Bangsa (1945), yang merupakan perjanjian multilateral dan instrumen konstituen 

 
38 Hikmatul Ula-Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. Istilah Istilah dalam Perjanjian 

Internasional. Juli 25, 2012. http://hikmatulula.lecture.ub.ac.id/2012/07/istilah-istilah-dalam-

perjanjian-internasional/ (accessed Februari 2023, 2023). 
39 Médecins Sans Frontières, The Practical Guide to Humanitarian Law. International 

Conventions. n.d. https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/international-conventions/ 

(accessed Februari 15, 2023). 
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Perserikatan Bangsa-Bangsa.40 Contoh lainnya adalah Piagam Organisasi Negara-

negara Amerika (Piagam Bogotá), yang didirikan pada tahun 1948 dan berfungsi 

sebagai perjanjian konstituen regional. Selain itu konstitusi organisasi internasional 

juga dapat menjadi bagian dari perjanjian multilateral yang lebih luas, seperti 

Perjanjian Versailles (1919) yang dimuat dalam Bagian I Kovenan Liga Bangsa-

Bangsa dan dalam Bagian XIII konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional. 

Adapun klasifikasi perjanjian internasional berdasarkan proses 

pembentukannya, yang mana perjanjian internasional dibagi menjadi tiga tahap 

(perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi), serta dua tahap (perundingan dan 

penandatanganan).41 Dalam penelitian ini akan menggunakan konsep ratifikasi 

kebijakan, yang mana ratifikasi atau pengesahan, merupakan pernyataan yang 

mengikat secara hukum dari pembuatan suatu perjanjian internasional oleh pihak-

pihak yang mengadakan perjanjian. Jelasnya, ratifikasi perjanjian ini menunjuk 

pada tindakan internasional yang dengannya suatu Negara menunjukkan 

persetujuannya untuk terikat oleh suatu perjanjian, asalkan para pihak telah 

menyetujuinya sebagai cara untuk menyatakan persetujuan mereka.42 Dalam hal 

perjanjian bilateral, ratifikasi umumnya dilakukan melalui pertukaran instrumen 

yang diperlukan. Dalam perjanjian multilateral, prosedur normal bagi penyimpan 

untuk mengumpulkan ratifikasi dari semua Negara dan membuat semua pihak 

 
40 Ginanjar Saputra. "Hari Ini Dalam Sejarah: 26 Juni 1945 Piagam PBB Ditandatangani." 

solopos.com. Juni 26, 2020. https://www.solopos.com/hari-ini-dalam-sejarah-26-juni-1945-piagam-

pbb-ditandatangani-1067760 (accessed Februari 24, 2023). 
41 Kompas.com. Perjanjian Internasional: Pengertian Para Ahli, Klasifikasi, Tahapan, dan 

Contohnya. Maret 23, 2021. https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/23/113431869/perjanjian-

internasional-pengertian-para-ahli-klasifikasi-tahapan-dan (accessed Maret 5, 2023). 
42 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Mengenal Proses Ratifikasi Perjanjian 

Internasional. Desember 2, 2019. https://migas.esdm.go.id/post/read/mengenal-proses-ratifikasi-

perjanjian-internasional (accessed Februari 15, 2023). 
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mengetahui situasinya. Kebutuhan akan tanda tangan yang harus diratifikasi 

memberi Negara waktu yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan perjanjian 

di tingkat nasional, dan untuk mengadopsi undang-undang yang diperlukan untuk 

penerapan internal perjanjian.43 

Sebuah perjanjian internasional yang dinegosiasikan oleh pemerintah 

hanya menjadi efektif jika parlemen atau penduduk telah memberikan persetujuan 

mereka dalam sebuah referendum dan kepala negara telah mengkonfirmasi 

(meratifikasi) perjanjian tersebut dengan tanda tangannya. Negara dapat 

berkomitmen pada perjanjian dengan berbagai cara, salah satunya dengan 

meratifikasi perjanjian tersebut. Penandatanganan perjanjian negara saja biasanya 

tidak mewajibkan pengesahan perjanjian tersebut, tetapi setelah penandatanganan, 

negara dapat dengan bebas memutuskan apakah terikat dengan perjanjian tersebut 

atau tidak.44 

Pasal 14 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian mengatur kapan 

komitmen untuk mematuhi perjanjian dinyatakan dengan ratifikasi. Komitmen 

tersebut dinyatakan dengan ratifikasi, pertama-tama, jika perjanjian negara 

mengatur demikian. Kedua, komitmen dinyatakan dengan ratifikasi ketika 

dinyatakan sebaliknya bahwa negara-negara yang bernegosiasi telah menyetujui 

perlunya ratifikasi. Komitmen juga dinyatakan dengan ratifikasi ketika perwakilan 

negara telah menandatangani perjanjian di bawah kondisi ratifikasi, atau niat negara 

untuk menandatangani perjanjian di bawah kondisi ratifikasi muncul dari surat 

 
43 Widagdo, Setyo. "Pengesahan Perjanjian Internasional Dalam Perspektif Hukum 

Nasional Indonesia." Arena Hukum, Vol. 12, No. 1, 2019: 195-214. 
44 Science Safety Security. International Agreements. n.d. 

https://www.phe.gov/s3/law/Pages/International.aspx (accessed Februari 27, 2023).  
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kuasa perwakilan, atau telah diungkapkan selama negosiasi. Dengan ratifikasi, 

negara berjanji untuk mematuhi ketentuan perjanjian dalam hubungannya dengan 

negara atau aktor internasional lain yang telah mengambil tindakan yang sama.45 

C. Hak Asasi Manusia (HAM) 

Dalam sejarahnya hak asasi manusia, hampir semua masyarakat di seluruh 

dunia telah menetapkan semacam hak dan kewajiban tersebut bagi individu dan 

kelompok orang. Gagasan hak asasi manusia sebagai hak milik semua menjadi 

mapan setelah Perang Dunia II, ketika Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948.46 Pada 10 Desember 1948, Majelis 

Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang telah 

menjadi dokumen hak asasi manusia terpenting yang mendefinisikan hak-hak 

umum untuk semua umat manusia dalam 30 Pasal. Pada saat yang sama, deklarasi 

tersebut juga mendefinisikan kewajiban-kewajiban yang menjadi milik rakyat, yang 

menjamin pemenuhan hak asasi manusia.47 

Hak asasi manusia ini bersifat universal. Universalitas berarti bahwa hak 

asasi manusia dimiliki oleh setiap orang di dunia dan berlaku di mana saja dengan 

cara yang sama. Hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut diantaranya terkait 

dengan gagasan tentang hak kodrati individu manusia (hak untuk hidup, kebebasan 

dan properti). Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap orang yang sudah berdasarkan 

 
45 Danel Aditia Situngkir. "Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional." Jurnal 

Ilmu Hukum, Vol 2, No 2, 2018: https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180. 
46 Council of Europe. What are human rights? n.d. https://www.coe.int/en/web/compass/what-

are-human-rights- (accessed Februari 27, 2023). 
47 Australian Human Rights Commission. What is the Universal Declaration of Human 

Rights? n.d. https://humanrights.gov.au/our-work/what-universal-declaration-human-rights (accessed 

Februari 15, 2023). 



28 

 

 

kemanusiaannya, dan karena itu tidak dapat dirampas darinya atas keputusan orang 

tua atau bahkan atas persetujuan orang itu sendiri.48 Hak asasi manusia pada 

dasarnya adalah tentang kebebasan dari sesuatu dan hak atas sesuatu. Maka setiap 

orang juga harus siap memberikan kebebasan yang mereka klaim untuk diri mereka 

sendiri kepada semua orang lain. 

HAM adalah bagian dari hukum internasional, sebagaimana yang 

diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ini meliputi, kebebasan 

berpendapat dan berbicara, hak atas perlindungan privasi dan kehidupan keluarga, 

larangan diskriminasi dan hak atas jaminan sosial.49 Perjanjian hak asasi manusia 

adalah perjanjian internasional yang ditandatangani oleh negara. Dan ketika negara 

meratifikasi, yaitu akhirnya menerima, menegaskan dan memberlakukan 

perjanjian, ia berjanji untuk bertanggung jawab atas kewajiban yang ditentukan 

dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini negara harus menghormati hak-hak individu 

dan mempromosikan realisasi hak dalam praktek. 

Dalam hal ini penegakan hak asasi manusia merupakan kontribusi penting 

bagi pemajuan, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM di berbagai 

sektor, termasuk didalamnya aspek perlindungan anak, karena hak anak adalah 

bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dijaga dan dipenuhi oleh orang 

tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.50 

 
48 Monica Ayu Caesar Isabela. "Mengapa HAM Bersifat Universal?" Kompas.com. 

Februari 23, 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/00000071/mengapa-ham-bersifat-

universal- (accessed Februari 27, 2023). 
49 Majelis Umum PBB. "DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA." 

Resolusi 217 A (III), 1948: https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-

hak-asasi--%24R48R63.pdf. 
50 KEMENKO PMK. Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa. Juli 22, 2021. 

https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa (accessed Maret 

7, 2023). 



29 

 

 

Penting bagi kita untuk mengetahui bahwa hak asasi manusia dijamin tidak 

hanya oleh hukum nasional, melainkan juga oleh hukum internasional. Dan 

perlindungan anak diatur oleh hukum interasional yakni dalam bentuk Konvensi 

Hak  Anak (Convention on The Rights of The Child) yang diadopsi pada tahun 1989 

oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.51 Konvensi Hak Anak 

mencantumkan hak-hak anak yang diakui secara internasional. Dengan menyetujui 

Konvensi Hak Anak, lembaga terkait mencoba menegaskan fakta bahwa orang 

dewasa cenderung lupa jika anak juga manusia dengan segala hak yang 

menyertainya, seperti halnya orang dewasa. Konvensi Hak Anak menganggap anak 

sebagai subjek hukum, yaitu, pemilik hak. Artinya, anak adalah individu yang 

memiliki hak asasi manusia dan tidak ada seorangpun yang berhak memiliki anak 

tersebut, bahkan orang tua sekalipun.52 

Adapun beberapa pasal yang tercantum dalam konvensi hak anak yang 

memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yakni: 

Tabel 1 

Beberapa pasal Konvensi Hak Anak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian 

ini 

Pasal KETERANGAN 

Pasal 32 
Hak anak untuk dilindungi dari pekerjaan yang membahayakan dan 

merugikan. Pasal ini menekankan pentingnya melindungi anak-anak 

 
51 General Assembly resolution 44/25. "Convention on the Rights of the Child." The 

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). November 20, 1989. 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child (accessed 

Februari 12, 2023). 
52 Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. Penyuluhan Hukum “Hak Anak dalam Hukum 

di Indonesia” dengan Paralegal LAHA di Desa Kertamulya, Padalarang. Agustus 14, 2018. 

https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penyuluhan-hukum-hak-anak-dalam-hukum-di-indonesia-

dengan-paralegal-laha-di-desa-kertamulya-

padalarang/#:~:text=Anak%20merupakan%20salah%20satu%20subjek,maupun%20saksi%20dari%

20tindak%20pidana. (accessed Maret 7, 2023). 
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dari pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, pendidikan, 

dan perkembangan mereka. 

Pasal 28 

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Pasal ini menegaskan 

pentingnya memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-

anak, termasuk mencegah mereka terlibat dalam pekerjaan yang 

dapat mengganggu pendidikan mereka. 

Pasal 3 

Kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Pasal ini 

menunjukkan pentingnya memprioritaskan kepentingan terbaik anak 

dalam segala keputusan yang berhubungan dengan mereka, termasuk 

dalam kebijakan perlindungan dan penegakan hak pekerja anak. 

Pasal 19 

Hak anak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan 

penelantaran. Pasal ini menekankan perlunya melindungi anak-anak 

dari eksploitasi kerja yang merugikan dan penyalahgunaan dalam 

konteks pekerjaan. 

Pasal 36 

Hak anak untuk dilindungi dari penyalahgunaan ekonomi dan 

eksploitasi. Pasal ini menekankan pentingnya melindungi anak-anak 

dari eksploitasi ekonomi, termasuk melalui perlindungan terhadap 

pekerjaan anak yang merugikan. 

Sumber: United Nations on the Rights of the Child, 1989. 

Dalam penelitian ini, pasal-pasal di atas menjadi dasar dalam mengkaji 

implementasi perlindungan hak pekerja anak di Kota Makassar dan menjaga agar 

tindakan dan kebijakan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

tercantum dalam United Nations Convention on The Rights of The Child (UNCRC). 

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa hak anak adalah hak asasi 

manusia. Dimana ini adalah hak yang berlaku untuk semua orang, tanpa 

memandang usia, jenis kelamin, kebangsaan, dan karakteristik lainnya. Dengan 

demikian, seorang anak dalam banyak hal memiliki hak yang sama dengan orang 

dewasa. Ketika kita berbicara tentang hak anak, yang kita maksud adalah hak asasi 

anak. Anak-anak dari berbagai usia dan jenis kelamin memiliki minat dan 

kebutuhan yang berbeda. Meskipun berbeda, mereka memiliki hak yang 
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sama. Semua anak berhak mendapatkan perlakuan yang sama karena memiliki hak 

yang sama.53 

Konvensi Hak Anak memberikan hak kepada anak untuk menggunakan 

haknya dan bertanggung jawab. Artinya, seiring dengan perkembangan anak, 

haknya untuk mengambil keputusan sendiri dan besarnya tanggung jawab juga akan 

meningkat. Sampai anak tersebut dapat menggunakan haknya sendiri, orang tua 

atau walinya akan melakukannya untuknya. Dalam hal ini kepentingan terbaik bagi 

anak harus selalu diperhatikan.54 

Karena anak-anak tidak selalu dapat membela hak dan kepentingannya 

sendiri, mereka membutuhkan bantuan dan perlindungan. Anak harus dilindungi 

dari kekerasan mental dan fisik, ketidakadilan, penelantaran, eksploitasi, pelecehan 

seksual dan bahaya lainnya. Selain perlindungan, anak juga harus diberi segala 

yang diperlukan untuk hidup dan menciptakan kondisi yang sesuai untuk 

perkembangan kemampuan dan minat anak.55 

Dasar lingkungan di mana semua orang menganggap satu sama lain adalah 

saling menghormati dan menghargai.56 Anak-anak harus menghormati orang 

 
53 Yudithia D Putra. Apa Saja Hak-Hak Anak yang Perlu Diketahui? November 25, 2021. 

http://yd.blog.um.ac.id/apa-saja-hak-hak-anak-yang-perlu-

diketahui/#:~:text=Setiap%20anak%20memiliki%20hak%20untuk,agama%2C%20dan%20identita

s%20pribadi%20lainnya. (accessed Maret 7, 2023).  
54 UNICEF. Child rights and why they matter. n.d. https://www.unicef.org/child-rights-

convention/child-rights-why-they-

matter#:~:text=Every%20right%2C%20for%20every%20child.&text=Children%20and%20young

%20people%20have,subject%20of%20their%20own%20rights. (accessed Maret 3, 2023). 
55 World Vision. Child Rights: History, Facts & How To Protect Them. n.d. 

https://www.worldvision.com.au/child-rights (accessed Maret 8, 2023).  
56 Prodi Administrasi Publik, Universitas Medan Area. Pentingnya Sikap Saling 

Menghormati dan Saling Menghargai. Januari 20, 2021. 

https://adminpublik.uma.ac.id/2021/01/20/pentingnya-sikap-saling-menghormati-dan-saling-

menghargai/ (accessed Maret 8, 2023). 
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dewasa (orang tua, kakek nenek, pengasuh, guru, dll.) dan anak-anak lainnya, sama 

seperti orang dewasa harus menghormati anak-anak dan orang dewasa 

lainnya. Saling menghormati dan memperhatikan keinginan orang-orang di sekitar 

kita adalah salah satu prasyarat terpenting untuk hidup berdampingan dari berbagai 

anggota masyarakat. 

Konvensi Hak Anak mencantumkan empat prinsip inti umum, yakni: 

1. Non-diskriminasi: Prinsip ini menyatakan bahwa setiap anak berhak 

mendapatkan perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi. Tidak 

memandang suku, agama, jenis kelamin, kebangsaan, atau 

karakteristik lainnya, anak-anak memiliki hak yang sama dengan 

orang dewasa. 

2. Kepentingan terbaik anak: prinsip ini menekankan bahwa pilihan atau 

pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan anak-anak 

harus dibuat dengan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai 

faktor utama. Prinsip ini mengharuskan pihak dewasa, termasuk orang 

tua dan lembaga pemerintah, bertanggung jawab untuk menjaga dan 

melindungi kepentingan terbaik anak dalam segala hal.  

3. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak: prinsip ini menjunjung 

tinggi hak setiap anak untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang 

secara optimal. Prinsip ini mencakup hak atas nutrisi, kesehatan, 

pendidikan, dan layanan penting lainnya yang diperlukan anak-anak 

untuk berkembang secara maksimal. 
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4. Penghormatan terhadap pandangan anak: prinsip ini mengakui bahwa 

anak memiliki hak atas pandangan mereka sendiri dan kemampuan 

untuk menyuarakan tentang apapun yang mempengaruhi kehidupan 

mereka. Anak-anak harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan diri mereka 

sendiri, dan pandangan mereka harus didengar dan dihormati sesuai 

dengan tingkat kedewasaan dan pemahaman mereka.  

Keempat prinsip ini merupakan landasan Konvensi dan membentuk 

standar masyarakat ramah anak, di mana setiap anak dapat berkembang secara 

harmonis, menyadari semua kemampuannya.57 UNCRC juga disertai dengan tiga 

protokol opsional yang menambahkan hak-hak unik lainnya bagi anak-anak yang 

bersifat opsional bagi negara-negara untuk meratifikasinya. Ini adalah: 

1. Protokol Opsional tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata: 

ini mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan usia minimum 

agar anak-anak dapat bergabung dengan angkatan bersenjata dari 15 

tahun. Ini memastikan bahwa anggota angkatan bersenjata mereka 

yang berusia di bawah 18 tahun tidak mengambil bagian langsung 

dalam konflik bersenjata. 

2. Protokol Opsional tentang penjualan anak, prostitusi anak dan 

pornografi anak: ini memberikan persyaratan rinci bagi pemerintah 

untuk mengakhiri eksploitasi dan penyalahgunaan seksual terhadap 

 
57 The Dreamhouse. Four Basic Rights of The Child. Maret 7, 2022. 

https://thedreamhouse.org/2022/03/07/four-basic-rights-of-the-

child/#:~:text=The%20four%20rights%20are%20the,the%20child's%20right%20to%20participati

on. (accessed Maret 8, 2023).  
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anak-anak. Ini juga melindungi anak-anak dari dijual untuk tujuan 

non-seksual, seperti bentuk-bentuk kerja paksa lainnya, adopsi ilegal 

dan donasi organ. 

3. Protokol Opsional tentang prosedur pengaduan: ini memberikan hak 

kepada anak-anak untuk mengajukan keluhan langsung kepada 

Komite Hak-Hak Anak PBB jika mereka merasa hak-hak mereka 

telah dilanggar oleh negara-negara yang meratifikasi UNCRC atau 

protokol opsional lainnya. 

UNCRC adalah konvensi yang sangat penting bagi anak-anak di seluruh 

dunia, karena ia mengakui bahwa anak-anak adalah subyek hak asasi manusia yang 

memiliki martabat dan nilai yang sama dengan orang dewasa. UNCRC juga 

memberikan kerangka kerja bagi negara-negara untuk melindungi dan memenuhi 

hak-hak anak sesuai dengan konteks dan kebutuhan local mereka. UNCRC juga 

memberikan mekanisme bagi anak-anak untuk menyuarakan pendapat dan keluhan 

mereka jika hak-hak mereka dilanggar atau diabaikan.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini berupa penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Dalam studi hubungan internasional, penelitian kualitatif semacam ini 

dilakukan dengan mengkaji fenomena dan aktor yang terlibat untuk memahami 

seluruh proses yang terjadi di panggung internasional.58  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian digunakan untuk menggali informasi subjek 

penelitian. Sebagaimana dengan jenis penelitian dalam penelitian ini, maka 

pendekatan penelitian ini juga merupakan pendekatan kualitatif deskriptif. 

Pendekatan ini memiliki sifat yang tetap, situasional dan fleksibel, dengan demikian 

peneliti dapat memilih pendekatan kualitatif yang efektif agar hasil penelitiannya 

akurat dan sesuai dengan harapan. Pendekatan kualitatif ini memiliki beberapa 

macam pendekatan salah satunya yaitu pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini 

adalah pendekatan yang bertujuan mencari makna pada suatu fenomena terjadi.59 

Dalam hal ini, isu pekerja anak merupakan sebuah fenomena sosial yang menjadi 

perhatian bukan hanya pada tingkat domestik melainkan juga internasional karena 

dampak buruk yang dapat dihasilkannya kepada anak-anak. 

 
58 Universitas Kristen Satya Wacana. n.d. 

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14827/3/T1_372013026_BAB%20III.pdf.  
59  DQLab. Mengenal Komponen Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif. Agustus 23, 

2022. https://www.dqlab.id/mengenal-komponen-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif (accessed 

Maret 8, 2023).  
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Selain itu, dalam studi hubungan internasional terdapat beberapa 

pendekatan. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu English School. English 

School merupakan metode yang menggabungkan 3 pemikiran (Hobbesian, Kantian, 

Grotian) untuk memahami bagaimana dunia beroperasi. English School diciptakan 

untuk menggabungkan dua teori utama yang berupaya menjelaskan hasil 

internasional, yaitu teori realisme dan teori liberalisme. Menurut teori English 

School, ada tiga konsep berbeda yang berperan dalam politik internasional, dan 

ketiga konsep ini selalu beroperasi secara bersamaan. Pertama, sistem internasional; 

kedua, masyarakat internasional; dan ketiga, masyarakat dunia.60 Dalam 

pendeketan English School, aktor utama adalah negara. Negara dianggap sebagai 

kekuatan sentral yang berperan dalam membentuk dan mempengaruhi politik 

internasional. Selain itu, peran organisasi internasional dan aktor-non negara, 

seperti kelompok masyarakat sipil, diakui sebagai kontributor penting dalam 

membentuk dinamika global.61 

 Perkembangan literatur hubungan internasional pada tahap awal 

melahirkan suatu pandangan yang dikenal dengan sebutan English School ini, yang 

meskipun tidak terdapat kesepakatan pasti mengenai tokoh yang pertama kali 

menyuarakan konsep ini, beberapa cendekiawan seperti Martin Wight, Hedley Bull, 

dan Herbert Butterfield dianggap sebagai pionir dalam membentuk dasar-dasar 

 
60 Yannis Stivachtis. Introducing the English School in International Relations Theory. 

Februari 23, 2018. https://www.e-ir.info/2018/02/23/introducing-the-english-school-in-international-

relations-

theory/#:~:text=English%20school%20theory%20is%20built,theories%20of%20realism%20and%20li

beralism. (accessed Maret 8, 2023). 
61 Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith. 2013. International Relations Theories: 

Discipline and Diversity. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. 
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teori ini. Para pemikir ini memainkan peran sentral dalam merumuskan ide-ide yang 

menyatukan aspek-aspek dari tradisi Hobbesian, Kantian, dan Grotian.62 

Martin Wight, seorang ahli hubungan internasional asal Inggris, menjadi 

tokoh sentral dalam pembentukan English School. Ia dikenal dengan konsep “Three 

Traditions” yang menggabungkan pandangan Hobbesian, Kantian, dan Grotian. 

Wight memandang bahwa ketiga tradisi tersebut bersama-sama membentuk fondasi 

penting untuk memahami dinamika kompleks dalam hubungan internasional. 

Hedley Bull, seorang cendekiawan asal Inggris, menonjol dengan karyanya yang 

berjudul “The Anarchial Society” pada tahun 1977. Dalam karya tersebut, Bull 

mengembangkan konsep “anarki yang teratur”, memberikan kontribusi penting 

dalam pemahaman English School terhadap struktur hubungan internasional. Ia 

menggambarkan bagaimana norma dan institusi dapat memainkan peran dalam 

membentuk suatu tatanan internasional. Herbert Butterfield sejarawan dan ahli 

filsafat, memberikan pandangan unik melalui pemikirannya tentang sejarah dan 

nilai-nilai dalam konteks hubungan internasional. Butterfield menekankan 

pentingnya pemahaman sejarah dan etika dalam mengevaluasi konflik 

internasional, memberikan kontribusi berharga terhadap aspek normatif English 

School. Asumsi para tokoh diatas mencakup keyakinan bahwa norma bersama nilai-

nilai universal dapat membentuk landasan untuk kerjasama internasional. Mereka 

juga meyakini bahwa pemahaman sejarah dan kebijaksanaan etika adalah penting 

untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan luar negeri. Meskipun pendapat 

 
62 Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith. 2013. International Relations Theories: 

Discipline and Diversity. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. 
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mereka bervariasi, kontribusi tokoh-tokoh ini menciptakan dasar bagi 

pengembangan konsep English School dalam studi hubungan internasional.63 

Dalam konteks hukum dan atau perjanjian internasional, English School 

memandang hal tersebut sebagai instrumen yang menciptakan dasar normatif untuk 

kerjasama antarnegara. Para tokoh seperti Martin Wight, Hedley Bull, dan Herbert 

Butterfield meyakini bahwa norma bersama dan nilai-nilai universal yang tercermin 

dalam hukum internasional membantu menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam 

sistem internasional. Mereka mengakui peran vital perjanjian internasional sebagai 

sarana untuk mengatur hubungan antarnegara dan membentuk landasan kerjasama 

di tengah anarki global. Dengan mempertimbangkan evolusi sejarah dan prinsip-

prinsip etika, English School mengapresiasi hukum internasional sebagai cermin 

dari perkembangan nilai-nilai universal yang mendasari interaksi antarnegara. 

Dalam pandangan ini, hukum dan perjanjian internasional menjadi elemen integral 

dalam pembentukan tatanan internasional yang berorientasi pada kerjasama dan 

norma bersama.64 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Sekunder 

Studi Pustaka (desk study) adalah metode yang digunakan dengan 

melacak dokumen-dokumen terkait persoalan yang sedang diteliti. 

Selain itu metode ini juga mencakup penelusuran literatur sebelumnya 

 
63 Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith. 2013. International Relations Theories: 

Discipline and Diversity. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. 
64 Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith. 2013. International Relations Theories: 

Discipline and Diversity. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. 
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seperti buku, jurnal, artikel, majalah, handbook, situs web, serta 

institut dan lembaga terkait.65 

2. Data Primer 

Wawancara dan atau focus group discussion dengan narasumber yang 

kredibel dari instansi/ lembaga terkait.66  

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data berbasis 

literatur atau dokumentasi yang dihasilkan oleh badan-badan institusi 

maupun publik. Data tersebut dapat berupa buku, jurnal artikel, 

laporan, pernyataan kebijakan, catatan, press release, media online 

dan lain sebagainya. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang didapatkan 

melalui diskusi antara pewawancara dengan responden untuk 

mengumpulkan informasi dan data yang faktual mengenai topik yang 

sedang diteliti. Pemilihan informan dalam wawancara dilakukan 

dengan metode purposive, yakni pemilihan secara sengaja dengan 

beberapa pertimbangan.67 

 
65 Algoritma. Kelebihan & Kekurangan Data Sekundeer. Maret 4, 2022. 

https://algorit.ma/blog/data-sekunder-2022/ (accessed Maret 8, 2023). 
66 Nugraha, Jevi. Data Primer adalah Jenis Data Utama, Berikut Penjelasan Lengkapnya. 

Oktober 30, 2022. https://www.merdeka.com/jateng/data-primer-adalah-jenis-data-utama-berikut-

penjelasan-lengkapnya-kln.html (accessed Maret 8, 2023). 
67 LP2M Universitas Medan Area. Purposive Sampling – Definisi, Keuntungan dan Cara 

Melakukannya. Mei 31, 2022. https://lp2m.uma.ac.id/2022/05/31/purposive-sampling-definisi-

keuntungan-dan-cara-
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E. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data melibatkan adalah proses penyederhanaan data dan 

penyajian data dalam format yang mudah dibaca dan dimengerti. Analisis data 

bertujuan untuk membuat data menjadi lebih konkret sehingga dapat dipahami dan 

ditafsir dengan lebih baik.68 Dalam melakukan analisis data, teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa 

data berbentuk kata-kata. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk menjelajahi dan 

memahami hubungan antara masalah penelitian.  

 
melakukannya/#:~:text=Purposive%20sampling%20adalah%20metodologi%20pengambilan,dan%

20populasi%20yang%20lebih%20homogen. (accessed Maret 8, 2023). 
68 Ulber Silalahi. Metode Penelitian sosial. Bandung: PT Refika Aditama, Cet. II: 2010. 
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F. Kerangka Pemikiran 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2023. 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa, pertama, kerangka pemikiran 

ini menyoroti masalah tingginya angka kasus pekerja anak di Kota Makassar, yang 

menjadi fokus utama penelitian ini. Kedua, pendekatan English School digunakan 

untuk menganalisis isu pekerja anak di Kota Makassar, karena pendekatan ini 

menekankan pentingnya peran negara dan lembaga internasional dalam menangani 

masalah tersebut. Ketiga, konsep pekerja anak, perjanjian internasional dan hak 
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asasi manusia, yang berlandaskan United Nations on The Rights of The Child 1989, 

menjadi landasan untuk memperkuat perlindungan hak-hak pekerja anak di Kota 

Makassar. Keempat, bagian terakhir dari kerangka pemikiran di atas membahas 

mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam UNCRC 1989 terhadap pekerja 

anak di Kota Makassar, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik 

mengenai pentingnya menjaga dan melindungi hak-hak pekerja anak di Kota 

Makassar. Dengan demikian, melalui kerangka pemikiran ini, diharapkan dapat 

ditemukan solusi untuk menurunkan angka kasus pekerja anak di Kota Makassar 

dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja anak di Kota 

Makassar. 
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BAB IV 

PERLINDUNGAN HAM TERHADAP PEKERJA ANAK DALAM UNITED 

NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989 (STUDI 

KASUS KOTA MAKASSAR TAHUN 2020-2021) 

 

A. Gambaran Umum Pekerja Anak di Kota Makassar, Indonesia 

1. Pekerja Anak di Kota Makassar, Indonesia 

Pekerja anak adalah istilah yang secara khusus digunakan dalam hukum 

internasional untuk menggambarkan bentuk bentuk pekerjaan yang berbahaya bagi 

anak-anak. Konvensi PBB tentang Hak Anak melarang praktik pekerja anak dan 

menekankan kewajiban negara-negara untuk menghapusnya. Pekerja anak 

mengancam masa kanak-kanak, potensi, dan martabat anak-anak, serta berdampak 

buruk pada perkembangan fisik dan mental mereka. Selain itu, pekerja anak juga 

mengganggu akses mereka ke pendidikan dengan menghalangi kesempatan untuk 

bersekolah, mewajibkan mereka untuk meninggalkan sekolah sebelum waktunya, 

atau dengan mengharuskan mereka menggabungkan kehadiran di sekolah dengan 

beban kerja yang berat.69 

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua pekerjaan yang 

dilakukan oleh anak dianggap sebagai pekerja anak. Jika kegiatan tersebut sesuai 

dengan usia dan keterampilan anak, tidak mengganggu pendidikan dan 

kesejahteraan mereka, serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan 

 
69 Ionel Zamfir. 2019. "Child labour: A priority for EU human rights action." Think Tank: 

European Parliamentary Research Service. Januari 15. Accessed Juni 18, 2023. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2019)633142.  
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mereka, maka kegiatan tersebut dapat diterima. Pekerja anak biasanya terkait 

dengan mempekerjakan anak-anak dalam kondisi yang tidak sesuai dengan usia 

mereka. Ini juga dapat mencakup kegiatan ilegal yang dilakukan oleh anak-anak 

seperti perdagangan narkoba, atau pekerjaan rumah tangga yang berbahaya.70 

Pekerja anak merupakan masalah yang serius yang dihadapi oleh beberapa 

negara, tak terkecuali Indonesia. Di tengah upaya negara untuk melindungi hak 

anak, implementasi perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja anak masih 

menjadi tantangan yang dihadapi. Isu ini mempengaruhi jutaan anak Indonesia di 

berbagai sektor dan wilayah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Indonesia, pada tahun 2020 proporsi anak usia 10-17 tahun yang terlibat dalam 

pekerjaan di Indonesia mencapai sekitar 3,25% (atau sekitar 1,6 juta anak) 

kemudian pada tahun 2021 sekitar 2,63% dan pada tahun 2022 turun menjadi 2,44% 

ini menandakan adanya penurunan jumlah anak yang terlibat dalam pekerjaan.71 

Meskipun demikian, angka tersebut menunjukkan bahwa pekerja anak masih 

menjadi masalah yang signifikan di negara ini. Berikut data persentase anak yang 

terlibat dalam pekerjaan di berbagai provinsi di Indonesia menurut Badan Pusat 

Statistik: 

 

 

 

 
70 Ionel Zamfir. 2019. "Child labour: A priority for EU human rights action." Think Tank: 

European Parliamentary Research Service. Januari 15. Accessed Juni 18, 2023. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2019)633142. 
71 Badan Pusat Statistik. n.d. Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi 

(Persen), 2019-2021. Accessed Februari 12, 2023. https://www.bps.go.id/indicator/6/2008/1/persentase-

anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html.  
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Tabel 2 

 Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi pada tahun 

2018-2022 (Persen) 

Provinsi 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

ACEH 1,68 1,18 1,98 1,39 1,01 

SUMATERA UTARA 4,29 4,01 6,39 4,83 4,02 

SUMATERA BARAT 2,51 2,46 4,29 2,64 2,48 

RIAU 1,92 2,21 3,37 2,87 2,04 

JAMBI 2,88 2,06 2,43 1,86 1,57 

SUMATERA SELATAN 2,32 2,27 3,41 2,76 2,72 

BENGKULU 2,56 1,99 2,98 1,94 1,79 

LAMPUNG 2,55 2,20 4,01 3,56 2,48 

KEP. BANGKA BELITUNG 4,26 2,41 4,81 3,30 2,97 

KEP. RIAU 1,09 0,98 1,19 0,97 1,87 

DKI JAKARTA 1,48 1,17 1,30 0,82 0,61 

JAWA BARAT 2,35 1,85 1,91 1,60 1,82 

JAWA TENGAH 1,98 2,17 2,31 2,26 2,41 

DI YOGYAKARTA 1,73 2,08 1,91 2,06 1,69 

JAWA TIMUR 1,95 1,64 2,59 2,01 1,51 

BANTEN 2,01 1,31 2,02 1,07 1,90 

BALI 3,96 3,02 4,31 3,70 4,04 

NUSA TENGGARA BARAT 3,94 4,08 6,55 4,74 4,00 

NUSA TENGGARA TIMUR 4,42 3,42 5,67 4,49 5,12 

KALIMANTAN BARAT 2,86 2,55 4,01 3,50 3,19 

KALIMANTAN TENGAH 3,32 3,06 4,81 3,52 2,31 

KALIMANTAN SELATAN 2,89 2,31 3,11 2,95 2,06 

KALIMANTAN TIMUR 2,04 1,43 3,11 2,20 1,79 

KALIMANTAN UTARA 2,11 2,66 4,84 5,66 4,15 

SULAWESI UTARA 1,61 2,45 3,15 2,98 1,72 

SULAWESI TENGAH 4,67 4,04 5,59 5,12 3,96 

SULAWESI SELATAN 4,63 4,90 6,16 5,33 4,32 

SULAWESI TENGGARA 5,32 5,26 8,05 6,46 4,11 
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GORONTALO 4,56 4,57 5,46 4,28 6,78 

SULAWESI BARAT 3,70 3,46 5,28 5,50 6,31 

MALUKU 2,14 3,04 3,35 2,49 2,87 

MALUKU UTARA 2,42 3,51 3,80 2,12 2,45 

PAPUA BARAT 2,19 2,30 5,35 3,81 2,82 

PAPUA 4,20 3,17 3,49 3,25 4,50 

INDONESIA 2,61 2,35 3,25 2,63 2,44 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2018-2022 

Persoalan pekerja anak cukup besar dalam konteks Indonesia, anak-anak 

yang terlibat dalam pekerjaan di Indonesia cenderung berusia antara 10 hingga 17 

tahun. Tabel di atas menunjukkan persentase pekerja anak di berbagai provinsi di 

Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022. Angka persentase tersebut mencerminkan 

proporsi anak-anak yang terlibat dalam kegiatan pekerjaan di masing-masing 

provinsi. Dalam rentang waktu tersebut, terdapat variasi persentase pekerja anak 

antara provinsi-provinsi tersebut. Provinsi dengan persentase pekerja anak tertinggi 

pada pada tahun 2018 sampai tahun 2021 diduduki oleh Provinsi Sulawesi 

Tenggara, kemudian berubah pada tahun 2022 adalah Gorontalo dengan angka 

6,78%, diikuti Sulawesi Barat dengan persentase 6,31% dan Nusa Tenggara Timur 

dengan persentase 5,12%. Sedangkan provinsi dengan persentase pekerja anak 

terendah pada tahun 2022 adalah DKI Jakarta dengan angka 0,61%, diikuti oleh 

Provinsi Aceh dengan persentase 1,01%. Secara keseluruhan, persentase pekerja 

anak di seluruh Indonesia dari data di atas mengalami penurunan dalam 3 tahun 

terakhir, yang mana pada tahun 2020 persentase pekerja anak mencapai 3,25%, 
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kemudian turun menjadi  2,63% pada tahun 2021, dan 2,44% pada tahun 2022 (lihat 

Tabel 2).72 

Pekerja anak merupakan masalah yang terus muncul di banyak kota di 

seluruh dunia, termasuk Kota Makassar di Indonesia. Sesuai dengan konsep pekerja 

anak yang tercantum dalam bab teoritis penelitian ini, praktik ini melibatkan anak-

anak dalam pekerjaan yang berbahaya atau merugikan bagi mereka, sering kali 

mengorbankan pendidikan dan kesejahteraan mereka. Sebagai ibu kota Provinsi 

Sulawesi Selatan, Kota Makassar terus mengalami pertambahan penduduk yang 

signifikan karena menjadi magnet bagi individu yang mencari peluang pekerjaan. 

Kota ini memiliki daya tarik khusus, terutama bagi mereka yang mencari pekerjaan, 

karena memiliki peran sentral dalam perdagangan di Sulawesi Selatan. Pergerakan 

penduduk yang dinamis terutama terjadi di lokasi-lokasi penting seperti terminal 

angkutan darat, pelabuhan kapal laut, rumah sakit, dan berbagai tempat pelayanan 

publik lainnya.73 

Menurut hasil survei dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di beberapa 

lokasi di Kota Makassar, diperkirakan ada sekitar 700 anak yang bekerja sebagai 

pekerja anak. Selain itu, survei oleh LPA Sulsel pada awal tahun 2010 juga 

menemukan bahwa sekitar 300 anak menjadi korban Eksploitasi Seks Komersial 

Anak (ESKA) dan terjebak sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Di sisi lain, 

Dinas Sosial Kota Makassar memperkirakan ada sekitar 268 orang anak jalanan 

 
72 Badan Pusat Statistik. n.d. Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi 

(Persen), 2018-2021. Accessed Februari 12, 2023. https://www.bps.go.id/indicator/6/2008/1/persentase-

anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html. 
73 Asmirah, Batara Surya, dan Iskandar. 2023. "Buruh Anak Di Kota Makassar Sulawesi 

Selatan, Indonesia." YUME : Journal of Management, Volume 6 Issue 1 p. 468-475. 



48 

 

 

pada tahun 2020, dan 276 orang anak jalanan pada tahun 2021, anak jalanan yang 

dimaksud disini berprofesi sebagai pemulung, pengemis jalanan, kuli bangunan, 

dan penjual koran. Mayoritas dari anak-anak ini berusia antara 10 hingga 15 tahun 

dan banyak dari mereka dipaksa untuk bekerja dalam jam yang panjang dengan 

kompensasi yang sedikit atau tidak ada. Masalah pekerja anak tidak hanya 

melanggar Konvensi Hak Anak (UNCRC), tetapi juga merusak perkembangan 

masa depan kota jika tidak ditangani dengan baik.74 

Berdasarkan data di atas, pekerja anak di Makassar dibagi menjadi dua 

kategori, yakni, pekerja anak formal dan pekerja anak informal. Sesuai dengan 

konsep pekerja anak yang tercantum pada bab teoritis penelitian ini, pekerja anak 

formal merujuk pada anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan yang diatur oleh 

hukum atau norma-norma formal, seperti pekerjaan dengan kontrak resmi dan 

jadwal yang ditentukan secara legal. Pekerja anak informal merujuk pada anak-anak 

yang terlibat dalam pekerjaan yang tidak diatur atau terlindungi oleh hukum, sering 

kali dalam sektor informal seperti pekerjaan rumah tangga, perdagangan jalanan, 

atau sektor pertanian tanpa kontrak formal atau perlindungan yang memadai.75 

Namun, berdasarkan informasi terbaru dari Disnakertrans dan DP3A Sulawesi 

Selatan, sejak tahun 2020 hingga 2022, tidak ditemukan lagi adanya kasus pekerja 

anak formal di Kota Makassar. Adapun gambaran data pekerja anak Kota Makassar 

di atas terlihat bahwa tahun yang diperoleh adalah data tahun 2010, ini dikarenakan 

data tahun terakhir rentang 2017 hingga 2019 tidak dapat disertakan karena belum 

 
74 Sofyan, Andi Agustang, dan Andi Dodi M Putra A. 2022. "Dinamika Putus Sekolah di 

Kalangan Pekerja Anak di Kota Makassar." doi:10.13140/RG.2.2.18768.79361.  
75 Azmiati Zuliah. 2017. "Perlindungan Pekerja Anak di Sektor Formal dan Informal 

dalam PerspektiF Hukum." Jurnal Warta Edisi: 52, Universitas Dharmawangsa ISSN: 1829-7463. 
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diperoleh atau belum menemukan data yang relevan mengenai pekerja anak di Kota 

Makassar untuk tahun-tahun tersebut. 

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang pengusaha 

mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun, namun nyatanya masih terdapat 

banyak anak di Indonesia yang meninggalkan sekolah dan terlibat dalam pekerjaan. 

Anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan ini, mereka berasal dari keluarga dengan 

tingkat pendapatan rendah dan tingkat pendidikan yang terbatas. Pada tahun 2021, 

sekitar 940 ribu anak berusia 10-17 tahun tergolong sebagai pekerja anak (lihat 

Gambar 2), mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 

1,17 juta anak pada 2020.76 Adapun data terkait pekerja anak di Indonesia 

berdasarkan partisipasi sekolah, sebagai berikut: 

Gambar 2 

Angka Pekerja Anak menurut Partisipasi Sekolah (2020-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Monavia Ayu Rizati, Website Databoks, 2022. 

 
76 Monavia Ayu Rizaty. 2022. "Ada 940 Ribu Pekerja Anak di Indonesia, Banyak yang 

Putus Sekolah." Databoks. April 9. Accessed Juni 19, 2023. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/09/ada-940-ribu-pekerja-anak-di-indonesia-

banyak-yang-putus-sekolah. 
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Dari gambar 2 di atas, data menunjukkan bahwa mayoritas pekerja anak 

pada tahun 2021 adalah anak-anak yang tidak lagi atau telah putus sekolah, 

mencapai 15,03%. Selain itu, terdapat pula anak-anak yang tidak tahu atau belum 

pernah bersekolah sebanyak 2,82% dan yang masih bersekolah sebanyak 2,04%. 

Keberadaan pekerja anak tidak hanya berisiko merampas hak pendidikan mereka, 

tetapi juga membahayakan mereka dengan terlibat dalam situasi kerja yang 

berpotensi merugikan dan mengancam perkembangan optimal anak-anak.77 

Hubungan timbal balik antara partisipasi sekolah dan status pekerjaan anak 

memiliki pola yang terkait. Anak-anak yang tidak berhasil dalam pendidikan (drop 

out) cenderung lebih condong untuk terlibat dalam pekerjaan, sementara 

sebaliknya, anak-anak yang bekerja sambil bersekolah cenderung mengalami 

penurunan prestasi atau risiko berhenti sekolah.78 Dalam kasus Kota Makassar 

sendiri, per 2022 Dinas Pendidikan Kota Makassar mencatat bahwa terdapat 1.770 

lebih anak yang putus sekolah dan anak tidak sekolah, 1400 anak diantaranya 

adalah anak yang putus sekolah.79 Tingginya angka mengenai anak yang putus 

sekolah menyebabkan mereka terjebak dalam dunia pekerjaan. Menurut Fangidae 

(1993), banyak anak yang terlibat dalam pekerjaan untuk mendukung keuangan 

keluarga mereka tidak melanjutkan sekolah dikarenakan utamanya oleh faktor 

 
77 Monavia Ayu Rizaty. 2022. "Ada 940 Ribu Pekerja Anak di Indonesia, Banyak yang 

Putus Sekolah." Databoks. April 9. Accessed Juni 19, 2023. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/09/ada-940-ribu-pekerja-anak-di-indonesia-

banyak-yang-putus-sekolah. 
78 Sofyan, Andi Agustang, dan Andi Dodi M Putra A. 2022. "Dinamika Putus Sekolah di 

Kalangan Pekerja Anak di Kota Makassar." doi:10.13140/RG.2.2.18768.79361. 
79 Diskominfo Kota Makassar. 2023. Tekan Angka Anak Putus Sekolah Di Makassar, 

Disdik Siapkan 3000 Beasiswa Bagi Anak Lorong. Januari 16. Accessed Agustus 7, 2023. 

https://diskominfo.makassarkota.go.id/tekan-angka-anak-putus-sekolah-di-makassar-disdik-

siapkan-3000-beasiswa-bagi-anak-lorong/. 
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ekonomi, terutama masalah keuangan keluarga, meskipun tidak ada data yang 

tercatat, keberadaan anak-anak yang berhenti atau putus sekolah, cenderung beralih 

ke pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.80 

Pekerja anak di Kota Makassar tidak lepas dari keterkaitan dengan 

kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan keyakinan budaya yang lebih 

mengedepankan pendapatan keluarga daripada kesejahteraan anak. Meskipun 

pemerintah telah menerapkan undang-undang dan peraturan untuk menghapuskan 

pekerja anak, masalah ini masih bertahan karena penegakan tindakan ini terbatas 

dan tingginya pekerjaan utamanya di bidang informal. Perjuangan melawan pekerja 

anak tetap menjadi tantangan di Kota Makassar, karena tekanan ekonomi terus 

memaksa anak-anak bekerja dalam kondisi eksploitatif berbahaya. 

Beberapa sektor atau lapangan usaha yang paling sering melibatkan 

pekerja anak di Indonesia yaitu termasuk pertanian, industri, serta sektor jasa-jasa.81 

Berikut penjelasan mengenai masing-masing sektor atau lapangan usaha di atas: 

a. Sektor Pertanian: Sektor ini meliputi kegiatan yang terkait dengan 

pertanian, kehutanan, dan perikanan. Contoh pekerjaan di sektor 

pertanian adalah bekerja di ladang atau kebun, membantu dalam 

aktivitas penanaman dan panen tanaman seperti padi, jagung, sayuran 

atau buah-buahan. Anak-anak pekerja juga dapat terlibat dalam 

kegiatan peternakan, seperti merawat ternak seperti ayam, sapi, atau 

ikan. 

 
80 Sofyan, Andi Agustang, dan Andi Dodi M Putra A. 2022. "Dinamika Putus Sekolah di 

Kalangan Pekerja Anak di Kota Makassar." doi:10.13140/RG.2.2.18768.79361.  
81 Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. Booklet Pekerja Anak di Indonesia 2022. Direktorat 

Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan: BPS RI.  
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b. Sektor Industri: Sektor ini mencakup berbagai jenis industri, termasuk 

pertambangan, pengolahan, energi, dan konstruksi. Contoh pekerjaan 

di sektor industri adalah bekerja di tambang batu bara atau emas, 

bekerja di pabrik pengolahan makanan atau tekstil, serta bekerja 

dalam pembangunan bangunan seperti gedung atau jalan. 

c. Sektor Jasa-jasa: Melibatkan berbagai jenis layanan yang diberikan 

kepada orang lain. Ini termasuk perdagangan, transportasi, 

akomodasi, pendidikan, kesehatan, dan banyak lagi. Contoh pekerjaan 

di sektor jasa adalah bekerja sebagai penjual di toko, pengemudi ojek 

online, pelayan di restoran atau hotel, guru atau staf administrasi di 

sekolah dan tenaga medis di rumah sakit. Ini juga termasuk anak-anak 

yang bekerja di jalanan yang termasuk dalam kategori informal atau 

tanpa izin resmi, mereka sering terlibat dalam kegiatan seperti 

pengemis, pedagang asongan, pemulung, atau pekerjaan lain yang 

dilakukan di jalan atau tempat umum.82 

Penting untuk diingat bahwa pekerja anak dalam sektor-sektor yang 

dimaksud di atas tidak selalu ilegal atau berbahaya, tergantung pada kondisi dan 

kegiatan kerja yang dilakukan. Namun, dalam konteks pekerja anak yang 

melanggar hukum atau berbahaya, perlu dilakukan upaya untuk melindungi anak-

anak dari eksploitasi dan memastikan mereka memiliki akses ke pendidikan yang 

 
82 Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. Booklet Pekerja Anak di Indonesia 2022. Direktorat 

Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan: BPS RI. 
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layak dan kondisi kerja yang aman. Data terkait distribusi pekerja anak di Indonesia 

menurut lapangan usaha atau sektor-sektor yang dimaksud di atas: 

Gambar 3 

Distribusi pekerja anak menurut lapangan usaha (persen) tahun 2019-2021 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Booklet, 2023. 

Data distribusi pekerja anak berdasarkan lapangan usaha di atas 

menunjukkan tren yang menarik dari tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019, 

sektor jasa memiliki persentase tertinggi pekerja anak sebesar 48,98%, diikuti oleh 

sektor pertanian dengan 28,33% dan sektor industri dengan 22,69%. Namun, pada 

tahun 2020 terjadi peningkatan signifikan dalam persentase pekerja anak di sektor 

jasa yang mencapai 53,96%, sementara persentase pekerja anak di sektor pertanian 

juga mengalami peningkatan menjadi 30,82%. Di sisi lain, persentase pekerja anak 

di sektor industri mengalami penurunan menjadi 15,12%. Pada tahun 2021, sektor 

jasa terus menunjukkan persentase pekerja anak tertinggi dengan 57,51%, 

sedangkan sektor pertanian dan industri memiliki persentase yang lebih rendah, 

yaitu 27,63% dan 14,86% secara berturut-turut. Data ini menggambarkan 

perubahan pola distribusi pekerja anak di berbagai sektor selama tiga tahun terakhir 

perolehan data, dengan sektor jasa menjadi sektor yang dominan.83 

 
83 Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. Booklet Pekerja Anak di Indonesia 2022. Direktorat 

Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan: BPS RI. 
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Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak sering kali berbahaya dan tidak 

sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan mereka. Berbahaya dalam konteks 

ini mengacu pada pekerjaan yang memiliki potensi mengancam kesehatan, 

keselamatan, atau integritas fisik anak-anak. Pekerjaan yang berbahaya dapat 

melibatkan paparan terhadap bahan kimia beracun, bekerja di kondisi fisik yang 

berat atau berisiko tinggi, menggunakan alat atau mesin yang berpotensi melukai, 

kondisi kerja yang tidak aman, atau pekerjaan dengan waktu kerja yang berlebihan. 

Hal tersebut mengakibatkan risiko cedera fisik, gangguan kesehatan, dan hambatan 

dalam pendidikan anak.84 Sedang tidak sesuai dengan usia dan tingkat 

perkembangan anak dalam konteks ini mengacu pada pekerjaan yang tidak sesuai 

dengan usia dan tingkat perkembangan anak-anak. Setiap tahap perkembangan 

memiliki tuntutan khusus, baik fisik maupun mental, dan pekerjaan yang tidak 

sesuai dapat membebani anak dengan tanggung jawab dan tugas yang melebihi 

kemampuan mereka. Pekerjaan yang tidak sesuai juga dapat mengganggu 

pendidikan, interaksi sosial, dan waktu bermain yang merupakan bagian penting 

dari perkembangan anak.85 

Dalam menanggapi hal di atas, English School dalam hubungan 

internasional melihat pekerja anak yang berbahaya dan tidak sesuai dengan usia 

serta tingkat perkembangan mereka sebagai pelanggaran terhadap norma-norma 

internasional yang melindungi hak anak-anak. Teori ini mengedepankan 

 
84 Eka Maulia Agustine, Ishartono, dan Risna Resnawaty. ISSN: 2442-4480. "Kondisi 

Pekerja Anak Yang Bekerja Di Sektor Berbahaya." PROSIDING KS: RISET & PKM, Vol 2 (1) p. 

1-146. 
85 ILO. n.d. What is child labour. Accessed Mei 24, 2023. 

https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm.  
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perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks global. 

Melalui kerja sama internasional dan kesadaran global, English School mendorong 

adopsi kebijakan nasional dan upaya bersama melalui lembaga-lembaga 

internasional untuk mengatasi masalah ini. Hal ini penting guna memastikan anak-

anak mendapatkan perlindungan yang tepat, kesempatan pendidikan yang layak, 

serta waktu bermain yang esensial bagi perkembangan mereka. Dengan demikian, 

English School menekankan pentingnya menghormati norma-norma internasional 

dalam melindungi hak-hak anak dari pekerjaan berbahaya yang tidak sesuai dengan 

usia dan tingkat perkembangan mereka. 

Dalam upaya melindungi anak-anak dari pekerjaan yang berbahaya dan 

merugikan, Indonesia telah mengadopsi berbagai undang-undang dan kebijakan 

yang melindungi hak-hak anak. Undang-undang dan atau kebijakan yang dimaksud 

antara lain adalah: UUD 1945 tentang hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh 

dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 

138 mengenai Batas Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja; Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 mengenai 

Pelanggaran dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan 

Terburuk untuk Anak; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Keputusan 

Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak; 

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional 
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Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; Peraturan 

Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.  Dalam 

konteks Kota Makassar beberapa kerangka hukum yang diadopsi pemerintah dalam 

perlindungan terhadap pekerja anak adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak; Peraturan 

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kawasan Industri 

sebagai Zona Bebas Pekerja Anak; Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 

Tahun 2004 tentang Pengaturan, Perlindungan, dan Jasa Pelayanan 

Ketenagakerjaan Dalam Wilayah Kota Makassar. 

Kerangka hukum yang telah disebutkan di atas memiliki peran penting 

dalam perlindungan hak anak, termasuk perlindungan terhadap pekerja anak, sesuai 

dengan prinsip-prinsip HAM dalam UNCRC. Undang-undang tersebut melarang 

pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak, serta 

memastikan bahwa pekerja anak yang memenuhi syarat tidak membahayakan 

kesehatan, keselamatan, dan moralitas mereka.86 Dalam konteks English School, 

undang-undang tersebut mencerminkan upaya negara untuk menerapkan norma-

norma internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dan prinsip-

prinsip HAM. Dengan mengadopsi undang-undang ini, negara menunjukkan 

komitmen dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak, termasuk 

hak pekerja anak. Selain itu, undang-undang ini juga mencerminkan adanya 

tuntutan dari masyarakat internasional terhadap negara-negara untuk menghormati 

 
86 Kementerian Ketenagakerjaan; ILO-IPEC. 2015. Peta Jalan (Roadmap) menuju 

Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022. Kementerian Ketenagakerjaan, ILO Indonesia. 
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dan mematuhi norma-norma HAM, serta mengatasi isu pekerja anak secara 

komprehensif. Dalam hal ini, undang-undang tersebut menggambarkan interaksi 

antara negara dan norma internasional dalam rangka mencapai perlindungan HAM 

yang diakui dalam UNCRC. 

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan berbagai 

program untuk mengatasi dan memberikan perlindungan terhadap pekerja anak. 

Beberapa program tersebut antara lain:  

a. Program Nasional Pemberdayaan Perlindungan Anak (PNP2A) 

bertujuan untuk memberdayakan dan melindungi anak-anak, 

termasuk pekerja anak.87 

b. Program Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan, di mana 

pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas 

pendidikan bagi anak-anak, termasuk anak-anak pekerja.88 

c. Program Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Anak bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan mengurangi 

tekanan ekonomi yang mendorong mereka bekerja.89 

 
87 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). 2021. 

"Strategi Kemen PPPA Hapuskan Pekerja Anak di Indonesia." Juni 15. Accessed Mei 24, 2023. 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3238/strategi-kemen-pppa-hapuskan-

pekerja-anak-di-indonesia. 
88 Ditjen Pendidikan Vokasi - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi. 2020. Wujudkan Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Pemerintah Luncurkan 

#TemanKIP. Agustus 30. Accessed Juni 17, 2023. 

https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/read/b/wujudkan-pemerataan-akses-dan-kualitas-pendidikan-

pemerintah-luncurkan-temankip. 
89 Dinas Sosial DIY. 2014. Program Kesejahteraan Sosial Anak. Juli 3. Accessed Juni 

17, 2023. https://dinsos.jogjaprov.go.id/progam-kesejahteraan-sosial-anak/. 
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d. Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk 

menegakkan hukum, mencegah pelanggaran, melindungi hak anak, 

dan meningkatkan kesadaran hukum terkait perlindungan pekerja  

anak.90 

Beberapa program yang disebutkan di atas menunjukkan komitmen 

Indonesia dalam melindungi pekerja anak dan memenuhi hak-hak mereka. Dalam 

teori English School menyoroti pentingnya kerja sama dan kepentingan bersama 

dalam mempromosikan hak asasi manusia. Keempat program di atas semuanya 

mencerminkan prinsip tersebut dengan tujuan melindungi anak dari eksploitasi dan 

meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Indonesia juga telah melakukan upaya signifikan untuk menjalin kerja 

sama internasional dalam melindungi pekerja anak. Beberapa upaya yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

a. Kerja sama dengan UNICEF untuk meluncurkan program kerja sama 

2021-2025 yang fokus pada pemenuhan hak anak di Indonesia, 

termasuk hak pendidikan, kesehatan perlindungan dan partisipasi. 

Dukungan program Penghapusan Pekerja Anak di Indonesia untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta 

tentang dampak negatif pekerjaan anak, serta memberdayakan 

keluarga dan komunitas untuk mencegah dan menghapus pekerjaan 

anak. 

 
90 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2018. Upaya 

Perlindungan Hak Anak Melalu UU SPPA. Agustus 12. Accessed Juni 17, 2023. 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1821/upaya-perlindungan-hak-anak-

melalui-uu-sppa. 
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b. Kerja sama dengan ILO untuk meratifikasi konvensi ILO No. 138 

tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja dan Konvensi 

No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan 

Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Indonesia juga 

mengikuti program IPEC (International Programme on the 

Elimination of Child Labour) yang bertujuan untuk menghapus 

pekerjaan anak secara bertahap. Juga bekerja sama melalui program 

Time-Bound Programme on the Elimination of the Worst Forms of 

Child Labour yang berfokus pada sektor pertanian, perikanan, 

pertambangan, dan industri. 

c. Kerja sama dengan ASEAN untuk mengimplementasikan Deklarasi 

ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak Anak yang 

menekankan pentingnya pencegahan dan penghapusan pekerjaan 

anak. Juga untuk mengembangkan ASEAN Regional Plan of Action 

on the Elimination of Violence against Children (RPA-EVAC) yang 

mencakup isu pekerjaan anak sebagai salah satu bentuk kekerasan 

terhadap anak, serta mempromosikan kerja sama antar negara anggota 

ASEAN dalam hal perlindungan anak. 

d. Kerja sama dengan Save the Children untuk mendorong pemerintah 

melakukan intervensi seluruh ekosistem pemenuhan hak anak, 

termasuk menghapus pekerjaan anak di sektor informal dan domestik. 

Dari beberapa upaya kerja sama internasional di atas, berikut 

penjelasannya, terkait program kerja sama antara Pemerintah RI dan UNICEF 
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periode 2021-2025 baru saja diluncurkan pada Januari 2021. Program ini 

difokuskan di 8 provinsi, yaitu Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, NTB, 

Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat.91 Program ini bertujuan untuk 

mempercepat pemenuhan hak anak di Indonesia, termasuk hak pendidikan, 

kesehatan, perlindungan dan partisipasi.92 Program ini juga membantu 

meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak Indonesia, khususnya 

yang berisiko terjebak dalam pekerjaan anak, dengan memberikan bantuan modal 

sosial, bantuan tunai, dan bantuan perlengkapan sekolah.93 Program ini juga 

berkontribusi dalam memberantas kekerasan terhadap anak, termasuk eksploitasi 

seksual komersial dan perdagangan anak, dengan memberdayakan masyarakat, 

pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak untuk melindungi hak-hak 

anak.94 

Pada tahun 1999, Indonesia secara resmi meratifikasi Konvensi ILO No. 

182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Konvensi ini 

melarang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, seperti perbudakan, kerja 

paksa, perdagangan dan pekerjaan berbahaya lainnya. Indonesia juga telah 

 
91 Bobby Silalahi. 2021. Fokus di 8 Provinsi, Pemerintah RI dan UNICEF Jalin Program 

Kerja Sama Periode 2021-2025. Januari 28. Accessed Agustus 6, 2023. 

https://medan.tribunnews.com/2021/01/28/fokus-di-8-provinsi-pemerintah-ri-dan-unicef-jalin-

program-kerja-sama-periode-2021-2025.  
92 UNICEF Indonesia. 2021. Luncurkan program kerja sama 2021-2025, RI-UNICEF 

bersinergi untuk percepatan pemenuhan hak anak di Indonesia. Januari 28. Accessed Agustus 7, 

2023. https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/luncurkan-program-kerja-sama-2021-2025-

ri-unicef-bersinergi-untuk-percepatan-pemenuhan.  
93 United Nations Children's Fund. 2020. Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan 

Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak. Jakarta: UNICEF Indonesia. 
94 UNICEF Indonesia. 2021. Luncurkan program kerja sama 2021-2025, RI-UNICEF 

bersinergi untuk percepatan pemenuhan hak anak di Indonesia. Januari 28. Accessed Agustus 7, 

2023. https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/luncurkan-program-kerja-sama-2021-2025-

ri-unicef-bersinergi-untuk-percepatan-pemenuhan. 
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meratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan 

Bekerja, yang menetapkan batas usia minimum 15 tahun untuk sebagian besar jenis 

pekerjaan dan 18 tahun untuk pekerjaan yang berisiko.95 

Selain meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia juga telah mengambil 

langkah-langkah konkret untuk menerapkan aturan ini di tingkat nasional. Pada 

tahun 2002, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Perlindungan 

Anak yang melarang praktik pekerja anak dan mengatur perlindungan anak dari 

eksploitasi. Undang-undang tersebut juga membentuk Komite Aksi Nasional 

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KPA-PBPTA), 

yang bertanggung jawab mengkoordinasikan upaya pemerintah untuk  

menghapuskan pekerja anak.96 Namun, pada tahun 2014, Pemerintah melakukan 

penghapusan Komite Aksi Nasional PBPTA guna menyederhanakan birokrasi dan 

memindahkan tanggung jawabnya kepada Kementerian Ketenagakerjaan. 

Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berperan sebagai lembaga utama 

yang mengkoordinasikan kerja sama antar kementerian mitra dan pemerintah 

daerah dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk 

Pekerjaan Terburuk untuk Anak.97 

Adapun program IPEC dan Time-Bound Programme on the Elimination of 

the Worst Forms of Child Labour adalah program yang diluncurkan oleh ILO untuk 

 
95  ILO. 2021. "Indonesia berkomitmen untuk menghapus pekerja anak." ILO News and 

press releases: Hari Dunia Menentang Pekerja Anak. Juni 14. Accessed Mei 24, 2023. 

https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_803829/lang--en/index.htm. 
96 Bagong Suyanto, and Sri Sanituti Hariadi. 2000. Pekerja anak : masalah, kebijakan 

dan upaya penanganannya. Surabaya: Lutfansah Mediatama. 
97 Bureau of International Labor Affairs. n.d. Child Labor and Forced Labor Reports: 

Indonesia. Accessed Juli 17, 2023. https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-

labor/indonesia. 
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membantu negara-negara anggota, termasuk Indonesia, dalam menghapus 

pekerjaan anak secara bertahap, khususnya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk 

anak.98 Program-program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti 

pemerintah, serikat pekerja, organisasi pengusaha, LSM, komunitas, dan anak-anak 

sendiri, dalam merancang dan melaksanakan strategi dan kegiatan yang sesuai 

dengan konteks dan prioritas nasional. Program-program ini juga memberikan 

dukungan teknis, keuangan, dan advokasi untuk meningkatkan kapasitas dan 

komitmen dalam mengatasi pekerja anak.99 

Indonesia juga telah bekerja sama dengan ILO untuk mengembangkan 

peta jalan penghapusan pekerja anak pada tahun 2022.100 Peta jalan tersebut 

menguraikan sejumlah tindakan spesifik yang akan diambil Indonesia untuk 

mencapai tujuan ini. Tindakan ini meliputi: 

a. Meningkatkan kesadaran akan masalah pekerja anak 

b. Penguatan penegakan hukum pekerja anak 

c. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anak-anak yang telah 

bekerja 

d. Memberikan dukungan kepada keluarga agar mereka mampu 

menyekolahkan anaknya101 

 
98 ILO. n.d. Time-bound programmes for the elimination of the worst Forms of child 

labour. Accessed Agustus 7, 2023. https://www.ilo.org/ipec/Action/Time-BoundProgrammes/lang-

-en/index.htm.  
99 ILO. n.d. International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC). 

Accessed Agustus 7, 2023. https://www.ilo.org/ipec/lang--en/index.htm.  
100 Kementerian Ketenagakerjaan; ILO-IPEC. 2015. Peta Jalan (Roadmap) menuju 

Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022. Kementerian Ketenagakerjaan, ILO Indonesia. 
101 Kementerian Ketenagakerjaan; ILO-IPEC. 2015. Peta Jalan (Roadmap) menuju 

Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022. Kementerian Ketenagakerjaan, ILO Indonesia. 
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Pada tahun 2021, ILO dan pemerintah Indonesia bekerja sama untuk 

meninjau peta jalan dan meningkatkan upaya untuk memenuhi komitmen global 

dalam mengakhiri pekerja anak pada tahun 2025. Mayoritas pekerja anak di 

Indonesia masih ditemukan di pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian, di 

mana dalam menanggapi hal tersebut pemerintah disarankan untuk fokus ke 

pedesaan untuk menghapuskan pekerja anak dan mencapai target 2025.102 

Kemudian, Indonesia telah berpartisipasi dalam kerja sama dengan 

ASEAN untuk mengimplementasikan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan 

Promosi Hak Anak yang ditandatangani pada tahun 2001. Deklarasi ini 

menekankan pentingnya pencegahan dan penghapusan pekerja anak sebagai salah 

satu bentuk pelanggaran hak anak.103 Indonesia juga telah berkontribusi dalam 

mengembangkan ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence 

against Children (RPA-EVAC) yang disahkan pada tahun 2015. RPA-EVAC 

mencakup isu pekerjaan anak sebagai bentuk kekerasan terhadap anak, serta 

mempromosikan kerja sama antar negara anggota ASEAN dalam hal perlindungan 

anak.104 

Selanjutnya, kerja sama dengan organisasi Save the Children untuk 

menghapus pekerja anak di sektor informal dan domestik dilakukan pada tahun 

 
102 ILO. 2021. Indonesia memfokuskan program pekerja anak di pedesaan. Agustus 24. 

Accessed Juni 20, 2023. https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_818148/lang--

en/index.htm. 
103 ASEAN. n.d. Regional Plan of Action on Implementing the ASEAN Declaration on 

the Rights of Children in the Context of Migration. Accessed Agustus 7, 2023. https://asean.org/wp-

content/uploads/2021/11/5.-ASEAN-RPA-on-CCM_Final.pdf.  
104 ASEAN. n.d. Regional Plan of Action for the Protection of Children from All Forms 

of Online Exploitation and Abuse in ASEAN: Supplement to the ASEAN Regional Plan of Action on 

the Elimination of Violence Against Children . Accessed Agustus 7, 2023. https://asean.org/wp-

content/uploads/2021/11/4.-ASEAN-RPA-on-COEA_Final.pdf.  
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2022. Kolaborasi ini memberikan peluang mengakselerasi langkah-langkah konkret 

dalam mengatasi berbagai aspek ekosistem yang mempengaruhi hak-hak anak. 

Upaya bersama ini diharapkan akan menghasilkan dampak positif melalui 

implementasi kebijakan yang mendukung perlindungan anak, menggalang 

dukungan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

memberantas praktik pekerja anak. Dengan demikian, kerja sama ini tidak hanya 

memperkuat peran lembaga pemerintah, tetapi juga mengakomodasi upaya lintas 

sektor untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, mendukung, dan sesuai 

dengan hak-hak anak.105 

Indonesia juga telah berupaya menjalin kerja sama internasional dalam 

memerangi pekerja anak. Pada tahun 2003, Indonesia menjadi tuan rumah 

Konferensi Regional Asia-Pasifik tentang Pekerja Anak.106 Yang mana konferensi 

tersebut mempertemukan pejabat pemerintah, pengusaha, dan pekerja dari seluruh 

wilayah untuk membahas cara-cara menghapuskan pekerja anak. Melalui 

partisipasi aktor-aktor tersebut, konferensi ini bertujuan untuk memfasilitasi dialog, 

kolaborasi, dan pertukaran informasi antara pemangku kepentingan, agar tercipta 

kesepahaman dan komitmen bersama dalam melindungi hak-hak anak dan 

memberantas pekerja anak. 

Upaya Indonesia untuk menjalin kerja sama internasional dalam 

melindungi pekerja anak dapat dikatakan berhasil. Negara ini telah membuat 

 
105 Save the Children. 2021. Lebih dari 800.000 Anak Indonesia Terjebak Dalam Bentuk 

Pekerjaan Terburuk Bagi Anak. Juni 23. Accessed Agustus 8, 2023. 

https://savethechildren.or.id/siaran-pers/lebih-dari-800-000-anak-indonesia-terjebak-dalam-

bentuk-pekerjaan-terburuk-bagi-anak.  
106 Kementerian Ketenagakerjaan; ILO-IPEC. 2015. Peta Jalan (Roadmap) menuju 

Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022. Kementerian Ketenagakerjaan, ILO Indonesia. 
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kemajuan yang signifikan dalam mengurangi jumlah anak yang bekerja dalam 

kondisi berbahaya (Tabel 2, hal 41). Namun, meskipun adanya regulasi dan upaya 

perlindungan, implementasi dan penegakan hukum terkait pekerja anak masih 

menghadapi tantangan, yang mana masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman 

dan kesadaran mengenai hak anak, serta keterbatasan sumber daya dan akses ke 

layanan sosial yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama advokasi 

antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam mengatasi 

pekerja anak dan memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi anak-anak di 

Indonesia. 

2. Kasus Pelanggaran HAM Terhadap Anak di Indonesia 

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, merupakan bentuk 

amanah yang diberikan Allah yang harus dijaga, dididik, dan dibina dengan baik 

karena dalam diri mereka melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia 

yang juga harus dihormati.107 Anak-anak adalah generasi masa depan yang akan 

mewarisi peran dalam pembangunan negara. Oleh sebab itu, perlu memberikan 

arahan dan persiapan yang tepat sejak usia dini agar mereka dapat tumbuh menjadi 

individu yang sehat secara fisik dan mental serta memiliki kualitas yang baik untuk 

menghadapi tantangan di masa depan. Mengingat masa kanak-kanak merupakan 

proses pertumbuhan yang penting, di mana anak-anak harus terlindungi dari segala 

bentuk perlakuan yang dapat mengganggu proses pertumbuhan mereka.108 

 
107 Amstrong Harefa. 2012. "Kekerasan terhadap Hak-Hak Anak, Peran dan 

Tanggungjawab Keluarga, Orangtua Serta Kebijakan Pemerintah Menanggulangi Kemaslahatan 

Anak." Didaktiik: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains, dan Pembelajarannya, Vol. 6, No. 

1 pp. 666-683. 
108 Fariza Saraswatie. 2020. "Pelanggaran Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum 

Dalam Proses Penyidikan." Jurist-Diction, Vol.3 (6). doi:10.20473/jd.v3i6.22967. 
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Meskipun demikian, tindak kekerasan terhadap anak tetap menjadi sorotan 

dalam berita media, baik cetak maupun elektronik. Kekerasan (violence) terhadap 

anak hampir terjadi setiap harinya jika melihat dari pengaduan kasus pelanggaran 

hak anak dari KPAI (lihat Gambar 4). 

Gambar 4  

Jumlah Kasus Pengaduan Perlindungan Anak ke KPAI 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Monavia Ayu Rizaty, Website DataIndonesia.id, KPAI, 2022. 

Menurut DataIndonesia.id di atas menunjukkan bahwa Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan, tercatat 4.124 aduan terkait 

kasus perlindungan anak dalam rentang waktu Januari hingga November 2022. 

Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 30,7% dibandingkan dengan total 

aduan sepanjang tahun 2021 yang mencapai 5.953 aduan.109 Sedang, dilansir dari 

website Viva Nasional menyatakan bahwa sepanjang tahun 2022 KPAI menerima 

4683 aduan. Berdasarkan data yang disampaikan pada laman tersebut, terdapat 

 
109 Monavia Ayu Rizaty. 2022. KPAI Catat 4.124 Kasus Perlindungan Anak hingga 

November 2022. Desember 30. Accessed Juni 21, 2023. https://dataindonesia.id/varia/detail/kpai-

catat-4124-kasus-perlindungan-anak-hingga-november-2022.  
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rincian kasus pelanggaran dalam beberapa klaster perlindungan anak, diantaranya, 

Klaster Hak Sipil Kebebasan mencatat 41 kasus, Klaster Lingkungan Keluarga dan 

Pengasuhan Alternatif mencatat 1.960 kasus, Klaster Kesehatan Dasar dan 

Kesejahteraan mencatat 120 kasus, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang 

dan Agama mencatat 429 kasus, dan Klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) 

mencatat 2.133 kasus. Data pengaduan tersebut diperoleh melalui berbagai sumber, 

termasuk pengaduan langsung, surat, email, serta media online.110 

Dari data pengaduan tersebut, pelanggaran perlindungan anak yang 

dilaporkan terjadi di seluruh wilayah Indonesia, menyebar di berbagai provinsi, 

kota, dan kabupaten. Sepuluh provinsi dengan jumlah pengaduan pelanggaran hak 

anak tertinggi adalah Jawa Barat dengan 929 kasus, DKI Jakarta dengan 769 kasus, 

Jawa Timur dengan 345 kasus, Banten dengan 312 kasus, Jawa Tengah dengan 286 

kasus, Sumatera Utara dengan 197 kasus, Sumatera Selatan dengan 62 kasus, 

Sulawesi Selatan dengan 54 kasus, Lampung dengan 53 kasus, dan Bali dengan 49 

kasus.111 

Berdasarkan data pengaduan tersebut, terlihat bahwa pengaduan terbanyak 

terjadi pada Klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) dengan total 2.133 kasus, 

dimana kasus yang paling dominan adalah anak menjadi korban kejahatan seksual 

dengan jumlah 834 kasus. Data ini mengindikasikan bahwa anak-anak di Indonesia 

 
110 Agus Setiawan. 2023. Sepanjang 2022 KPAI Catat Ada 4683 Kasus Pelanggaran 

Hak Anak, Jawa Barat Tertinggi. Januari 20. Accessed Juni 21, 2023. 

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1567346-sepanjang-2022-kpai-catat-ada-4683-kasus-

pelanggaran-hak-anak-jawa-barat-tertinggi?page=1. 
111 Agus Setiawan. 2023. Sepanjang 2022 KPAI Catat Ada 4683 Kasus Pelanggaran 

Hak Anak, Jawa Barat Tertinggi. Januari 20. Accessed Juni 21, 2023. 

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1567346-sepanjang-2022-kpai-catat-ada-4683-kasus-

pelanggaran-hak-anak-jawa-barat-tertinggi?page=1. 
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masih rentan menjadi korban kejahatan seksual dalam berbagai latar belakang, 

situasi, dan kondisi yang mereka alami.112 

Dalam konteks Kota Makassar, berdasarkan informasi dari DP3A 

Makassar, pada tahun 2022 tercatat 488 kasus kekerasan terhadap anak dan 

perempuan di Kota Makassar, di mana 200 kasus merupakan kekerasan terhadap 

anak. Kekerasan terhadap anak mendominasi catatan DP3A Makassar, disusul oleh 

kasus anak berhadapan hukum (ABH) sebanyak 100 kasus. Menurut Muslimin 

Hasbullah, Kepala UPTD PPA Kota Makassar, tahun 2022 menyaksikan kekerasan 

terhadap anak mencapai angka tertinggi dengan 200 kasus (40,98%), diikuti oleh 

kasus ABH sebanyak 100 kasus (20,49%), kekerasan terhadap perempuan 69 kasus 

(14,14%), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 52 kasus (10,66%), serta 

rekomendasi nikah 50 kasus, korban napza 13 kasus (2,66%), dan kasus disabilitas 

4 kasus (0,82%).113 

DP3A Makassar juga mencatat peningkatan kasus kekerasan perempuan 

dan anak pada tahun 2022 sebesar 18,16% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 

dari 413 kasus tahun 2021 menjadi 448 kasus tahun 2022. Mayoritas korban 

mengalami kekerasan fisik dan psikis. Menurut Kepala UPTD PPA, proporsi 

kekerasan fisik mencapai 91 orang (18,65%), psikis 54 orang (11,07%), kekerasan 

seksual 131 orang (26,84%), trafficking 23 orang (4,30%), penelantaran 66 orang 

 
112 Agus Setiawan. 2023. Sepanjang 2022 KPAI Catat Ada 4683 Kasus Pelanggaran 

Hak Anak, Jawa Barat Tertinggi. Januari 20. Accessed Juni 21, 2023. 

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1567346-sepanjang-2022-kpai-catat-ada-4683-kasus-

pelanggaran-hak-anak-jawa-barat-tertinggi?page=1. 
113 Rini. 2023. Tercatat, 200 Kasus Kekerasan Anak di Makassar Tahun 2022. Januari 

12. Accessed Agustus 6, 2023. https://celebesmedia.id/celebes/artikel/1014120123/tercatat-200-

kasus-kekerasan-anak-di-makassar-tahun-2022.  
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(13,52%), eksploitasi 15 orang (3,07%), bullying/intoleransi 7 orang (1,30%), 

penculikan 7 orang (1,43%), kejahatan lain atau pencurian 21 orang (4,30%), serta 

pelaku kekerasan fisik atau senjata tajam sebanyak 73 orang (14,96%).114 

Dalam menghadapi maraknya kekerasan, Kepala UPTD PPA Makassar 

menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka. Ia 

juga menyebut Pemerintah Kota Makassar telah mengambil langkah-langkah untuk 

mengurangi kasus kekerasan terhadap anak. Salah satu inisiatif dari Pemkot 

Makassar adalah program Jagai Anakta yang bertujuan untuk memberikan 

dukungan berkelanjutan. Upaya tersebut merupakan bagian dari usaha untuk 

memastikan bahwa orang tua memberikan pengasuhan yang layak bagi anak-anak 

mereka.115 

Dari gambaran terkait tingginya kasus pelanggaran hak anak di atas 

menunjukkan bahwa anak-anak adalah individu yang rentan, mereka masih dalam 

tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional yang terus berlangsung. Mereka 

lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan dan lebih rentan terhadap ancaman, 

kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Karena itu lah, anak-anak memerlukan 

perlindungan khusus, perhatian, dan upaya yang lebih besar untuk memastikan hak-

hak dan kebutuhan mereka terpenuhi. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk 

memahami bentuk-bentuk kekerasan yang mereka hadapi, seperti: 

 
114 Rini. 2023. Tercatat, 200 Kasus Kekerasan Anak di Makassar Tahun 2022. Januari 

12. Accessed Agustus 6, 2023. https://celebesmedia.id/celebes/artikel/1014120123/tercatat-200-

kasus-kekerasan-anak-di-makassar-tahun-2022. 
115 Rini. 2023. Tercatat, 200 Kasus Kekerasan Anak di Makassar Tahun 2022. Januari 

12. Accessed Agustus 6, 2023. https://celebesmedia.id/celebes/artikel/1014120123/tercatat-200-

kasus-kekerasan-anak-di-makassar-tahun-2022. 
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a. Kekerasan Psikis terhadap anak: kekerasan psikis atau kekerasan 

psikologis pada anak melibatkan tindakan yang merusak kesehatan 

mental dan emosional anak, termasuk pengabaian emosional, 

pelecehan verbal, atau manipulasi yang merendahkan harga diri anak. 

Misalnya, mengintimidasi, mencela, mengancam, mengisolasi, atau 

mengabaikan kebutuhan emosional anak secara berkelanjutan. 

Kekerasan psikis dapat menyebabkan kerusakan psikologis jangka 

panjang, rendahnya harga diri, gangguan perilaku, kecemasan, dan 

depresi pada anak. Lingkungan yang tidak aman secara emosional 

juga dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk membentuk 

hubungan interpersonal yang sehat dan merugikan perkembangan 

sosial mereka.116 

b. Kekerasan Fisik: ini melibatkan penggunaan kekuatan atau kekerasan 

fisik oleh orang dewasa terhadap anak, yang menyebabkan cedera atau 

rasa sakit. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat mencakup pukulan, 

tendangan, gigitan, penganiayaan dengan benda tumpul, atau tindakan 

lain yang merugikan fisik anak. Contoh kasus kekerasan fisik terhadap 

anak meliputi penganiayaan oleh orang tua, pengasuh, atau anggota 

keluarga lainnya yang seharusnya melindungi anak. Kekerasan fisik 

semacam ini dapat menyebabkan luka fisik serius, mempengaurhi 

 
116 Child Welfare Information Gateway. 2019. What is child abuse and neglect? 

Recognizing the signs and symptoms. Washington, DC: U.S: Department of Health and Human 

Services, Administration for Children and Families, Children’s Bureau. 
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pertumbuhan dan perkembangan anak, serta berdampak negatif pada 

kesehatan fisik dan emosional mereka.117 

c. Penelantaran dan Eksploitasi: penelantaran anak terjadi ketika orang 

dewasa yang bertanggung jawab tidak memenuhi kebutuhan dasar 

anak secara memadai, baik secara fisik, emosional, maupun 

psikologis. Ini melibatkan ketidakmampuan menyediakan makanan 

yang cukup, tempat tinggal yang aman, akses ke layanan kesehatan, 

dan pendidikan yang layak bagi anak. Selain itu, penelantaran juga 

mencakup kurangnya perhatian dan kasih sayang yang diperlukan 

untuk perkembangan dan kesejahteraan anak. Sementara itu, 

eksploitasi anak terjadi ketika anak dimanfaatkan secara tidak etis atau 

tidak pantas untuk keuntungan pribadi atau kepentingan orang lain. 

Hal ini mencakup pekerjaan anak yang berbahaya, perdagangan anak, 

dan penggunaan anak dalam praktik ekonomi yang merugikan. Anak-

anak yang mengalami penelantaran atau eksploitasi menghadapi 

risiko serius terhadap kesehatan fisik, emosional, dan psikologis 

mereka, serta terancam hak-hak mereka sebagai individu yang 

rentan.118 

d. Kekerasan Seksual: melibatkan eksploitasi seksual terhadap anak, 

baik melalui pelecehan seksual, pemerkosaan, perdagangan manusia, 

 
117 Child Welfare Information Gateway. 2019. What is child abuse and neglect? 

Recognizing the signs and symptoms. Washington, DC: U.S: Department of Health and Human 

Services, Administration for Children and Families, Children’s Bureau. 
118 Child Welfare Information Gateway. 2019. What is child abuse and neglect? 

Recognizing the signs and symptoms. Washington, DC: U.S: Department of Health and Human 

Services, Administration for Children and Families, Children’s Bureau. 
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atau pornografi anak. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam bentuk 

tindakan yang tidak pantas secara seksual, seperti sentuhan yang tidak 

diinginkan, eksploitasi melalui gambar atau video, atau pemaksaan 

untuk melakukan tindakan seksual. Pemerkosaan anak adalah 

tindakan seksual yang melibatkan penetrasi tanpa persetujuan dari 

anak. Kekerasan seksual terhadap anak menyebabkan trauma 

psikologis yang mendalam, gangguan emosional, dan masalah 

kesehatan mental yang berkepanjangan bagi korban. Hal ini juga 

dapat berdampak negatif pada perkembangan seksual dan 

kepercayaan diri anak.119 

Kasus kekerasan psikis, fisik, penelantaran dan eksploitasi maupun 

seksual terhadap anak seperti yang dipaparkan di atas merupakan pelanggaran 

serius terhadap hak asasi manusia. Yang mana, pelanggaran hak asasi manusia 

(HAM) tersebut terhadap anak di Indonesia adalah isu yang menimbulkan 

kekhawatiran yang mendalam dan perlu mendapatkan perhatian dari berbagai 

kalangan dan praktisi. Anak-anak sering kali menjadi korban berbagai bentuk 

pelanggaran HAM, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun 

dalam konteks pekerjaan. Berikut ini adalah beberapa contoh pelanggaran hak anak 

yang mungkin terjadi: 

a. Pelanggaran hak anak di Rumah: Anak-anak dapat mengalami 

kekerasan fisik, emosional atau seksual di dalam lingkungan rumah 

 
119 Child Welfare Information Gateway. 2019. What is child abuse and neglect? 

Recognizing the signs and symptoms. Washington, DC: U.S: Department of Health and Human 

Services, Administration for Children and Families, Children’s Bureau. 



73 

 

 

tangga. Ini termasuk perlakuan kasa, penelantaran, pengabaian 

kebutuhan dasar, penyalahgunaan, atau eksploitasi seksual. 

Pelanggaran ini sering kali dilakukan oleh anggota keluarga seperti 

orang tua, saudara kandung, atau kerabat dekat. 

b. Pelanggaran hak anak di Sekolah: Di lingkungan sekolah, anak-anak 

dapat menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ini 

termasuk pelecehan verbal, intimidasi, bullying, hukuman fisik yang 

tidak manusiawi, atau perlakuan tidak adil berdasarkan karakteristik 

pribadi seperti jenis kelamin, suku, agama, atau disabilitas. 

c. Pelanggaran hak anak di Lingkungan Masyarakat: Anak-anak dapat 

menghadapi pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat, termasuk 

kekerasan jalanan, eksploitasi seksual komersial, trafficking, atau 

keterlibatan dalam kegiatan ilegal seperti penggunaan narkoba atau 

perdagangan gelap. Mereka juga dapat mengalami diskriminasi, akses 

terbatas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, atau 

terpinggirkan dari partisipasi sosial dan politik. 

d. Pelanggaran hak anak dalam Konteks Pekerjaan: Anak-anak sering 

kali terlibat dalam pekerjaan yang melanggar hak-hak mereka, seperti 

pekerjaaan berbahaya (lihat hal 47), kerja paksa, atau eksploitasi 

ekonomi. Mereka dapat dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang 
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tidak aman, tidak pantas untuk usia mereka, tanpa akses pendidikan 

dan tanpa perlindungan sosial yang memadai.120 

Penting untuk memahami pelanggaran HAM terhadap anak di berbagai 

konteks tersebut di atas. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan individu anak, 

tetapi juga merusak masa depan mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, diperlukan upaya pencegahan, pendidikan, penegakan hukum yang 

serius dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga 

perlindungan anak, sekolah, keluarga, dan masyarakat, untuk melawan dan 

mencegah pelanggaran ini. 

Praktik kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi sering kali melibatkan 

anak-anak yang berada dalam situasi yang rentan, seperti anak-anak yang hidup 

dalam kondisi kemiskinan, yang terpinggirkan secara sosial, serta anak-anak dari 

kelompok minoritas atau dengan disabilitas. Berikut penjelasannya: 

a. Anak-anak dalam kemiskinan: anak-anak yang hidup dalam 

kemiskinan menghadapi risiko yang lebih tinggi terhadap kekerasan, 

penelantaran, dan eksploitasi. Mereka tidak memiliki akses yang 

memadai terhadap sumber daya, seperti makanan, perumahan, 

pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketidakmampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar ini dapat membuat mereka lebih rentan 

terhadap situasi yang berbahaya dan memperburuk kondisi mereka.121 

 
120 WHO. 2022. Violence against children. November 29. Accessed Juni 28, 2023. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children.  
121 Ingata Khaizu. 2009. Upaya-upaya perlindungan oleh organisasi sosial keagamaan 

lokal bagi anak yang berada pada pemukiman rawan untuk tereksploitasi secara ekonomi dan 

seksual. Skripsi, Depok: Universitas Indonesia. 
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b. Anak-anak terpinggirkan secara sosial: seperti anak jalanan, anak 

migran, atau anak yang tinggal di daerah terpencil, juga berisiko lebih 

tinggi mengalami kekerasan dan eksploitasi. Mereka sering kali tidak 

memiliki perlindungan yang memadai dan rentan terhadap pemisahan 

dari keluarga dan jaringan dukungan sosial. Kondisi sosial yang buruk 

dan ketidakstabilan lingkungan dapat memicu situasi yang 

membahayakan bagi anak-anak ini.122 

c. Anak-anak dari kelompok minoritas dan disabilitas: anak-anak dari 

kelompok minoritas etnis, agama, atau suku sering kali menghadapi 

diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil, yang dapat meningkatkan 

risiko mereka terhadap kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, anak-

anak dengan disabilitas sering kali menjadi sasaran kekerasan, 

penelantaran, dan eksploitasi karena mereka lebih bergantung pada 

orang lain dan memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, layanan 

kesehatan, dan perlindungan.123 

Adapun pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak dari masing-masing 

kelompok yang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran hingga 

eksploitasi seperti yang disebutkan dalam penjelasan sebelumnya dapat bervariasi 

dan tidak terbatas pada satu kelompok tertentu. Namun, berikut adalah beberapa 

 
122 Ingata Khaizu. 2009. Upaya-upaya perlindungan oleh organisasi sosial keagamaan 

lokal bagi anak yang berada pada pemukiman rawan untuk tereksploitasi secara ekonomi dan 

seksual. Skripsi, Depok: Universitas Indonesia. 
123 Kemen PPPA. 2019. Anak kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak kita 

semua. Februari 26. Accessed Juni 29, 2023. 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2071/anak-kelompok-minoritas-dan-

terisolasi-adalah-anak-kita-semua. 
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penjelasan mengenai pelaku kejahatan dari kelompok yang berpotensi terlibat 

dalam kekerasan terhadap anak: 

a. Pelaku kekerasan fisik terhadap anak dapat berasal dari berbagai latar 

belakang dan hubungan. Dalam konteks rumah tangga, pelaku 

kekerasan fisik mungkin termasuk orang tua, anggota keluarga, atau 

pengasuh yang memiliki kontrol dan akses fisik terhadap anak. Di 

lingkungan sekolah, pelaku kekerasan fisik dapat melibatkan siswa 

lain, guru, atau staf sekolah yang menggunakan kekerasan fisik 

sebagai bentuk hukuman atau intimidasi. Pelaku kekerasan fisik juga 

dapat berasal dari dari lingkungan masyarakat, seperti individu yang 

terlibat dalam tindakan kekerasan jalanan atau kelompok kriminal.124 

b. Pelaku kekerasan psikologis atau psikis terhadap anak juga dapat 

berasal dari berbagai kelompok. Dalam lingkungan rumah tangga, 

pelaku kekerasan psikis termasuk orang tua, anggota keluarga, atau 

pengasuh yang secara verbal atau emosional menyakiti dan 

merendahkan anak. Di sekolah, pelaku kekerasan psikis dapat 

melibatkan siswa lain, guru, atau staf sekolah yang melakukan 

intimidasi, mengancam, atau mencela anak secara verbal. Pelaku 

kekerasan psikis juga dapat melibatkan individu di lingkungan 

masyarakat yang melakukan tindakan pengabaian emosional atau 

manipulasi psikis terhadap anak.125 

 
124 United Nations Children’s Fund. 2014. Hidden in plain sight: A statistical analysis of 

violence against children. New York: UNICEF. 
125 United Nations Children's Fund. 2014. Hidden in plain sight: A statistical analysis of 

violence against children. New York: UNICEF. 
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c. Pelaku kekerasan seksual pada anak bisa berasal dari lingkup rumah 

tangga termasuk anggota keluarga, seperti orang tua, saudara 

kandung, atau kerabat dekat yang mengeksploitasi anak secara 

seksual. Di luar rumah tangga, pelaku kekerasan seksual bisa 

termasuk individu di lingkungan sekolah, tetangga, orang asing, atau 

kelompok yang terlibat dalam perdagangan manusia atau pornografi 

anak. Pelaku kekerasan seksual juga dapat melibatkan orang dewasa 

yang memanfaatkan kekuasaan, kepercayaan, atau posisi otoritas 

mereka untuk memperoleh akses seksual terhadap anak.126 

d. Selanjutnya, pelaku penelantaran dan eksploitasi, dimana 

penelantaran anak dapat meliputi orang tua atau wali yang gagal 

memenuhi kebutuhan dasar anak secara sengaja mengabaikan 

kewajiban tersebut. Sedangkan, pelaku eksploitasi anak bisa berasal 

dari berbagai kelompok, termasuk pengusaha yang mempekerjakan 

anak secara ilegal, perekrut dalam praktik perdagangan manusia, atau 

individu yang terlibat dalam praktik eksploitasi seksual anak atau 

produksi pornografi anak.127 

Penting untuk diingat bahwa pelaku kejahatan kekerasan pada anak dapat 

berasal dari berbagai latar belakang dan lingkungan. Oleh karena itu penanganan 

kasus kekerasan terhadap anak memerlukan upaya kolaboratif antara lembaga 

penegak hukum, organisasi perlindungan anak, lembaga pendidikan, keluarga, 

 
126 United Nations Children's Fund. 2014. Hidden in plain sight: A statistical analysis of 

violence against children. New York: UNICEF. 
127  United Nations Children’s Fund. 2014. Hidden in plain sight: A statistical analysis 

of violence against children. New York: UNICEF. 
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masyarakat secara keseluruhan, hingga kolaborasi antar negara ataupun aktor 

internasional lainnya, serta pengawasan dan penegakan hukum yang kuat.  

Dari penjelasan di atas, berikut contoh kasus terkait pelanggaran hak 

terhadap anak di Indonesia, seperti:  

a. Kasus Eksploitasi Seksual: Pada bulan April 2023, terdapat kasus 

pelecehan di salah satu masjid di wilayah Kecamatan Tallo, Makassar, 

korbannya adalah dua anak kembar berusia 7 tahun dan pelakunya 

adalah seorang marbut masjid tersebut.128 Kasus ini menyoroti peran 

penting penegakan hukum dalam melawan perdagangan manusia dan 

melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual. Kasus tersebut di atas 

menyoroti pentingnya penegakan hukum yang kuat dalam melawan 

perdagangan manusia dan melindungi anak-anak. Tindakan tersebut 

merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak dan tidak dapat 

diterima. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, organisasi 

non-pemerintah, dan masyarakat secara luas diperlukan untuk 

mencegah, mengungkap, dan menghentikan praktik eksploitasi 

seksual anak. Perlindungan yang komprehensif, termasuk pendidikan, 

peningkatan kesadaran, dan pemulihan korban, juga menjadi penting 

dalam upaya ini. Dalam menghadapi kasus semacam ini, penegakan 

 
128 Ikhsan Bayu Aji Saputra. 2023. "Marbut Masjid di Makassar Lecehkan 2 Bocah 

Kembar Usai Ngaji Ditangkap." detikSulsel. Juni 25. Accessed Agustus 10, 2023. 

https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6791425/marbut-masjid-di-makassar-

lecehkan-2-bocah-kembar-usai-ngaji-ditangkap. 
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hukum yang tegas dan kerja sama antar lembaga menjadi kunci untuk 

memberikan keamanan dan kesejahteraan bagi anak-anak. 

b. Kasus Kekerasan Fisik dalam Keluarga: banyak kasus kekerasan fisik 

terjadi dalam lingkungan keluarga di Indonesia. Misalnya, kasus tiga 

balita di Jakarta yang menjadi korban kekerasan fisik oleh keluarga 

terdekat. Anak-anak tersebut mengalami pemukulan, penamparan, 

dan penganiayaan yang menyebabkan luka serius hingga akhirnya 

meninggal. Kasus ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dan 

masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari 

kekerasan dalam keluarga.129 Kasus kekerasan fisik dalam keluarga 

seperti yang terjadi pada tiga anak balita tersebut merupakan 

pelanggaran serius terhadap hak anak. Kasus ini mencerminkan 

perlunya perlindungan yang efektif terhadap anak dari kekerasan 

dalam keluarga, sesuai dengan UNCRC. Menurut UNCRC, setiap 

anak berhak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman 

dan bebas dari kekerasan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa anak-

anak tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya dari 

lingkungan keluarga mereka. UNICEF sebagai organisasi 

internasional yang ikut menyuarakan hak anak juga menegaskan 

pentingnya mencegah kekerasan dalam keluarga dan memberikan 

perlindungan kepada korban. Diperlukan upaya pemerintah, 

 
129 Agustinus Yoga Primantoro. 2023. Di Jakarta, Tiga Anak Balita Tewas di Tangan 

Keluarga Dekat. Februari 1. Accessed Juli 1, 2023. 

https://www.kompas.id/baca/metro/2023/01/31/kasus-kekerasan-anak-di-jakarta-semakin-

marak.  
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masyarakat, dan lembaga terkait dalam meningkatkan kesadaran, 

edukasi masyarakat, dan memperkuat sistem perlindungan anak untuk 

mencegah kasus serupa, menjaga keselamatan anak, dan memastikan 

hak-hak mereka terlindungi sesuai standar internasional yang diakui. 

c. Kasus Kerja Paksa dalam Industri: Di sektor industri seperti tekstil, 

terdapat kasus pekerja anak yang terlibat dalam kerja paksa di pabrik-

pabrik garmen. Mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang 

berbahaya, dengan jam kerja yang panjang, upah rendah, dan 

kurangnya perlindungan yang memadai. Kasus ini menunjukkan 

perlunya penegakan hukum yang ketat terhadap praktik kerja paksa 

dan perlindungan hak-hak pekerja anak.130 Sesuai dengan UNCRC 

dan ILO, anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari eksploitasi 

ekonomi dan bekerja dalam kondisi yang tidak aman. Kasus tersebut 

menyoroti perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik 

kerja paksa, termasuk perlindungan hak-hak pekerja anak, seperti jam 

kerja yang sesuai, upah yang layak, serta lingkungan kerja yang aman 

dan sehat. UNCRC dan ILO memandang pentingnya menciptakan 

lingkungan dimana anak-anak dapat mengembangkan diri secara 

optimal tanpa terlibat dalam kerja yang merugikan kesehatan, 

pendidikan, dan perkembangan mereka. Diperlukan upaya bersama 

antara pemerintah, lembaga terkait, serta masyarakat untuk melawan 

 
130 KumparanSTYLE. Isu Pekerja Anak di Industri Fashion Dunia. November 27, 2018. 

https://kumparan.com/kumparanstyle/isu-pekerja-anak-di-industri-fashion-dunia-

1543304102524262547/1 (accessed Februari 11, 2023). 
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praktik kerja paksa, melindungi pekerja anak, dan memastikan 

pemenuhan hak-hak mereka sesuai dengan standar internasional yang 

diakui. 

d. Kasus Pengabaian Terhadap Hak Pendidikan: Banyak anak di 

Indonesia yang menghadapi hambatan dalam mendapatkan 

pendidikan yang layak. Misalnya, di daerah terpencil, terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan di daerah 

terpencil, diantaranya, akses perjalanan yang sulit, kurangnya tenaga 

pengajar, kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat tentang 

pendidikan. Kasus ini lagi-lagi mencerminkan pentingnya pemerintah 

dan masyarakat dalam memastikan bahwa semua anak memiliki akses 

yang setara terhadap pendidikan berkualitas.131 Berdasarkan UNCRC 

dan pandangan UNICEF, setiap anak memiliki hak yang sama untuk 

mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Faktor-

faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan di atas menghambat 

anak-anak di daerah terpencil untuk memperoleh pendidikan yang 

setara. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam 

memastikan bahwa semua anak, terlepas dari latar belakang dan 

kondisi geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk 

mendapatkan pendidikan berkualitas. UNCRC dan UNICEF 

mendorong upaya kolaboratif dalam meningkatkan aksesibilitas, 

 
131 Kompasiana. 2021. Bagaimana Pendidikan di Daerah Terpencil? Upaya 

Peningkatan Mutu Pendidikan.  Juni 22. Accessed Juli 1, 2023. 

https://www.kompasiana.com/neniratnasari/60d11e96bb448671fc4627b2/bagaimana-pendidikan-

di-daerah-terpencil-upaya-peningkatan-mutu-pendidikan. 
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kualitas, dan kesetaraan pendidikan bagi anak-anak di seluruh 

Indonesia, dengan mengatasi hambatan yang ada dan memperkuat 

dukungan masyarakat untuk pendidikan. 

Kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap anak di Indonesia mencerminkan 

tantangan serius dalam melindungi hak-hak anak. Meskipun ada undang-undang 

dan kebijakan yang berupaya melindungi anak-anak, implementasinya sering kali 

masih terbatas. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, kurangnya 

kesadaran, dan kelemahan sistem hukum menjadi faktor penyebab pelanggaran ini.  

B. Dinamika Penegakan United Nations Convention on the Rights of the Child 

1989 dengan Kemampuan Negara Indonesia dalam Memberikan 

Perlindungan HAM terhadap Pekerja Anak 

Dalam sejarahnya, usulan Konvensi Hak Anak muncul berkat Eglantyne 

Jebb pada tahun 1923 dengan merumuskan Deklarasi Hak Anak yang mengandung 

sepuluh hak anak. Lima tahun kemudian, deklarasi ini diadopsi oleh Liga Bangsa-

Bangsa dan dikenal sebagai Deklarasi Jenewa. Pada tahun 1948, Majelis Umum 

PBB juga mengakui deklarasi ini. Pada tahun 1979, sebuah kelompok kerja 

dibentuk untuk merumuskan Konvensi Hak Anak. Sepuluh tahun berikutnya, 

Majelis Umum PBB mengadopsi konvensi ini pada 20 November 1989 dan mulai 

berlaku pada 2 September 1990.132 

 
132 Dian Lestari. 2016. Analisis International Convention on the Rights of the Child (CRC) 

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

Mengenai Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia. Skripsi, Pontianak: Universitas 

Tanjungpura.  
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UNCRC adalah singkatan dari United Nations Convention on the Rights 

of the Child, yang merupakan konvensi internasional yang mengatur tentang hak-

hak dasar anak, seperti hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, 

pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta 

partisipasi dalam kehidupan sosial.  Konvensi Hak Anak (UNCRC) memiliki 54 

pasal yang terorganisir oleh Komite Hak Anak PBB ke dalam 8 klaster, meliputi 

langkah-langkah implementasi umum, definisi anak, prinsip-prinsip umum, hak-

hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan perwalian, kesehatan dan 

kesejahteraan dasar, pendidikan, waktu luang dan budaya, serta tindakan 

perlindungan khusus.133 

Rumusan Konvensi Hak Anak ini didasarkan pada Deklarasi Hak Anak 

PBB di Jenewa pada tahun 1924 dan Deklarasi Hak Anak PBB tahun 1959. Oleh 

karena itu, Konvensi Hak Anak terkait erat dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia 

PBB tahun 1948. Sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia pada bab teoritis 

penelitian ini, bahwa perlindungan terhadap hak anak sekaligus merupakan 

perlindungan hak asasi manusia, dan pelanggaran terhadap hak anak sekaligus 

merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Melalui pembentukan 

Konvensi Hak Anak, hukum internasional menetapkan anak sebagai subyek hukum 

yang memerlukan perlindungan hak-haknya. Negara-negara yang terlibat dalam 

 
133 Dian Lestari. 2016. Analisis International Convention on the Rights of the Child (CRC) 

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

Mengenai Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia. Skripsi, Pontianak: Universitas 

Tanjungpura.  
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konvensi ini memiliki tanggung jawab untuk mengakui dan mengimplementasikan 

isi konvensi, terutama dalam memastikan perlindungan terhadap hak-hak anak.134 

UNCRC memiliki empat prinsip inti yang menjadi dasar dari konvensi ini, 

dimana konvensi ini mengakui bahwa anak-anak adalah subyek hak asasi manusia 

yang memiliki hak-hak dasar yang sama dengan orang dewasa. Prinsip-prinsip ini 

sesuai dengan yang tertera pada bab teoritis terkait konsep perjanjian internasional, 

menjamin bahwa setiap anak dapat hidup tanpa diskriminasi, dengan 

mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka dalam semua hal yang 

mempengaruhi mereka, dengan mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup dan 

berkembang sepenuhnya, dan dengan mendapatkan penghargaan atas pandangan, 

perasaan dan keinginan mereka. Adapun dalam konteks pekerja anak, prinsip-

prinsip ini juga memberikan perlindungan khusus bagi pekerja anak, yaitu anak-

anak yang bekerja di bawah usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang 

dan konvensi, serta terpapar risiko kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi. 

Prinsip-prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk menghapus bentuk-bentuk 

pekerjaan terburuk bagi pekerja anak, seperti pekerja seks komersial, pekerja rumah 

tangga, pekerja tambang, pekerja perkebunan, dan pekerja konstruksi, serta untuk 

memberikan upah, pendidikan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang layak bagi 

pekerja anak.135 

 
134 Dian Lestari. 2016. Analisis International Convention on the Rights of the Child (CRC) 

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

Mengenai Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia. Skripsi, Pontianak: Universitas 

Tanjungpura.  
135 UNICEF. n.d. Convention on the Rights of the Child: For every child, every right. 

Accessed Agustus 9, 2023. https://www.unicef.org/child-rights-convention.  
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Sesuai dengan teori atau konsep perjanjian internasional yang tercantum 

dalam bab dua penelitian ini terkait perjanjian internasional dengan kekuatan 

hukum yang dibagi dua yakni hard binding dan soft binding. UNCRC adalah 

konvensi yang bersifat hard binding, artinya konvensi ini memiliki kekuatan hukum 

yang mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya. Konvensi Hak Anak 

(UNCRC) adalah sebuah perjanjian hukum internasional yang membahas hak-hak 

anak. Secara prinsipil, konvensi ini dibagi menjadi tiga aspek pokok. Pertama, 

konvensi mengatur kewajiban bagi pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan 

hak, yakni negara. Kedua, konvensi mengidentifikasi kelompok penerima hak, 

yakni anak-anak. Ketiga, konvensi berisi rincian mengenai jenis-jenis hak yang 

wajib dilindungi dan dijamin oleh negara. Negara-negara yang meratifikasi 

UNCRC harus menyesuaikan hukum dan kebijakan nasional mereka sesuai dengan 

norma-norma yang terdapat dalam konvensi ini. Negara-negara yang meratifikasi 

UNCRC juga harus melaporkan kemajuan dan tantangan dalam pelaksanaan hak-

hak anak kepada Komite Hak-Hak Anak PBB, yang merupakan badan independen 

yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan UNCRC. Jika 

terdapat pelanggaran atau pengabaian terhadap hak-hak anak oleh negara-negara 

yang meratifikasi UNCRC, maka Komite Hak-Hak Anak PBB dapat memberikan 

rekomendasi, saran, atau kritik kepada negara-negara tersebut.136 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak PBB (UNCRC) 

pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tanggal 25 Agustus. 

 
136 Dian Lestari. 2016. Analisis International Convention on the Rights of the Child (CRC) 

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

Mengenai Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia. Skripsi, Pontianak: Universitas 

Tanjungpura. 



86 

 

 

Sebagai anggota PBB yang telah mengadopsi UNCRC, Indonesia memiliki 

kewajiban untuk menyelaraskan hukum dan kebijakan nasional dengan norma-

norma yang terkandung dalam Konvensi tersebut. Dalam hal ini, Indonesia telah 

melakukan upaya integrasi prinsip-prinsip UNCRC dalam regulasi dan program-

programnya yang berhubungan dengan hak-hak anak. 

Indonesia sebagai negara yang mengadopsi UNCRC juga melaporkan 

kemajuan dan tantangan dalam pelaksanaan hak-hak anak kepada Komite Hak-Hak 

Anak PBB melalui laporan periodik kepada Komite yang mencakup langkah-

langkah yang telah diambil dalam rangka melindungi hak-hak anak. Namun, masih 

ada ruang untuk perbaikan dalam hal transparansi dan kedalaman laporan ini agar 

dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai situasi hak anak 

di Indonesia. Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Komite Hak-Hak Anak PBB, 

beberapa catatan telah diidentifikasi terkait dengan pelaksanaan hak anak di 

Indonesia, termasuk tantangan seperti kemiskinan, akses terhadap pendidikan 

berkualitas, perlindungan terhadap anak-anak migran, dan perlindungan terhadap 

anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini Komite memberikan 

rekomendasi kepada Indonesia untuk mengatasi isu-isu ini dan memperkuat upaya 

perlindungan hak anak.  

Walaupun demikian, sejumlah langkah telah diambil oleh pemerintah 

Indonesia untuk memperbaiki situasi tersebut, termasuk melalui pembentukan 

kebijakan-kebijakan yang lebih inklusif dan upaya-upaya meningkatkan kesadaran 

serta kerja sama lintas sektor dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. 

Indonesia juga telah mengadopsi berbagai program untuk mendukung hak anak, 
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seperti Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan 

Terburuk untuk Anak dan program-program perlindungan anak di tingkat lokal. 

Terkait dengan penjelasan sebelumnya, meskipun Indonesia telah 

meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak PBB (UNCRC) pada 1990 dan mengambil 

sejumlah langkah untuk memperbaiki situasi hak anak, analisis menunjukkan 

bahwa penerapan UNCRC masih menghadapi tantangan. Meninjau 

perkembangangan hukum, implementasi UNCRC belum sepenuhnya terlihat dalam 

konteks perjanjian internasional dan hukum internasional. Terdapat kebutuhan 

untuk mengevaluasi lebih lanjut transparansi dan kedalaman laporan yang diajukan 

oleh Indonsia kepada Komite Hak-Hak Anak PBB, terutama dalam mengatasi 

catatan terkait kemiskinan, akses pendidikan, perlindungan anak migran, dan anak 

yang berhadapan dengan hukum. Meskipun sejumlah langkah positif telah diambil, 

seperti pembentukan kebijakan inklusif dan program-program perlindungan anak, 

masih ada ruang untuk meningkatkan kesadaran serta kerja sama lintas sektor guna 

memastikan perlindungan hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip UNCRC. 

Evaluasi lebih lanjut terhadap implementasi UNCRC, dengan penekanan khusus 

pada isu pekerja anak, dapat memberikan pandangan yang lebih holistik dan 

mendalam terhadap upaya Indonesia dalam melindungi hak asasi anak sesuai 

dengan standar internasional. 

Dalam konteks pekerja anak, UNCRC memandang isu tersebut sebagai 

sebuah pelanggaran terhadap hak-hak anak yang harus dicegah dan diatasi. UNCRC 

mengatur hak-hak dasar yang harus dinikmati oleh semua anak-anak di dunia, tanpa 

diskriminasi. Beberapa hak-hak tersebut adalah hak untuk hidup, bertahan hidup, 



88 

 

 

dan berkembang secara optimal; hak untuk mendapatkan pendidikan yang 

berkualitas dan sesuai dengan minat dan kemampuan; hak untuk dilindungi dari 

segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, penganiayaan, dan pengabaian; dan hak 

untuk menyampaikan pendapat dan didengarkan dalam segala hal yang 

menyangkut kepentingan mereka.137 

Pekerja anak merupakan salah satu fenomena sosial yang menjadi masalah 

di berbagai negara karena menyangkut hak asasi manusia, kesejahteraan anak, dan 

pembangunan berkelanjutan.  Dalam konsep pekerja anak yang tercantum pada bab 

teoritis penelitian ini, pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan 

berbahaya, melebihi batas waktu, atau mengganggu hak mereka untuk 

mendapatkan pendidikan dan perlindungan. Pekerja anak sering kali terlibat dalam 

pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia, kemampuan, dan minat mereka. Pekerja 

anak juga rentan mengalami eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan kesehatan 

yang buruk.  

Menurut data terbaru ILO dan UNICEF, jumlah pekerja anak di dunia 

meningkat menjadi 160 juta pada awal tahun 2020, naik 8,4 juta dari empat tahun 

sebelumnya. Hamper setengah dari pekerja anak berada dalam pekerjaan berbahaya 

yang langsung membahayakan kesehatan dan perkembangan mereka. Dampak 

pandemi Covid-19 juga meningkatkan risiko 9 juta anak tambahan terjebak dalam 

pekerja anak akibat kehilangan pekerjaan dan pendapatan keluarga.138 

 
137 137 Kathryn Reid. 2023. "Child labor: Facts, FAQs, and how to end it." World Vision. 

Juni 7. Accessed Agustus 9, 2023. https://www.worldvision.org/child-protection-news-

stories/child-labor-facts. 
138 UNICEF. n.d. Child Labour: Nearly 1 in 10 children are subjected to child labour 

worldwide, with some forced into hazardous work through trafficking. Accessed Agustus 8, 2023. 

https://www.unicef.org/protection/child-labour. 
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Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah pekerja anak 

terbanyak di dunia, dengan banyaknya anak terlibat dalam berbagai bentuk 

pekerjaan baik di sektor formal maupun informal. Fenomena ini memberikan 

gambaran tentang kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hak 

anak dan menggarisbawahi perlunya upaya serius dalam mengatasi isu pekerja 

anak, berikut data terkait pekerja anak di Indonesia berdasarkan jumlah jiwa anak: 

Gambar 5 

Pekerja Anak di Indonesia berdasarkan Jumlah Jiwa (2017-2022) 

 

 

 

 

 

 

Sumber: DataIndonesia.id, BPS, 2017-2022. 

Data di atas menunjukkan, Badan Pusat Statistik mencatat di Indonesia 

pada tahun 2019 terdapat sekitar 920 ribu jiwa anak yang menjadi pekerja anak. 

Namun, total pekerja anak meningkat pada tahun 2020 sekitar 1,33 juta jiwa, dan 

menurun menjadi sekitar 1,05 juta jiwa pada tahun 2021. Yang kemudian, 

mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 sekitar 1,01 juta jiwa pekerja anak. 

Data tersebut, dilakukan dengan pengukuran sesuai Undang-undang (UU) Nomor 
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13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang mana berdasarkan aturan tersebut, 

anak yang bekerja berada di rentang usia 5-17 tahun.139 

Pekerja anak merupakan tanggung jawab global karena dampak dan 

implikasinya melampaui batas-batas negara tertentu. Isu ini memerlukan perhatian 

dari seluruh dunia karena hak-hak anak diakui sebagai hak asasi manusia universal 

yang harus dihormati dan dilindungi oleh seluruh negara. Hak anak tidak terbatas 

oleh batas geografis, sehingga tanggung jawab melindungi hak-hak ini juga harus 

berlaku di seluruh dunia. Pekerja anak sering terlibat dalam rantai pasok global di 

berbagai sektor, menjadikan isu ini sebagai tantangan global. Oleh karena itu, 

tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan mengatasi pekerja anak adalah 

tanggung jawab bersama seluruh negara di dunia. Isu ini juga memiliki dampak 

signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan di berbagai negara. Terbatasnya 

akses mereka terhadap pendidikan dan pelatihan berdampak pada ekonomi dan 

masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, mengatasi pekerja anak juga memiliki 

implikasi global terhadap kemajuan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. 

Pemberantasan pekerja anak mencerminkan solidaritas internasional dan 

perhatian bersama terhadap kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia. 

Keberlanjutan perlindungan anak merupakan tujuan bersama yang harus dikerjakan 

secara bersama-sama oleh negara-negara di seluruh dunia. UNCRC dengan tegas 

mencantumkan isu pekerja anak sebagai bagian integral dari perlindungan hak-hak 

anak. Konvensi ini memberikan panduan dan norma internasional yang diperlukan 

 
139 Badan Pusat Statistik. n.d. Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi 

(Persen), 2018-2022. Accessed Februari 12, 2023. https://www.bps.go.id/indicator/6/2008/1/persentase-

anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html. 
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untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan kerja yang merugikan.140 Oleh 

karena itu, UNCRC menjadi alat penting dalam memastikan tanggung jawab global 

terhadap perlindungan hak anak, dengan menempatkan perlindungan anak sebagai 

prioritas universal yang diakui dan diimplementasikan oleh semua negara di dunia. 

Realitas yang dapat dilihat dari perhatian global terhadap isu ini adalah pada tahun 

2021 telah diumumkan sebagai Tahun Penghapusan Pekerja Anak oleh Majelis 

Umum PBB dan dunia internasional berkomitmen untuk menghapus semua bentuk 

pekerjaan anak di bawah Target 8.7 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(Sustainable Development Goals) PBB pada tahun 2025. Untuk meningkatkan 

kesadaran, advokasi, dan tindakan global untuk mengakhiri pekerja anak dalam 

segala bentuknya.141 

Konvensi Hak Anak (UNCRC) adalah perjanjian hak asasi manusia 

internasional yang menetapkan hak-hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial 

anak-anak di seluruh dunia. Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989, 

konvensi ini berperan penting dalam membentuk kebijakan global dan memastikan 

kesejahteraan anak-anak.142 Dalam kasus Indonesia, dinamika implementasi 

UNCRC dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, diantaranya, aspek 

sosial, ekonomi, politik, maupun hukum. Sebagai bangsa yang majemuk dan 

berpenduduk padat, Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan hak semua 

 
140 UNICEF. n.d. Convention on the Rights of the Child: For every child, every right. 

Accessed Agustus 9, 2023. https://www.unicef.org/child-rights-convention. 
141 Kathryn Reid. 2023. "Child labor: Facts, FAQs, and how to end it." World Vision. Juni 

7. Accessed Agustus 9, 2023. https://www.worldvision.org/child-protection-news-stories/child-

labor-facts.  
142 General Assembly resolution 44/25. "Convention on the Rights of the Child." The 

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). November 20, 1989. 
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anak terpenuhi. Paragraf berikut akan mempelajari dinamika UNCRC di Indonesia, 

mengkaji bagaimana faktor internal dan eksternal berdampak pada upaya negara 

untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak. 

1. Faktor Internal 

Konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC) diadopsi oleh Majelis Umum 

PBB pada tahun 1989, sebuah perjanjian yang mengikat secara hukum yang 

menetapkan hak sipil, politik, sosial, dan budaya setiap orang di bawah 18 tahun.143 

Sebagai salah satu negara anggota PBB, Indonesia telah mengikuti proses 

pengesahan Convention on the Rights of the Child sesuai dengan Keputusan 

Presiden Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990, yang berarti terikat secara hukum 

untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Langkah ini menjadi landasan untuk 

munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang kemudian diperbarui 

melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. UNCRC sangat relevan terhadap 

perlindungan anak di Indonesia, karena ini adalah negara dengan populasi anak-

anak yang besar, yang rentan terhadap hak asasi manusia.144 Indonesia menghadapi 

tantangan sosial dan ekonomi yang signifikan yang menghalangi kemampuannya 

untuk memenuhi hak-hak anak, seperti kemiskinan, dan kurangnya akses dan 

perawatan kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika 

penegakan UNCRC di Indonesia pada faktor sosial dan ekonomi untuk memastikan 

hak-hak anak dilindungi dan dipenuhi. 

 
143 General Assembly resolution 44/25. "Convention on the Rights of the Child." The 

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). November 20, 1989. 
144 DPPPA Kab. Indragiri Hulu, Bidang Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak. 

2018. 32 Hak Anak Sebagai Wujud Nyata Perlindungan Anak. Mei 16. Accessed Juli 11, 2023. 

https://dpppa.inhukab.go.id/index.php/program-dan-kegiatan/bidang-pemenuhan-hak-anak/75-32-

hak-anak-sebagai-wujud-nyata-perlindungan-anak. 
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a. Sosial 

Faktor sosial berperan signifikan dalam penegakan UNCRC di 

Indonesia. Latar belakang budaya dan agama yang beragam di negara ini, serta 

kepercayaan dan praktik tradisional, sering kali bertentangan dengan prinsip-

prinsip yang digariskan dalam Konvensi. Kemiskinan, ketidaksetaraan, 

pendidikan, serta sumber daya dan infrastruktur yang tidak memadai untuk 

melaksanakan kebijakan perlindungan anak utamanya di tingkat daerah dan 

desa menghambat penerapan hukum terhadap hak-hak anak.145 Faktor-faktor 

sosial tersebut menyulitkan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk 

menegakkan UNCRC secara efektif dan melindungi hak-hak anak. 

Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya dengan lebih 

dari 300 kelompok.146 Masing-masing kelompok etnis ini memiliki keyakinan 

dan praktik budayanya sendiri, yang mengakar kuat dalam kehidupan sehari-

hari masyarakat. Keyakinan dan praktik budaya memiliki dampak yang 

signifikan terhadap kehidupan di Indonesia. Misalnya, di beberapa budaya, 

anak perempuan harus menikah dan memulai sebuah keluarga pada usia dini, 

yang dapat menghalangi mereka untuk melanjutkan pendidikan. Beberapa 

praktik budaya seperti mutilasi alat kelamin, pekerja anak, dan pernikahan anak 

berdampak buruk pada perkembangan anak. Sangat penting memahami 

 
145 United Nations Children's Fund. 2020. Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan 

Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak. Jakarta: UNICEF Indonesia. 
146 Arjuna. 2022. Keberagaman Budaya Indonesia dalam Semangat Nasionalisme. 

Oktober 10. Accessed Juli 11, 2023. https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/read/3432/keberagaman-

budaya-indonesia-dalam-semangat-nasionalisme.html. 
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keyakinan dan praktik budaya masyarakat Indonesia untuk mempromosikan 

perlindungan anak dan menjamin hak-hak anak tersebut.147 

Gambar 6 

Nilai Konservasi Tinggi Terkait Nilai-Nilai Budaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2020. 

Dari penjelasan gambar di atas menunjukkan bahwa, masyarakat adat 

Indonesia menjadi kelompok yang perlu dilindungi menurut RAN HAM 2019-

2024. Anak-anak dari masyarakat adat memiliki kerentanan yang lebih tinggi 

karena status mereka yang khusus. Mereka sering tinggal di daerah terpencil 

dan menggantungkan hidup mereka pada sumber daya alam, dengan memiliki 

tradisi dan hukum adat yang dipegang teguh. Meskipun tidak semua komunitas 

masyarakat adat diakui secara resmi oleh pemerintah, mereka sering terlibat 

dalam konflik dengan dunia bisnis. Oleh karena itu, penting bagi negara dan 

dunia bisnis untuk menghormati budaya masyarakat adat dan melindungi hak-

 
147 United Nations Children's Fund. 2022. UNICEF Whitepaper tentang Hak Anak dan 

Dunia Usaha. UNICEF. 
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hak khusus anak-anak dari masyarakat adat, termasuk hak atas agama dan 

kepercayaan yang mereka anut. 

Di Indonesia, kepercayaan dan praktik budaya memiliki dampak pada 

penegakan hak-hak anak. Nilai-nilai dan norma-norma tradisional sering kali 

mengutamakan kebutuhan dan harapan komunitas atas hak-hak individu 

anak.148 Hal ini dapat mengakibatkan praktik seperti pekerja anak, perlakuan 

kasar, dan hukuman fisik yang dianggap sebagai cara yang diterima untuk 

mendisiplinkan anak. Kepercayaan agama juga memainkan peran dalam 

mempengaruhi sikap terhadap hak-hak anak, sebagai contoh dalam komunitas 

Muslim di mana konsep “hak asasi anak” dapat dipahami secara berbeda, ini 

karena hak asasi manusia, termasuk hak anak, didasarkan pada prinsip-prinsip 

agama yang tercermin dalam ajaran Al-Quran dan Hadis, yang mungkin tidak 

sepenuhnya sejalan dengan pandangan universal tentang hak asasi manusia, 

maupun hak anak. Contoh lain dilihat juga dari Gambar 5 hal.73, menunjukkan 

bahwa di daerah Kalimantan, terdapat masyarakat adat Dayak yang 

mempraktikkan kepercayaan Hindu Kaharingan. Namun, tidak semua sekolah 

di wilayah tersebut memiliki guru agama yang sesuai dengan kepercayaan 

mereka. Sebagai solusi, sebuah perusahaan telah mengadopsi pendekatan di 

mana pelajaran agama diajarkan oleh guru yang ada, tanpa memperhatikan 

perbedaan kepercayaan. Namun, tindakan ini dapat secara tidak disadari 

melanggar hak asasi manusia, dimana tindakan ini mengabaikan kebebasan 

 
148 United Nations Children's Fund. 2022. UNICEF Whitepaper tentang Hak Anak dan 

Dunia Usaha. UNICEF. 
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beragama dan tidak menghormati kepercayaan serta identitas budaya 

mereka.149 Interpretasi dan pemahaman tentang hak asasi manusia termasuk 

hak anak dapat berbeda-beda, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan 

penafsiran teologis masing-masing individu atau kelompok. Tantangannya 

adalah menjaga keseimbangan antara promosi hak-hak anak dengan 

menghormati keyakinan dan praktik budaya, serta mendorong pergeseran 

menuju pendekatan yang berpusat pada anak dan berbasis hak dalam 

pengasuhan dan perawatan anak.150 

Ketika berbicara tentang penegakan Konvensi Hak Anak (UNCRC) 

di Indonesia, beberapa kepercayaan dan praktik budaya tertentu dapat menjadi 

tantangan. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat beragam komunitas suku yang 

memiliki nilai-nilai tradisional dalam pengasuhan dan pendidikan anak. 

Komunitas tersebut mungkin melihat beberapa ketentuan Konvensi, seperti hak 

atas pendidikan yang bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Demikian pula, 

beberapa kelompok agama di Indonesia mungkin melihat arah perkembangan 

menuju kesetaraan gender bertentangan dengan nilai-nilai budaya mereka. 

Dalam kasus-kasus ini, penegakan Konvensi akan membutuhkan kerja sama 

antara pemerintah dan organisasi dengan komunitas ataupun pemangku 

kepentingan lainnya untuk mengembangkan kebijakan dan program yang 

menghormati nilai-nilai budaya sembari tetap memastikan perlindungan hak-

hak anak. 

 
149 Tiwi Etika, dan Anne Schiller. 2022. "Kaharingan or Hindu Kaharingan: What's in a 

Name in Indonesian Borneo?" Nova Religio 25, no. 4. pp 64-87. muse.jhu.edu/article/856010. 
150 Serlika Aprita, and Yonani Hasyim. 2020. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: 

Mitra Wacana Media. 
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Banyak kepercayaan dan praktik budaya yang dapat menjadi 

tantangan dalam penegakan Konvensi Hak Anak (UNCRC) di Indonesia. 

Sebagai contoh, pernikahan dini pada anak perempuan masih menjadi praktik 

umum di beberapa daerah, yang dapat mengakibatkan kurangnya pendidikan 

dan hak-hak kesetaraan serta perkembangan mereka.151 Selain itu, keyakinan 

tradisional tentang hukuman fisik dan disiplin dapat bertentangan dengan 

penekanan Konvensi pada praktik disiplin yang positif. Selanjutnya, beberapa 

orang tua mungkin lebih mengutamakan kontribusi ekonomi anak daripada hak 

anak atas pendidikan, yang dapat mengakibatkan praktik kerja anak. 

Kampanye kesadaran pendidikan dapat memainkan peran penting dalam 

mengatasi hambatan budaya ini dan mempromosikan kepatuhan terhadap 

konvensi tersebut.152 

Di Indonesia, telah dilakukan berbagai upaya pendidikan untuk 

meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak. Upaya tersebut meliputi 

penanaman konsep hak-hak anak dalam kurikulum sekolah, pelatihan bagi 

guru dan orang tua mengenai hak-hak anak, serta penyelenggaraan kampanye 

kesadaran dan kegiatan partisipasi bagi anak-anak sendiri. Tujuan dari upaya 

ini adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak-anak agar 

mereka memahami hak-hak mereka, serta mendorong orang dewasa untuk 

 
151 United Nations Children's Fund. 2020. Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan 

Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak. Jakarta: UNICEF Indonesia. 
152 Jurnal Harian Regional. 2008. Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial Dan Budaya 

Menurut Perubahan UUD 1945. Mei 12. Accessed Juli 14, 2023. 

https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthapatrika/article/view/3263. 
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melindungi dan mempromosikan hak-hak tersebut.153 Meskipun upaya ini 

dilakukan, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa hak-hak anak 

sepenuhnya dipahami dan dilindungi di Indonesia, terutama di komunitas 

terpencil dan terpinggirkan. 

Evaluasi mengenai efektivitas upaya implementasi United Nations 

Convention on the Rights of the Child 1989 di Indonesia adalah masalah yang 

kompleks. Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai di beberapa bidang, 

seperti pendidikan dan kesehatan, secara keseluruhan, upaya pemerintah belum 

terlalu efektif, dan pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering terjadi di 

Indonesia. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kerangka hukum yang tidak 

memadai, norma budaya, dan kurangnya akuntabilitas berkontribusi terhadap 

tantangan yang dihadapi dalam implementasi hak-hak anak di negara ini. 

Namun, dengan upaya yang berkelanjutan, termasuk kesadaran dan advokasi, 

perbaikan hukum dan kebijakan, serta penegakan akuntabilitas terhadap 

pelanggar, kemajuan dapat dicapai dalam melindungi hak-hak anak di 

Indonesia.154 

Praktik pekerja anak dan eksploitasi terus menjadi masalah yang 

merajalela di Indonesia, meskipun telah dilakukan upaya untuk memberantas 

praktik-praktik ini. Tingginya tingkat kemiskinan, akses terbatas terhadap 

pendidikan, dan penegakan hukum ketenagakerjaan yang lemah telah 

 
153 Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. 2014. Melindungi Hak Anak atas Pendidikan. 

Mei 3. Accessed Juli 14, 2023. https://ham.go.id/2014/05/03/melindungi-hak-anak-atas-

pendidikan/. 
154 United Nations Children's Fund. 2020. Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan 

Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak. Jakarta: UNICEF Indonesia. 
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menyebabkan eksploitasi anak yang meluas. Anak-anak sering kali dipaksa 

untuk bekerja di lingkungan berbahaya, seperti pabrik dan tambang, dan 

mereka menjadi korban penyalahgunaan fisik dan emosional oleh para 

pengusaha.155 Konvensi Hak Anak (UNCRC), yang diratifikasi oleh Indonesia 

pada tahun 1990, melarang pekerja anak dan eksploitasi serta mengharuskan 

pemerintah memberikan askes anak-anak ke pendidikan, layanan kesehatan, 

dan kebutuhan dasar lainnya.156 Namun, langkah-langkah ini belum cukup 

untuk mengatasi sepenuhnya masalah ini, dan banyak anak di Indonesia 

menghadapi konsekuensi yang menghancurkan akibat kerja anak dan 

eksploitasi. 

Pekerja anak dan eksploitasi tetap menjadi masalah yang meluas di 

Indonesia, dengan sekitar 1 juta anak terlibat dalam praktik kerja anak. Banyak 

anak ini dipaksa untuk bekerja dalam kondisi berbahaya, bahkan beberapa di 

antaranya menjadi korban eksploitasi seksual.157 Praktik-praktik ini sangat 

bertentangan dengan Konvensi Hak Anak (UNCRC) di Indonesia, yang 

bertujuan melindungi anak-anak dari eksploitasi dan menjamin hak mereka 

 
155 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021. Indonesia 

Hadapi Tantangan Pekerja Anak Di Sektor Pertanian, Lebih Dari 800 Ribu Anak Terjebak Dalam 

Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak. Juni 24. Accessed Juli 14, 2023. 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3248/indonesia-hadapi-tantangan-pekerja-

anak-di-sektor-pertanian-lebih-dari-800-ribu-anak-terjebak-dalam-bentuk-pekerjaan-terburuk-

bagi-anak. 
156 General Assembly resolution 44/25. 1989. "Convention on the Rights of the Child." 

The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). November 20. Accessed 

Februari 12, 2023. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-

rights-child. 
157 Monavia Ayu Rizaty. 2023. Jumlah Pekerja Anak di Indonesia Turun Jadi 1,01 Juta 

pada 2022. April 19. Accessed Juli 14, 2023. https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/jumlah-

pekerja-anak-di-indonesia-turun-jadi-101-juta-pada-2022. 
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atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman.158 Meskipun 

pemerintah Indonesia dan organisasi internasional telah berupaya menangani 

masalah ini, masih banyak yang harus dilakukan untuk sepenuhnya 

menegakkan Konvensi dan melindungi hak-hak semua anak di negara ini. 

b. Ekonomi 

Faktor ekonomi memiliki dampak yang signifikan pada penegakan 

Konvensi Hak Anak (UNCRC) di Indonesia. Kondisi ekonomi negara ini 

ditandai dengan kesenjangan pendapatan yang besar antara kaya dan miskin, 

yang mengakibatkan banyak anak hidup dalam kemiskinan dan kekurangan 

kebutuhan dasar. Selain itu, keterbatasan sumber daya yang tersedia bagi 

pemerintah, terutama dalam hal kesejahteraan sosial, telah membatasi 

efektivitas kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi anak-anak di 

negara ini.159 Akibatnya, upaya untuk menerapkan Konvensi tersebut 

terhambat. Meskipun demikian, ada harapan bahwa pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dalam beberapa tahun ke depan akan berdampak positif pada 

penegakan hak-hak anak. Berikut data terkait anak usia dini yang hidup di 

bawah garis kemiskinan di Indonesia:  

Tabel 3. 

Persentase Sebaran Anak Usia Dini yang Hidup di Bawah Garis 

Kemiskinan (2022) 

PROVINSI PERSENTASE 

ACEH  18,30% 

 
158 General Assembly resolution 44/25. 1989. "Convention on the Rights of the Child." 

The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). November 20. Accessed 

Februari 12, 2023. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-

rights-child. 
159 United Nations Children's Fund. 2020. Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan 

Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak. Jakarta: UNICEF Indonesia. 
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RIAU  8,94% 

KEPULAUAN RIAU  7,98% 

SUMATERA UTARA  13,23% 

SUMATERA BARAT  8,99% 

SUMATERA SELATAN  15,61% 

JAMBI  10,45% 

BENGKULU  18,82% 

KEP. BANGKA BELITUNG  5,17% 

LAMPUNG  16,39% 

BANTEN  7,99% 

DKI JAKARTA  5,63% 

JAWA BARAT  10,63% 

JAWA TENGAH  14,37% 

DI YOGYAKARTA  14,35% 

JAWA TIMUR  13,43% 

BALI  7,37% 

NUSA TENGGARA BARAT  16,57% 

NUSA TENGGARA TIMUR  25,75% 

KALIMANTAN BARAT  8,58% 

KALIMANTAN TENGAH  6,01% 

KALIMANTAN SELATAN  4,69% 

KALIMANTAN TIMUR  7,99% 

KALIMANTAN UTARA  9,57% 

SULAWESI SELATAN  11,42% 

SULAWESI BARAT  16,96% 

SULAWESI TENGAH  17,17% 

SULAWESI TENGGARA  15,76% 

GORONTALO  19,08% 

SULAWESI UTARA  11,21% 

MALUKU UTARA  7,55% 

MALUKU  21,34% 

PAPUA BARAT  24,39% 

PAPUA  32,86% 
Sumber: Ridhwan Mustajab, DataIndonesia.id, BPS, 2022. 

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di atas, 

sekitar 12,67% anak usia dini di Indonesia hidup di bawah ambang batas 

kemiskinan pada tahun 2022. Persentase ini mengalami penurunan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 13,4%. Anak-anak 

usia dini yang tinggal di bawah ambang batas kemiskinan paling banyak 
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ditemukan di daerah timur Indonesia. Proporsi tertinggi terdapat di Papua 

dengan persentase sebesar 32,86%. Di urutan kedua, terdapat Nusa Tenggara 

Timur dengan proporsi anak usia dini yang hidup di bawah garis kemiskinan 

sebesar 25,75%. Selanjutnya, persentase anak usia dini yang hidup dalam 

kondisi kemiskinan di Papua Barat sebesar 24,39%. Di Maluku, terdapat 

21,34% anak usia dini yang berada di bawah ambang garis kemiskinan. Di 

Gorontalo, persentase anak usia dini yang berada di bawah ambang kemiskinan 

mencapai 19,08%. Sementara itu, proporsi anak usia dini di Kalimantan 

Selatan yang hidup dalam kemiskinan sebesar 4,69%. Di atasnya, terdapat Kep. 

Bangka Belitung dan Jakarta dengan persentase masing-masing sebesar 5,17% 

dan 5,63%. Perlu diketahui, garis kemiskinan adalah jumlah pengeluaran 

minimum yang harus dipenuhi agar seseorang tidak dikategorikan sebagai 

miskin. Garis kemiskinan dibentuk berdasarkan dua komponen, yaitu 

pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk kebutuhan selain 

makanan.160 

Kemiskinan merupakan masalah yang signifikan di Indonesia, di 

mana sebagian besar anak-anak hidup di bawah garis kemiskinan nasional 

(lihat Tabel 3). Anak-anak dari keluarga miskin lebih rentan mengalami 

kekurangan gizi, kurangnya pendidikan, dan hasil kesehatan yang buruk. 

Kemiskinan juga mempengaruhi akses terhadap layanan, termasuk layanan 

 
160 Ridhwan Mustajab. 2022. 12,67% Anak Indonesia Hidup di Bawah Garis Kemiskinan 

pada 2022. Desember 14. Accessed Juli 14, 2023. https://dataindonesia.id/varia/detail/1267-anak-

indonesia-hidup-di-bawah-garis-kemiskinan-pada-2022. 



103 

 

 

kesehatan dan pendidikan, yang dapat mempersuasi siklus kemiskinan.161 

Konvensi Hak Anak (UNCRC) mengakui bahwa kemiskinan dapat berdampak 

signifikan pada anak-anak dan menyerukan langkah-langkah untuk mengatasi 

penyebab kemiskinan serta memastikan akses anak-anak terhadap layanan 

dasar. Oleh karena itu, Indonesia telah melakukan upaya yang signifikan untuk 

mengurangi kemiskinan melalui program pengentasan kemiskinan dan 

penerapan kebijakan sosial dan ekonomi yang menangani akar penyebab 

kemiskinan. Namun, masih ada tantangan yang besar, dan kemiskinan masih 

menjadi hambatan yang signifikan bagi realisasi penuh hak-hak anak di 

Indonesia.162 

Seperti halnya di banyak negara berkembang, kemiskinan dan 

ketimpangan memiliki dampak yang signifikan terhadap akses anak-anak 

terhadap hak-hak mereka di Indonesia. Kemiskinan mempengaruhi semua 

aspek kehidupan anak, termasuk akses pendidikan, layanan kesehatan, dan gizi 

yang memadai. Anak-anak dalam kondisi kemiskinan sering kali terpaksa 

bekerja atau menikah pada usia muda, dan rentan terhadap eksploitasi dan 

penyalahgunaan. Ketimpangan juga menjadi hambatan signifikan bagi hak-hak 

anak di Indonesia, terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok seperti 

komunitas pribumi atau pengungsi. Diskriminasi dan pengucilan sosial dapat 

mencegah anak-anak ini mengakses sumber daya dan peluang yang penting 

 
161 United Nations Children's Fund. 2020. Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan 

Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak. Jakarta: UNICEF Indonesia. 
162 Wahana Visi Indonesia. 2020. Makalah Kebijakan: Merdeka Belajar: Merdeka Bagi 

Anak-anak Paling Rentan (Dari temuan Aktivitas Mendengarkan Suara Anak atas Masa Tanggap 

Darurat Covid-19). Jakarta: WVI. 
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untuk kesejahteraan mereka. Meskipun telah dilakukan upaya untuk mengatasi 

masalah ini, kemiskinan dan ketimpangan terus menjadi tantangan dalam 

mewujudkan hak-hak anak di Indonesia.163 

Konvensi Hak Anak (UNCRC) menguraikan hak-hak dasar setiap 

anak, tanpa memandang ras, gender, atau latar belakang ekonomi mereka. 

Namun, di Indonesia, kemiskinan memainkan peran yang signifikan dalam 

menghambat penegakan Konvensi tersebut. Anak-anak dari keluarga 

berpenghasilan rendah sering kali tidak mendapatkan akses yang memadai 

terhadap pendidikan berkualitas dan gizi yang cukup, yang seharusnya menjadi 

hak mereka. Banyak anak terpaksa bekerja untuk membantu keluarga mereka 

memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka rentan terhadap penyalahgunaan 

dan eksploitasi.164 Meskipun pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi 

kemiskinan dan dampaknya terhadap hak-hak anak, kemajuan yang dicapai 

masih lambat. Hubungan antara kemiskinan dan penegakan Konvensi ini 

bersifat kompleks, dan membutuhkan upaya berkelanjutan dan kerja sama 

antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. 

Meskipun pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga hak-hak 

anak, selain kemiskinan, keterbatasan sumber daya membuat implementasi 

penuh Konvensi Hak Anak (UNCRC) juga menjadi tantangan. Kurangnya 

sumber daya mengakibatkan akses terbatas bagi banyak anak di seluruh negeri 

 
163 Wahana Visi Indonesia. 2020. Makalah Kebijakan: Merdeka Belajar: Merdeka Bagi 

Anak-anak Paling Rentan (Dari temuan Aktivitas Mendengarkan Suara Anak atas Masa Tanggap 

Darurat Covid-19). Jakarta: WVI. 
164 UNICEF. n.d. The Convention on the Rights of the Child: The children’s version. 

Accessed Juli 14, 2023. https://www.unicef.org/indonesia/convention-rights-child-childrens-

version. 
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terhadap layanan kesehatan berkualitas, pendidikan, dan layanan sosial.165 

Selain itu, disparitas ekonomi yang ada di Indonesia telah menyebabkan 

ketimpangan dalam pengalaman hak-hak anak berdasarkan faktor lokasi 

geografis, pendapatan rumah tangga, dan identitas etnis. Akibatnya, banyak 

anak di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengakses hak-hak 

mereka yang mendasar dan peluang bagi masa depan mereka. Mengatasi 

tantangan ini membutuhkan investasi finansial dan juga pendekatan yang 

komprehensif untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak 

anak.166 

Selain itu, lembaga penegak hukum di Indonesia yang bertugas 

melindungi dan mempromosikan hak-hak anak menghadapi tantangan besar 

akibat korupsi dan sumber daya yang terbatas. Korupsi memainkan peran yang 

signifikan dalam menghambat penegakan hak-hak anak di Indonesia. 

Meskipun ada kerangka hukum yang mempromosikan hak-hak anak, korupsi 

di negara ini terus menjadi tantangan dalam implementasi undang-undang 

tersebut. Korupsi di pemerintahan dan lembaga hukum mengakibatkan 

kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Hal 

ini berdampak luas pada penegakan hak-hak anak karena menciptakan 

lingkungan di mana pelaku pelanggaran hak-hak anak dapat bertindak tanpa 

hukuman. Selain itu, praktik korupsi seperti suap mengancam kemandirian dan 

efektivitas sistem peradilan. Oleh karena itu, korupsi merupakan isu kritis yang 

 
165 ILO. 2017. Menanggulangi Pekerja Anak di Sektor Rumah Tangga: Panduan Aksi 

bagi Pekerja Rumah Tangga dan Organisasi Pekerja Rumah Tangga. Jakarta: ILO. 
166 Oxfam International. n.d. Inequality in Indonesia: millions kept in poverty. Accessed 

Juli 14, 2023. https://www.oxfam.org/en/inequality-indonesia-millions-kept-poverty. 
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perlu ditangani untuk meningkatkan penegakan hak asasi manusia termasuk 

hak anak di Indonesia.167 Serta, sumber daya yang terbatas seperti personel, 

peralatan, dan pendanaan menghambat implementasi yang efektif dari 

kebijakan dan undang-undang perlindungan anak. Akibatnya, hak-hak anak 

sering tidak ditegakkan, meninggalkan mereka rentan terhadap eksploitasi, 

kekerasan, dan diskriminasi. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, telah 

dilakukan upaya untuk mengatasi korupsi dan mengalokasikan lebih banyak 

sumber daya untuk perlindungan, namun masih perlu dilakukan lebih banyak 

upaya untuk memastikan bahwa Konvensi Hak Anak (UNCRC) ditegakkan 

sepenuhnya di Indonesia.168 

Faktor ekonomi lainnya terkait sektor swasta, di mana tanggung jawab 

sektor swasta terkait dengan Konvensi Hak Anak (UNCRC) meliputi 

menghormati dan mempromosikan hak asasi manusia anak, menghindari 

keterlibatan dalam kegiatan yang melanggar hak-hak anak, dan mendukung 

inisiatif yang meningkatkan kesejahteraan anak. Perusahaan harus membentuk 

kebijakan dan prosedur untuk memastikan praktik bisnis mereka tidak 

merugikan anak, termasuk langkah-langkah untuk mencegah eksploitasi 

pekerja anak dan perdagangan anak. Selain itu, sektor swasta harus bekerja 

sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk memajukan hak-hak sosial 

dan ekonomi anak, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan 

 
167 United Nations Children's Fund. 2020. Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan 

Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak. Jakarta: UNICEF Indonesia. 
168 UNICEF. 2013. Hak Anak dalam Kajian Dampak: Pedoman untuk Mengintegrasikan 

Hak Anak dalam Kajian Dampak dan Mengambil Tindakan Bagi Anak-Anak. UNICEF Business 

and Children’s Rights Tools Pilot 2013. 
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dari kekerasan dan penyalahgunaan, sesuai dengan tanggung jawab mereka 

sebagai warga korporasi. Secara keseluruhan, sektor swasta memiliki peran 

yang sangat penting dalam mencapai tujuan Konvensi dan memastikan bahwa 

hak-hak anak dihormati, dilindungi, dan terpenuhi.169 

Di Indonesia, sektor swasta memiliki peran penting dalam 

menegakkan hak-hak anak. Perusahaan swasta, terutama perusahaan 

multinasional, telah menjadi sorotan karena dampaknya terhadap ekonomi, 

masyarakat, dan lingkungan. Namun, mereka juga dapat mempromosikan hak-

hak anak dengan menerapkan strategi perlindungan anak, memberikan upah 

yang adil, meningkatkan akses pendidikan dan perawatan kesehatan bagi 

pekerja dan keluarga mereka.170 Kerja sama sektor swasta dengan organisasi 

non-pemerintah dan lembaga pemerintah juga dapat membantu memperkuat 

kebijakan dan program kesejahteraan anak.171 Keterlibatan sektor swasta dalam 

mempromosikan hak-hak anak dapat menciptakan ekonomi yang 

berkelanjutan dan inklusif yang bermanfaat bagi semua pihak dan 

meningkatkan kualitas hidup anak-anak. 

Inisiatif sektor swasta juga menjadi sangat penting dalam 

implementasi Konvensi Hak Anak (UNCRC) di Indonesia. Berbagai 

perusahaan dan bisnis telah berpartisipasi dalam mempromosikan hak-hak 

anak melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai contoh, 

 
169 United Nations Children’s Fund. n.d. Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak. UNICEF. 

https://www.unicef.org/indonesia/id/media/4426/file. 
170 United Nations Children’s Fund. n.d. Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak. UNICEF. 

https://www.unicef.org/indonesia/id/media/4426/file.  
171 Teguh Kurniawan. 2015. "Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak." Aspirasi Vol. 

6 No. 1. pp. 37-51. 
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sebuah perusahaan pertambangan terkemuka Holding BUMN di Indonesia 

telah meluncurkan program perlindungan anak yang termasuk dalam kegiatan 

Bina Lingkungan dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus 

pada menciptakan lingkungan yang ramah anak, meningkatkan pendidikan, 

dan mendorong partisipasi anak.172 Inisiatif lain yang diorganisir oleh beberapa 

bank bekerja sama dengan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) 

dalam Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyediakan akses pendidikan 

bagi anak-anak berkekurangan melalui pemberian beasiswa dan perlengkapan 

sekolah.173 Inisiatif sektor swasta ini memiliki dampak signifikan dalam 

meningkatkan akses anak-anak terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, 

memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta menciptakan lingkungan yang 

mendorong perkembangan dan kesejahteraan mereka. 

Dilihat dari beberapa upaya yang telah dilakukan, Indonesia telah 

mencapai kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan hak-hak anak sesuai 

Konvensi Hak Anak (UNCRC) melalui berbagai inisiatif dan kebijakan. Faktor-

faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, akses pendidikan, dan perlindungan 

tetap menjadi tantangan besar dalam implementasi penuh Konvensi ini. Namun, 

upaya-upaya harus terus dilakukan untuk memastikan perlindungan dan 

pemberdayaan anak-anak di negara ini. Penting untuk memperkuat mekanisme 

 
172 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2017. Resmi 

Dibentuk, Holding BUMN Industri Pertambangan Bidik Masuk Fortune 500 Global Company. 

Desember 5. Accessed Juli 14, 2023. 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1555/resmi-dibentuk-holding-bumn-

industri-pertambangan-bidik-masuk-fortune-500-global-company. 
173 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. 2021. Inilah Peserta Didik yang Layak 

Menerima Dana Bantuan PIP. Mei 19. Accessed Juli 14, 2023. 

https://puslapdik.kemdikbud.go.id/inilah-peserta-didik-yang-layak-menerima-dana-bantuan-pip/. 
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perlindungan anak dan menangani kesejahteraan sosial guna menciptakan 

lingkungan yang inklusif bagi anak-anak. Prinsip-prinsip Konvensi ini harus 

diintegrasikan ke dalam hukum dan kebijakan nasional untuk memastikan 

implementasi yang efektif. Kerja sama internasional dan bantuan juga dapat 

berperan penting dalam upaya Indonesia untuk mewujudkan hak-hak anak sesuai 

dengan Konvensi tersebut. 

Pandangan teori English School, juga dikenal sebagai teori “international 

society” atau “sekolah inggris”. Teori ini menekankan pentingnya sistem 

internasional dan norma-norma yang mengatur perilaku negara-negara dalam 

membentuk “masyarakat internasional”. Menurut English School, penegakan 

UNCRC di Indonesia mencerminkan interaksi antara aktor-aktor internasional 

(termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional) 

dalam membentuk norma-norma dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak dan 

perlindungan anak. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam konteks 

Indonesia yang majemuk dengan beragam budaya dan keyakinan, muncul 

tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip UNCRC dengan praktik budaya 

yang berbeda. Dalam pandangan English School, norma-norma yang berkembang 

dalam masyarakat internasional, termasuk norma-norma yang terkandung dalam 

UNCRC, dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan dan praktik negara-

negara dalam menghadapi isu-isu seperti pernikahan dini, pekerja anak, dan praktik 

budaya lainnya yang bertentangan dengan hak-hak anak. Oleh karena itu, perlu 

adanya pendekatan yang berpusat pada hak dan berbasis pada prinsip-prinsip 
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UNCRC, sambil tetap menghormati keragaman budaya dan keyakinan masyarakat 

Indonesia.  

Selain itu, pandangan English School menyoroti peran aktor-aktor 

internasional, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah, dalam upaya 

meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia. 

Seperti yang dijelaskan di atas, implementasi Konvensi di Indonesia juga 

dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti kemiskinan dan ketimpangan pendapatan 

yang membatasi akses anak-anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan 

perlindungan. Teori English School mengakui bahwa lembaga internasional, seperti 

organisasi non-pemerintah dan badan-badan PBB (seperti UNICEF), dapat 

berperan sebagai aktor penting dalam membantu negara-negara seperti Indonesia 

dalam memenuhi komitmen UNCRC. Pandangan English School juga menyoroti 

pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, lembaga internasional, 

dan sektor swasta seperti pada penjelasan di atas dalam mencapai perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak anak yang lebih baik. Peran sektor swasta dalam mengadopsi 

praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia anak juga merupakan aspek 

yang relevan dalam pandangan teori ini. Secara keseluruhan, pandangan English 

School akan menekankan bahwa penegakan UNCRC di Indonesia bukan hanya 

merupakan tanggung jawab nasional tetapi juga mencerminkan interaksi dan 

keterkaitan Indonesia dengan masyarakat internasional yang lebih luas. Integrasi 

prinsip-prinsip UNCRC dalam hukum dan kebijakan nasional serta kerja sama 

dengan aktor-aktor internasional akan menjadi kunci dalam mewujudkan hak-hak 

anak di Indonesia dan mencapai tujuan bersama dalam masyarakat internasional. 
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2. Faktor Eksternal 

Indonesia resmi meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC) pada 

tahun 1990, menjadi negara ke-12 yang melakukannya.174 Proses ratifikasi tersebut 

melibatkan pembuatan undang-undang dan peraturan baru untuk memastikan 

bahwa kerangka hukum negara sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi tersebut. 

Hal ini juga melibatkan pembentukan lembaga pemerintah dan mekanisme untuk 

memantau dan menegakkan hak-hak anak. Ratifikasi Konvensi oleh Indonesia telah 

membantu meningkatkan kehidupan jutaan anak di negara ini, meskipun masih ada 

tantangan dalam melaksanakan sepenuhnya ketentuan-ketentuan Konvensi 

tersebut. 

Berbagai upaya telah dilakukan Indonesia untuk mengimplementasikan 

Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC). Namun, penegakan hak-hak anak di Indonesia 

masih menjadi masalah yang kompleks karena selain adanya faktor internal terkait 

aspek sosial dan politik, faktor eksternal terkait aspek politik dan hukum juga 

mempengaruhi penegakan UNCRC di Indonesia. Lanskap politik yang beragam, 

norma budaya, dan kondisi ekonomi telah mempengaruhi pembentukan undang-

undang dan kebijakan terkait anak. Kurangnya kesadaran dan prioritas terhadap 

hak-hak anak dalam sistem hukum, serta sikap budaya dan sosial terhadap anak, 

semakin mempersulit penegakan UNCRC. Meskipun telah dilakukan upaya untuk 

meningkatkan implementasi UNCRC, masih ada isu-isu yang memerlukan 

perhatian, termasuk penghormatan dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia. 

 
174 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 

Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak. November 23, 2020. 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-

konvensi-hak-anak (accessed Maret 6, 2023). 
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a. Politik 

Kondisi politik di Indonesia telah memainkan peran penting dalam 

penegakan Konvensi Hak Anak (UNCRC). Negara ini telah mengalami 

periode pemerintah otoriter dan reformasi demokratis yang tidak konsisten. 

Selain itu, korupsi dan kurangnya transparansi telah menghambat upaya 

implementasi ketentuan-ketentuan Konvensi. Pemerintah telah menunjukkan 

keinginan untuk mereformasi undang-undang dan kebijakan agar sejalan 

dengan prinsip-prinsip konvensi, tetapi implementasi dari reformasi-reformasi 

ini berjalan lambat dan tidak merata. Faktor-faktor politik seperti persaingan 

kekuasaan di kalangan elit politik, persaingan antara cabang-cabang 

pemerintah yang berbeda, dan tekanan dari organisasi non-pemerintah dan 

komunitas internasional juga memiliki dampak terhadap penegakan konvensi 

ini. Secara keseluruhan, komitmen politik dan stabilitas politik diperlukan 

untuk implementasi dan penegakan yang efektif dari pendekatan berbasis hak 

dalam konvensi ini.175 

Dalam kasus perlindungan HAM terhadap pekerja anak dalam 

UNCRC, ini merupakan isu yang harus dilihat melalui perspektif multi aktor 

karena kompleksitas dan dampaknya yang melibatkan berbagai pihak. Pekerja 

anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga melibatkan 

berbagai aktor seperti organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, dunia 

usaha, dan masyarakat secara luas.  

 
175 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 

Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak. November 23, 2020. 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-

konvensi-hak-anak (accessed Maret 6, 2023). 
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Fenomena pekerja anak menjadi isu global yang memerlukan 

perhatian dari berbagai aktor karena dampaknya yang luas dan serius. Menurut 

data dari International Labour Organization (ILO), pada tahun 2021 terdapat 

sekitar 160 juta anak yang bekerja di seluruh dunia, dengan sebagian besar 75 

persen berada di Afrika sedangkan 7 persen sisanya berada di Amerika Latin 

dan 18 persen di Asia.176 Di mana sebagian besar dari mereka berada di sektor-

sektor berbahaya dan eksploitatif. Dalam konsep pekerja anak yang tertera 

pada bab teoritis menekankan bahwa fenomena ini tidak hanya melanggar hak 

anak, tetapi juga merusak potensi generasi muda, menghambat perkembangan 

ekonomi dan sosial, serta membentuk siklus kemiskinan. 

Pentingnya melibatkan multi aktor dalam penanganan masalah 

pekerja anak karena berbagai alasan. Pertama, peran pemerintah dalam 

menciptakan kebijakan yang melindungi anak dan menghapuskan pekerja anak 

sangat penting. Kedua, organisasi non-pemerintah memiliki peran dalam 

mengawasi pelaksanaan kebijakan dan memberikan dukungan langsung 

kepada anak-anak yang terlibat dalam pekerja anak. Ketiga, dunia usaha juga 

memiliki tanggung jawab dalam menjaga lingkungan kerja yang aman dan 

tidak mengeksploitasi anak-anak. Keempat, partisipasi masyarakat sipil dalam 

mengawasi dan melaporkan kasus pekerja anak sangat penting agar 

pelanggaran hak anak dapat terdeteksi dan diatasi. 

 
176  ILO. 2021. Child labour rises to 160 million – first increase in two decades: The 

International Labour Organization and UNICEF warn 9 million additional children at risk as a 

result of COVID-19 pandemic. Juni 9. Accessed Agustus 12, 2023. https://www.unicef.org/press-

releases/child-labour-rises-160-million-first-increase-two-decades.  



114 

 

 

Dengan melibatkan berbagai aktor, upaya untuk memberantas pekerja 

anak menjadi lebih komprehensif dan efektif. Setiap aktor dapat membawa 

pengetahuan, sumber daya, dan pengaruhnya untuk memastikan hak-hak anak 

terpenuhi dan fenomena pekerja anak dapat diatasi secara berkelanjutan. Oleh 

karena itu, perspektif multi aktor dalam penanganan pekerja anak merupakan 

langkah penting dalam memastikan perlindungan hak anak secara menyeluruh. 

Adapun relasi antar elit politik yang mempengaruhi dinamika kerja 

sama dan implementasi penegakan UNCRC dari segi faktor politik, yakni 

Pemerintah Indonesia, Lembaga nasional seperti KPAI, Organisasi 

Internasional seperti UNICEF, ILO, maupun UNESCO serta LSM lokal dan 

internasional berperan dalam penegakan UNCRC di Indonesia. Faktor politik 

terkait relasi-relasi pemangku kepentingan di atas dalam penegakan UNCRC 

di Indonesia, mempengaruhi keberhasilan dan efektivitas implementasi hak 

anak, berikut gambarannya: 

Gambar 7 
Pola relasi antar pemangku kepentingan dalam penegakan UNCRC di 

Indonesia 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2023. 
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Dari gambar 7 sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Pemerintah Indonesia sebagai aktor utama bertanggung jawab untuk 

menerapkan ketentuan dalam UNCRC ke dalam hukum dan kebijakan 

nasional, namun kesadaran politik pejabat pemerintah, dukungan partai politik, 

dan tekanan opini publik mempengaruhi proses penegakan UNCRC. Lembaga 

nasional seperti KPAI juga memantau dan menilai situasi anak, tetapi 

independensinya dipengaruhi oleh campur tangan politik dan akses sumber 

daya. Organisasi Internasional seperti UNICEF, ILO, maupun UNESCO 

mendukung dengan teknis, pendanaan, dan advokasi internasional. Selain itu, 

LSM lokal dan internasional juga turut berkontribusi dalam penegakan 

UNCRC di tingkat lokal dan global, tetapi keterbatasan sumber daya dan 

relevansi dengan politik luar negeri mempengaruhi dampak yang dapat mereka 

ciptakan. Faktor politik menjadi elemen penting dalam penegakan UNCRC di 

Indonesia, dan kerja sama, kolaborasi, serta. Koordinasi antar instansi menjadi 

kunci dalam memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai 

UNCRC di Indonesia, dengan mempertimbangkan konteks politik yang ada.177 

Dalam kasus pekerja anak di Indonesia, pemerintah dalam penegakan 

Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC), Pemerintah telah membentuk tim-tim 

khusus untuk memantau dan mencegah buruh anak di sektor-sektor berbahaya 

seperti perikanan, perkebunan, dan pertambangan. Berikut penetapan 

 
177 ILO - IPEC. 2011. Review on Legislations, Policies and Programs for The Elimination 

of Child Labor in Indonesia. Jakarta: International Labor Organization.  
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mekanisme untuk mengkoordinasikan upaya pemerintah menangani pekerja 

anak (badan koordinasi dan deskripsi peran): 

1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak: upaya 

perlindungan anak, termasuk pekerja anak, dilakukan melalui 

koordinasi antar kementerian terkait di tingkat nasional dan provinsi. 

Kemnaker menegakkan undang-undang pekerja anak, sedangkan 

Kemensos memastikan bahwa anak-anak yang dikeluarkan dari 

pekerja anak mendapatkan layanan sosial yang tepat sebelum mereka 

masuk sekolah. Kementerian Perhubungan berkolaborasi dalam 

rangka menjaga Saluran Bantuan Anak untuk menerima pengaduan 

mengenai pekerja anak. Kemen PPPA meluncurkan hotline yang 

dapat dihubungi oleh penyintas pekerja anak atau perdagangan anak 

yang membutuhkan bantuan. Selain itu, Kemen PPPA mengakui 17 

pemangku kepentingan yang berperan dalam penghapusan anak di 

Indonesia, termasuk pemerintah daerah, bisnis, dan organisasi. 178 

2) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): bertanggung jawab 

dalam memantau pelaksanaan UU Perlindungan Anak dan kebijakan 

perlindungan anak di Indonesia. Mereka memberikan beberapa 

rekomendasi mengenai kerangka perlindungan anak kepada Presiden. 

Beberapa kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan 

perlindungan anak antara lain Kemen PPPA, Kementerian Sosial, 

 
178 Bureau of International Labor Affairs. n.d. Child Labor and Forced Labor Reports: 

Indonesia. Accessed Juli 17, 2023. https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-

labor/indonesia. 
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Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 

Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian 

Hukum dan HAM, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan 

Narkotika Nasional. Pada Januari hingga April 2021, KPAI juga 

mengadakan konferensi pers untuk menyampaikan informasi tentang 

35 kasus anak korban eksploitasi seksual dan pekerja anak yang 

menjadi objek pengawasan mereka. 179 

3) Komite Aksi Regional Tingkat Provinsi dan Kabupaten: Gugus tugas 

tingkat provinsi dan komite tingkat kabupaten di Indonesia berperan 

dalam mengkoordinasikan dan memantau kebijakan dan program 

yang bertujuan untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan 

terburuk bagi anak di tingkal lokal. Kementerian Dalam Negeri 

memimpin inisiatif ini. 180 

4) Satuan Tugas Anti Perdagangan Manusia Nasional: bertanggung 

jawab untuk mengkoordinasikan upaya anti-perdagangan manusia di 

21 kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk Kementerian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) dan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). 

Tugas mereka mencakup advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja 

sama baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, mereka 

 
179 Bureau of International Labor Affairs. n.d. Child Labor and Forced Labor Reports: 

Indonesia. Accessed Juli 17, 2023. https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-

labor/indonesia. 
180 Bureau of International Labor Affairs. n.d. Child Labor and Forced Labor Reports: 

Indonesia. Accessed Juli 17, 2023. https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-

labor/indonesia. 
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memantau sistem perlindungan bagi penyintas perdagangan manusia, 

dan melaporkan kepada Presiden tentang kinerja Satuan Tugas. 

Satuan Tugas ini dipimpin bersama oleh Kementerian Koordinator 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Meskipun terus 

bekerja pada Rencana Aksi Nasional Pencegahan Perdagangan 

Manusia yang berakhir pada tahun 2019, koordinasi antara Satuan 

Tugas Anti-Perdagangan Manusia Nasional dan mitra di tingkat 

provinsi dan lokal masih perlu ditingkatkan untuk menerjemahkan 

kebijakan pemerintah nasional menjadi implementasi yang efektif di 

tingkat nasional. 181 

5) Satuan Tugas Anti Perdagangan Manusia Tingkat Provinsi dan 

Kabupaten: mengkoordinasikan upaya pencegahan dan 

pemberantasan perdagangan manusia. Pusat Pelayanan Terpadu 

Perempuan dan Anak atau Dinas Sosial setempat umumnya 

memimpin Satuan Tugas ini. Mereka beroperasi di 32 Provinsi dan 

251 dari 438 kabupaten dan kota. Adapun kegiatan yang dilakukan 

satgas ini, seperti, Ketua Satgas Anti-Perdagangan Manusia di 

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, mengadakan 

lokakarya untuk meningkatkan kesadaran tentang strategi anti-

perdagangan manusia yang dihadiri oleh 41 pejabat pemerintah 

 
181 Bureau of International Labor Affairs. n.d. Child Labor and Forced Labor Reports: 

Indonesia. Accessed Juli 17, 2023. https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-

labor/indonesia. 
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daerah. Selain itu, Badan PPPA Provinsi Aceh mengadakan 

pertemuan “Jaringan dan Pemetaan Isu Perdagangan Daerah” untuk 

memperkuat jaringan Satgas Anti-Perdagangan Manusia di tingkat 

kabupaten atau kota.182 

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di 

Indonesia sangat kompleks dan beragam. Sebagai negara kesatuan, pemerintah 

pusat memiliki wewenang yang signifikan atas daerah-daerah. Namun, dalam 

beberapa tahun terakhir, semakin diakui pentingnya desentralisasi untuk 

memberikan pemerintah daerah lebih banyak kewenangan dan keputusan. Hal 

ini mengakibatkan ketegangan antara keinginan pemerintah pusat untuk 

mengendalikan dan aspirasi daerah untuk lebih mandiri.183 Oleh karena itu, 

pelaksanaan Konvensi Hak Anak (UNCRC) di Indonesia dipengaruhi oleh 

faktor politik dan hukum baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga 

memerlukan koordinasi dan kerja sama yang erat antara kedua tingkat tersebut. 

Dalam pelaksanaan hak-hak anak, pemerintah daerah memainkan 

peran penting dalam memastikan perlindungan dan promosi hak-hak anak di 

wilayah mereka. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan 

kebijakan dan program-program yang mendorong kesejahteraan anak, seperti 

layanan kesejahteraan sosial, pendidikan, perawatan kesehatan, dan 

perlindungan dari kekerasan dan pelecehan. Selain itu, pemerintah daerah 

 
182 Bureau of International Labor Affairs. n.d. Child Labor and Forced Labor Reports: 

Indonesia. Accessed Juli 17, 2023. https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-

labor/indonesia. 
183 Muh Shujahri Am, A. Gau Kadir, and Hj. Nurlinah. 2010. "Analisis Hubungan 

Pemerintah Pusat dan Daerah; Studi Kasus Perimbangan Keuangan Kota Makassar." Government: 

Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3, Nomor 1, 37-42.  
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memiliki kekuatan untuk membuat undang-undang dan peraturan yang 

mendukung pelaksanaan dan penegakan Konvensi Hak Anak (UNCRC) di 

tingkat lokal. Dengan melibatkan aktor-aktor lokal, seperti pemimpin 

masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah dapat 

menciptakan jaringan dukungan dan keterlibatan yang diperlukan untuk 

pelaksanaan yang efektif hak-hak anak.184 Namun, terdapat tantangan, 

termasuk keterbatasan sumber daya dan kapasitas, kurangnya kesadaran di 

kalangan pemerintah daerah, dan prioritas-prioritas yang bersaing. 

Keterlibatan pemerintah dalam pengambilan keputusan memiliki 

peran yang sangat penting dalam menentukan pelaksanaan hak-hak anak di 

Indonesia. Keputusan kebijakan sering kali mencerminkan faktor politik dan 

hukum, yang mempengaruhi bagaimana legislasi diterapkan. Adapun dalam 

konteks pekerja anak, bentuk kebijakan utama yang dikeluarkan pemerintah 

sebagai berikut: 

1) Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk 

Pekerjaan Terburuk untuk Anak (2002-2022): Kebijakan ini meliputi 

pengaembangan serangkaian rekomendasi dengan LSM internasional 

dan local, peningkatan upaya dalam meningkatkan kesadaran dan 

advokasi, serta integrase pekerja anak dalam merumuskan kebijakan 

dan regulasi sektoral. Program juga telah didirikan untuk menciptakan 

serangkaian zona industri yang bebas dari pekerja anak, serta Gerakan 

 
184 Roza, Darmini, and Laurensius Arliman S. 2018. "Peran Pemerintah Daerah Dalam 

Melindungi Hak Anak di Indonesia." Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1 pp. 10-21.  
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Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 

Anak yang mengintegrasikan isu pekerja anak sejalan dengan 

kebijakan dan program sektoral yang dikembangkan oleh pemerintah. 

2) Roadmap Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 (2014-

2022): Kebijakan ini mendukung implementasi RAN untuk 

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. 

Bertujuan untuk mengintegrasikan penghapusan bentuk-bentuk 

terburuk pekerjaaan anak ke dalam kebijakan nasional yang relevan, 

memperkuat koordinasi antara para pemangku kepentingan di tingkat 

nasional, provinsi, dan kabupaten, serta meningkatkan kapasitas para 

pemangku kepentingan dalam memberantas pekerja anak.185 

Secara keseluruhan, dua kebijakan pemerintah di atas merupakan 

kebijakan yang bertujuan untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 

bagi anak Indonesia. Melalui pengembangan rekomendasi, peningkatan 

kesadaran, advokasi, integrase pekerja anak dalam kebijakan dan regulasi, serta 

pembentukan zona industri bebas pekerja anak dan Gerakan Nasional 

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak, pemerintah berupaya 

memastikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dari pekerjaan yang 

membahayakan. Dengan memperkuat koordinasi dan meningkatkan kapasitas 

para pemangku kepentingan, diharapkan upaya bersama ini dapat memberantas 

pekerja anak dan mewujudkan Indonesia sebagai negara bebas pekerja anak. 

 
185 Bureau of International Labor Affairs. n.d. Child Labor and Forced Labor Reports: 

Indonesia. Accessed Juli 17, 2023. https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-

labor/indonesia. 
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Sebagaimana dijelaskan di atas, kelompok kepentingan memainkan 

peran penting dalam membentuk pelaksanaan Konvensi Hak Anak (UNCRC 

1989) di Indonesia. Kelompok-kelompok ini, termasuk organisasi advokasi 

LSM, dan kolektif, memiliki pengaruh dalam memajukan agenda hak anak di 

negara ini. Keterlibatan mereka langsung dengan lembaga-lembaga pemerintah 

nasional dan internasional memberikan platform untuk mendiskusikan faktor-

faktor politik dan hukum yang mempengaruhi implementasi kebijakan anak. 

Kelompok kepentingan juga memiliki kemampuan untuk membentuk opini 

publik dan menarik perhatian media pada isu-isu penting. Namun, kelompok 

kepentingan mungkin menghadapi tantangan dalam mencapai konsensus 

mengenai isu-isu utama, dan dalam menyeimbangkan kepentingan dari 

berbagai konstituen. Meskipun ada keterbatasan ini, kelompok kepentingan 

tetap menjadi komponen penting dalam dinamika penegakan hak anak di 

Indonesia.186 

Peran LSM dalam memperjuangkan hak-hak anak dan mempengaruhi 

keputusan kebijakan sangat penting di Indonesia. Organisasi-organisasi ini 

memiliki peran penting dalam memantau implementasi Konvensi Hak Anak 

(UNCRC) di negara ini. LSM bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah 

mematuhi ketentuan-ketentuan Konvensi dan melindungi hak-hak anak. 

Mereka juga bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum dan 

pejabat public tentang isu-isu yang mempengaruhi anak, seperti buruh anak, 

 
186 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2019. LSM Harus 

Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak. April 12. Accessed Juli 17, 2023. 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2104/lsm-harus-pertimbangkan-

kepentingan-terbaik-untuk-anak.  



123 

 

 

pernikahan anak, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan 

pendidikan. Keberadaan LSM yang kuat dan efektif di Indonesia memberikan 

tekanan pada pemerintah untuk meningkatkan kebijakan dan undang-undang 

yang berkaitan dengan anak serta memastikan partisipasi langsung masyarakat 

dalam pembuatan kebijakan.187 

Selain, hal di atas dinamika politik dalam penegakan UNCRC di 

Indonesia juga memiliki pengaruh dari bantuan kerja sama internasional. 

Bantuan kerja sama internasional merupakan komponen penting dalam 

mempromosikan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak PBB 

mengakui perlunya kerja sama internasional dalam mempromosikan hak-hak 

anak. Di Indonesia, bantuan kerja sama telah memainkan peran penting dalam 

mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memajukan hak-hak anak. 

Bantuan ini berasal dari organisasi dan negara, seperti Program Pembangunan 

PBB, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Badan Internasional lainnya. 

Bantuan ini telah dialokasikan untuk berbagai bidang, seperti perlindungan 

anak, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Melalui bantuan kerja sama 

internasional, Indonesia telah mengambil langkah yang signifikan dalam 

mempromosikan hak-hak anak dan mencapai tujuan yang tercantum dalam 

Konvensi Hak-hak Anak.188 

 
187 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2019. LSM Harus 

Pertimbangkan Kepentingan Terbaik Untuk Anak. April 12. Accessed Juli 17, 2023. 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2104/lsm-harus-pertimbangkan-

kepentingan-terbaik-untuk-anak. 
188 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. n.d. Konvensi Hak-hak Anak. 

Accessed Juli 17, 2023. https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak-

Hak%20Anak.pdf. 
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Namun, interferensi politik merupakan salah satu tantangan utama 

yang merusak penegakan hak-hak anak di Indonesia. Lanskap politik di negara 

ini ditandai oleh korupsi, suap, dan patronase, yang semuanya berkontribusi 

pada ketimpangan distribusi sumber daya, termasuk yang seharusnya 

digunakan untuk kesejahteraan anak. Interferensi politik sering kali 

mengakibatkan orang-orang yang tidak berkualifikasi menduduki posisi 

kekuasaan di lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penegakan 

hak-hak anak. Selain itu, kepentingan politik sering kali mengalahkan hak-hak 

anak, sehingga menghasilkan kebijakan dan undang-undang yang tidak 

memadai untuk melindungi ana atau menyediakan sumber daya bagi 

kesejahteraan mereka. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak 

Anak (UNCRC), interferensi politik tetap menjadi hambatan yang signifikan 

dalam penegakan hak-hak anak.189 

b. Hukum 

Sistem hukum di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan 

dalam beberapa tahun terakhir untuk mencerminkan keinginan negara dalam 

melaksanakan Konvensi Hak Anak (UNCRC). Konvensi tersebut telah 

diintegrasikan ke dalam hukum Indonesia, dan konstitusi negara mengakui 

pentingnya melindungi hak-hak anak. Kerangka hukum untuk menegakkan 

Konvensi ini mencakup tindakan pidana dan perdata untuk 

mempertanggungjawabkan individu dan lembaga atas tindakan yang 

 
189 John Dirk Pasalbessy. 2015. Implementasi Hak-Hak Anak di Indonesia. April 27. 

Accessed Juli 17, 2023. https://fh.unpatti.ac.id/implementasi-hak-hak-anak-di-indonesia-kajian-

terhadap-usaha-perlindungan-anak-korban-kekerasan-selama-konflik-di-maluku/. 
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melanggar hak-hak anak.190 Namun, pelaksanaan tindakan tersebut sering kali 

terhambat oleh kurangnya sumber daya dan sistem peradilan yang lemah. 

Selain itu, tradisi hukum Indonesia dapat menjadi hambatan dalam 

menegakkan Konvensi, seperti sikap budaya terhadap pengasuhan anak dan 

praktik tradisional yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Konvensi.191 

Meskipun ada tantangan ini, kesadaran akan hak-hak anak semakin meningkat 

di Indonesia, dan upaya dilakukan untuk memperkuat kerangka hukum yang 

melindungi mereka. 

Dalam kasus pekerja anak sendiri, pemerintah telah membentuk 

mekanisme kelembagaan yang relevan untuk penegakan hukum dan peraturan 

tentang pekerja anak, berikut instansi yang bertanggung jawab atas penegakan 

hukum: 

1) Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Direktorat Jenderal 

Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Direktorat 

Pengawasan Norma Pekerja Perempuan dan Anak: Peran Direktorat 

Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Depnaker 

menegakkan undang-undang ketenagakerjaan negara yang berkaitan 

dengan pekerja anak melalui pengawasan ketenagakerjaan dan 

merumuskan kebijakan, standar, norma, pedoman, dan mekanisme 

 
190 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2020. 

Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak. 

September 24. Accessed Juli 17, 2023. https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-dan-

perlindungan-anak-dalam-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak. 
191 John Dirk Pasalbessy. 2015. Implementasi Hak-Hak Anak di Indonesia. April 27. 

Accessed Juli 17, 2023. https://fh.unpatti.ac.id/implementasi-hak-hak-anak-di-indonesia-kajian-

terhadap-usaha-perlindungan-anak-korban-kekerasan-selama-konflik-di-maluku/. 
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pengawasan ketenagakerjaan. Memberikan informasi kepada pemberi 

kerja tentang undang-undang dan peraturan pekerja anak. Sedangkan, 

Direktorat Pengawasan Norma Pekerja Perempuan dan Anak 

menanggapi pengaduan pekerja anak melalui telepon, faks, atau 

email. Mereka mengarahkan anak-anak yang ditemukan saat inspeksi 

ke Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

setempat atau ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak untuk layanan sosial yang sesuai, dikoordinir oleh 

Kementerian PPPA dan Kementerian Sosial. 192 Seperti yang 

dijelaskan di atas, Kemnaker, melalui Ditjen Binwasnaker dan 

Direktorat Pengawasan Norma Pekerja Perempuan dan Anak 

memiliki signifikansi dalam kasus pekerja anak karena mereka 

bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan menegakkan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerja anak, 

sesuai dengan standar internasional yang telah diratifikasi oleh 

Indonesia, seperti Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum 

untuk Bekerja dan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan 

Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja 

Terburuk bagi Anak. Lembaga-lembaga ini juga berperan dalam 

memberikan informasi, edukasi, dan bimbingan kepada pemberi 

kerja, pekerja, dan masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban pekerja 

 
192 Bureau of International Labor Affairs. n.d. Child Labor and Forced Labor Reports: 

Indonesia. Accessed Juli 17, 2023. https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-

labor/indonesia. 
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anak, serta memberikan sanksi administratif atau pidana bagi 

pelanggar. 

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk Satuan Pelayanan 

Perempuan dan Anak: Memiliki peran melakukan penyelidikan 

terhadap kasus perdagangan anak. Melakukan inspeksi dan razia serta 

melakukan penahanan dalam menindak kejahatan, termasuk yang 

terkait dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.193 Seperti 

yang dijelaskan sebelumnya, signifikansi Polri dalam kasus pekerja 

anak adalah karena mereka berwenang untuk melakukan 

penyelidikan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap kasus-

kasus yang melibatkan pekerja anak, eksploitasi seksual, atau 

perbudakan. Lembaga ini juga berperan dalam melakukan 

pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi korban pekerja anak, 

serta melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk 

menangani pekerja anak. 

Dengan adanya instansi-instansi di atas, dapat dilihat bahwa 

pemerintah telah membentuk mekanisme kelembagaan yang relevan dalam 

penegakan hukum dan peraturan terkait pekerja anak. Melalui kerja sama 

antara instansi ini, diharapkan perlindungan terhadap pekerja anak dapat 

ditingkatkan dan tindak kejahatan dapat ditindaklanjuti dengan tegas. 

 
193 Bureau of International Labor Affairs. n.d. Child Labor and Forced Labor Reports: 

Indonesia. Accessed Juli 17, 2023. https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-

labor/indonesia. 
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Adapun, kerangka hukum di Indonesia untuk melindungi hak-hak 

anak telah ditetapkan dalam beberapa undang-undang dan peraturan, 

diantaranya: 

1) Undang-Undang Dasar 1945: Kerangka hukum ini merupakan 

landasan konstitusi yang memberikan dasar hukum kuat untuk 

melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi, penindasan, dan 

pelanggaran hak-hak mereka. Dalam realitasnya, pelaksanaan hak-

hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi belum mencapai tingkat 

optimal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, 

angka kematian bayi di Indonesia masih relatif tinggi, mencapai 23 

per 1000 kelahiran hidup194; angka stunting mencapai 27,67%; angka 

putus sekolah di usia 7-18 tahun mencapai 3,07%; angka kemiskinan 

untuk kelompok usia 0-14 tahun mencapai 9,78%; dan angka akses air 

bersih hanya mencapai 74,53%.195 Selain itu berdasarkan data dari 

Kemen PPPA tahun 2020, terdapat 5.547 kasus kekerasan terhadap 

anak yang dilaporkan ke pihak berwenang, dengan mayoritas kasus 

berupa kekerasan seksual (2.934 kasus), kekerasan fisik (1.264 kasus), 

dan kekerasan psikis (1.049 kasus).196 Data tersebut menunjukkan 

 
194 Badan Pusat Statistik. 2020. Angka Kematian Bayi/AKB Hasil Long Form SP2020 

Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Accessed Agustus 8, 2023. 

https://www.bps.go.id/statictable/2023/03/31/2220/angka-kematian-bayi-akb-infant-mortality-rate-

imr-hasil-long-form-sp2020-menurut-provinsi-kabupaten-kota-2020.html. 
195 Badan Pusat Statistik. 2020. Accessed Agustus 8, 2023. 

https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html.  
196 Kemen PPPA. 2019. Anak kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak kita 

semua. Februari 26. Accessed Juni 29, 2023. 
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bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia yang tidak mendapatkan 

hak-hak mereka sebagai manusia dan sebagai anak secara optimal. 

2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan 

Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Batas Usia Minimum Anak 

Diperbolehkan Bekerja: Undang-Undang ini mengesahkan konvensi 

ILO yang menetapkan batas usia minimum bagi anak untuk bekerja 

secara sah dan memberikan perlindungan terhadap pekerja anak yang 

berusia di bawah batas usia tersebut. Penerapan UU No. 20 Tahun 

1999 dan Konvensi ILO No.138 di Indonesia masih menghadapi 

berbagai kendala dan tantangan. Berdasarkan data dari BPS tahun 

2020, terdapat sekitar 1,7 juta pekerja anak usia 10-17 tahun di 

Indonesia dari total populasi anak usia tersebut. Dari jumlah tersebut, 

sekitar 48% bekerja di sektor pertanian, 18,6% di sektor industri, dan 

33,4% di sektor jasa.197 Selain itu, berdasarkan data dari Kemen PPPA 

tahun 2020, terdapat sekitar 1,2 juta pekerja anak yang terlibat dalam 

bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, seperti pekerja seks komersial, 

pekerja rumah tangga, pekerja tambang, pekerja perkebunan, dan 

pekerja konstruksi.198 Data ini menunjukkan bahwa masih banyak 

 
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2071/anak-kelompok-minoritas-dan-

terisolasi-adalah-anak-kita-semua. 

 
197 Badan Pusat Statistik. n.d. Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi 

(Persen), 2018-2022. Accessed Februari 12, 2023. https://www.bps.go.id/indicator/6/2008/1/persentase-

anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html. 
198 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). 

2021. "Strategi Kemen PPPA Hapuskan Pekerja Anak di Indonesia." Juni 15. Accessed Mei 24, 

2023. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3238/strategi-kemen-pppa-hapuskan-

pekerja-anak-di-indonesia. 
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pekerja anak di Indonesia yang bekerja di bawah usia minimum yang 

ditetapkan oleh undang-undang dan konvensi, serta terpapar risiko 

kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi. 

3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi 

ILO 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera untuk 

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak: 

Undang-Undang ini mengesahkan konvensi ILO yang melarang dan 

menghentikan praktik pekerjaan terburuk bagi anak, seperti pekerjaan 

yang berbahaya, eksploitasi seksual, dan perdagangan anak. Dari 

analisis terkait penerapan kerangka hukum sebelumnya, data 

menunjukkan bahwa terdapat masih banyak pekerja anak yang 

menjadi korban dari eksploitasi dan kekerasan. 

4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: 

Undang-Undang ini mengatur tentang ketenagakerjaan secara umum, 

termasuk perlindungan terhadap anak yang bekerja. Undang-Undang 

ini melarang anak di bawah usia yang ditentukan bekerja, memberikan 

ketentuan mengenai kondisi kerja yang aman dan sehat bagi anak, 

serta memberikan perlindungan dan hak-hak bagi pekerja anak. 

Penerapan UU ini juga masih menghadapi berbagai kendala dan 

tantangan berdasarkan data dari BPS terkait masih banyaknya pekerja 

anak yang bekerja di bawah usia minimum yang ditetapkan oleh 

undang-undang, ini juga menunjukkan pengawasan dan penegakan 

hukum yang masih lemah.   



131 

 

 

5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: 

Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang 

Perlindungan Anak tahun 2002 dan memberikan perubahan serta 

penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan terkait perlindungan anak, 

termasuk perlindungan terhadap pekerja anak. Penerapan undang-

undang ini juga masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan, 

melihat data dari Kemen PPPA terkait tingginya angka kasus 

kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke pihak berwenang, hal ini 

menunjukkan bahwa masih banyak anak yang menjadi korban dari 

kekerasan ataupun eksploitasi.  

6) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 

Konvensi Hak-Hak Anak: Keputusan Presiden ini mengesahkan 

Konvensi Hak-Hak Anak yang menjadi acuan internasional dalam 

perlindungan hak-hak anak, termasuk hak-hak anak yang terkait 

dengan pekerja anak. Penerapan kerangka hukum ini yang juga 

mencakup Konvensi Hak-Hak Anak di Indonesia juga masih 

menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Berdasarkan data dari 

BPS tahun 2020, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan 

bahwa hak-hak anak di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi, 

seperti angka kematian bayi, angka stunting, angka putus sekolah, 

angka kemiskinan, dan angka akses air bersih. Selain itu, berdasarkan 

data dari Kemen PPPA, yang menyatakan bahwa terdapat sejumlah 
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kasus perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, 

dan diskriminasi juga belum optimal, seperti kasus pekerja anak, 

kasus kekerasan terhadap anak, dan kasus anak bermasalah dengan 

hukum. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu 

ditingkatkan dalam rangka menghormati, melindungi, dan memenuhi 

hak-hak anak sesuai dengan konvensi tersebut. 

7) Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi 

Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 

Anak: Keputusan Presiden ini menyusun rencana aksi nasional yang 

bertujuan untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 

bagi anak, termasuk pekerjaan yang membahayakan atau eksploitatif. 

Berdasarkan laporan Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk 

Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBTA) tahun 2019, 

pelaksanaan RAN-PBTA telah mencapai beberapa hasil positif, antara 

lain: meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang 

hak-hak anak dan bahaya pekerja anak melalui berbagai kegiatan 

sosialisasi, advokasi, dan kampanye; meningkatnya keterlibatan dan 

koordinasi antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan yang 

terkait dengan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun 

daerah; meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi pekerja 

anak melalui program beasiswa, bantuan sekolah, bimbingan belajar, 

dan pendidikan non-formal, dan lain-lain. Namun demikian, 

pelaksanaan RAN-PBPTA juga masih menghadapi berbagai 
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hambatan dan tantangan, diantaranya: kurangnya data dan informasi 

yang akurat dan terkini tentang jumlah, karakteristik, dan kondisi 

pekerja anak di Indonesia; kurangnya alokasi anggaran dan sumber 

daya manusia yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program-

program penghapusan pekerja anak; kurangnya konsistensi dan 

harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan perlindungan anak, khususnya mengenai batas usia minimum 

dan jenis pekerjaan yang dilarang bagi anak; serta kurangnya 

mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif dan partisipatif 

untuk mengukur dampak dan capaian program-program penghapusan 

pekerja anak. 

8) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan 

Khusus bagi Anak: Peraturan pemerintah ini mewajibkan pemerintah 

pusat dan daerah untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi 

anak-anak yang menjadi korban kerja paksa, perbudakan, atau bentuk 

eksploitasi serupa, termasuk eksploitasi komersial (seperti pornografi 

anak), serta perdagangan manusia. Selain itu, peraturan ini juga 

menekankan perlindungan yang diberikan kepada anak-anak dari 

kelompok minoritas dan penyandang disabilitas. Peraturan 

pemerintah ini baru diberlakukan pada tanggal 10 Agustus 2021, 

sehingga belum ada data atau laporan resmi mengenai realisasi dari 

PP ini di lapangan. Namun, dapat diharapkan bahwa PP ini akan 

memberikan dampak positif bagi peningkatan perlindungan anak di 
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Indonesia, khususnya bagi anak yang memerlukan perlindungan 

khususnya bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. 

Kerangka hukum tersebut di atas bertujuan untuk memberikan 

perlindungan bagi anak-anak dan memastikan bahwa hak-hak dasar mereka 

dihormati, termasuk hak atas kehidupan, pendidikan, kesehatan, dan 

partisipasi. Secara keseluruhan, meskipun beberapa kerangka hukum yang 

mengatur perlindungan anak di Indonesia di atas telah ada, beberapa penjelasan 

di atas menunjukkan masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan dalam 

rangka memenuhi hak-hak anak dan mengatasi isu pekerja anak. Upaya yang 

lebih intensif dalam implementasi, pengawasan, dan penegakan hukum 

menjadi penting agar hak-hak anak di Indonesia dapat terjamin dan dilindungi 

dengan baik. Adapun termasuk ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Hak 

Anak (UNCRC) pada tahun 1990 juga telah memperkuat kerangka hukum 

terkait hak-hak anak. Namun, meskipun ada perlindungan hukum ini, masih 

terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya, yang 

menyoroti perlunya memperkuat komitmen politik dan kapasitas institusi 

untuk menegakkan hak-hak anak di Indonesia.199 

Pelaksanaan Konvensi Hak Anak (UNCRC) di Indonesia sangat 

bergantung pada peran sistem hukum nasional. Konstitusi Indonesia mengakui 

prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menyediakan kerangka hukum untuk 

implementasi hak-hak anak. Namun, sistem yang kompleks dan administrasi 

 
199 Kementerian Ketenagakerjaan; ILO-IPEC. 2015. Peta Jalan (Roadmap) menuju 

Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022. Kementerian Ketenagakerjaan, ILO Indonesia. 
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terdesentralisasi di Indonesia menimbulkan tantangan yang signifikan dalam 

penegakan hak-hak anak di tingkat lokal.200 Meskipun Indonesia telah 

membuat kemajuan dalam mengadopsi undang-undang yang sejalan dengan 

Konvensi, diperlukan penegakan yang lebih kuat dan pendekatan yang 

komprehensif dalam perlindungan hak-hak. Untuk secara efektif melaksanakan 

Konvensi Hak Anak di Indonesia, perlu ditingkatkan kapasitas sistem hukum, 

memperkuat institusi-institusi, dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak 

anak baik di kalangan para profesional hukum maupun masyarakat umum. 

Konvensi Hak Anak (UNCRC) diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 

1990. Namun, penyelarasan UNCRC ke dalam hukum Indonesia telah menjadi 

tantangan karena faktor budaya dan politik. Sistem hukum Indonesia sangat 

dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dan agama, yang dapat bertentangan 

dengan beberapa pasal dalam UNCRC. Selain itu, iklim politik di Indonesia 

yang tidak stabil juga mempengaruhi penegakan hukum dan regulasi, termasuk 

yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak.201 Pemerintah Indonesia 

telah mengambil beberapa langkah untuk menyelaraskan hukum nasional 

dengan UNCRC, seperti mengadopsi kebijakan perlindungan anak dan 

mendirikan Komisi Nasional Perlindungan Anak. Meskipun demikian, 

dinamika penegakan hukum ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk 

 
200 John Dirk Pasalbessy. 2015. Implementasi Hak-Hak Anak di Indonesia. April 27. 

Accessed Juli 17, 2023. https://fh.unpatti.ac.id/implementasi-hak-hak-anak-di-indonesia-kajian-

terhadap-usaha-perlindungan-anak-korban-kekerasan-selama-konflik-di-maluku/. 
201 Marzuki, Faiz. 2016. Apa itu Konvensi Hak Anak? Oktober 24. Accessed Juli 17, 2023. 

https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/apa-itu-konvensi-hak-anak. 
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perbaikan guna memastikan anak-anak di Indonesia mendapatkan 

perlindungan yang sesuai dengan standar internasional. 

Penegakan hak-hak anak melalui proses peradilan melibatkan 

penggunaan lembaga pengadilan untuk melindungi dan menegakkan hak-hak 

anak. Hak-hak ini meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan 

dari penyalahgunaan dan pengabaian. Di Indonesia, Undang-Undang Jaminan 

Perlindungan Anak diberlakukan pada tahun 2002 untuk melindungi hak-hak 

anak, diikuti oleh Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2014. 

Undang-undang tersebut memberikan kerangka kerja untuk perlindungan anak 

namun implementasinya memerlukan peran kerangka kerja untuk 

perlindungan anak namun implementasinya memerlukan peran aktif dari 

lembaga peradilan untuk menegakkannya secara efektif.202 Namun, tantangan 

seperti sumber daya yang terbatas dan kurangnya pelatihan bagi para hakim 

telah menghambat penegakan hak-hak anak di negara ini. Meskipun demikian, 

lembaga peradilan tetap menjadi komponen yang penting dalam penegakan 

hak-hak anak dan mempromosikan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak-

hak anak di Indonesia. 

Lembaga peradilan di Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam 

menegakkan hak-hak anak. Salah satu masalah utama adalah kurangnya 

sumber daya dan kapasitas untuk melaksanakan dengan efektif Konvensi Hak 

Anak (UNCRC). Hakim sering kali bekerja terlalu banyak dan tidak memiliki 

 
202 Bureau of International Labor Affairs. n.d. Child Labor and Forced Labor Reports: 

Indonesia. Accessed Juli 17, 2023. https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-

labor/indonesia.  
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sumber daya yang memadai, hal ini dapat membatasi kemampuan mereka 

dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak. Tantangan lainnya 

adalah penerapan hukum yang tidak konsisten, terutama di daerah-daerah 

terpencil di mana akses terhadap layanan hukum mungkin terbatas. Selain itu, 

norma budaya dan praktik tradisional kadang-kadang dapat bertentangan 

dengan idealism hak-hak anak, menciptakan hambatan lebih lanjut dalam 

penegakan hukum. Secara keseluruhan, dibutuhkan upaya yang terpadu untuk 

mengatasi tantangan dan meningkatkan perlindungan hak-hak anak di 

Indonesia.203 

Peran lembaga peradilan dalam menegakkan hak-hak anak sangat 

penting dalam memastikan perlindungan dan promosi hak-hak anak di 

Indonesia. Tugas utama lembaga peradilan adalah menerapkan hukum dalam 

kasus-kasus yang diajukan kepada mereka. Dalam melakukannya, hakim 

diharapkan untuk mengacu pada ketentuan-ketentuan instrumen hak asasi 

manusia internasional, termasuk Konvensi Hak Anak 1989. Lembaga peradilan 

juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa negara dan lembaga-

lembaga pemerintah bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Namun, 

efektivitas lembaga peradilan dalam menegakkan hak-hak anak di Indonesia 

bergantung pada berbagai faktor politik dan hukum, termasuk independensi 

 
203 Bilher Hutahaean. 2013. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak." 

Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 64-79. 
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lembaga peradilan, ketersediaan bantuan hukum, dan komitmen politik untuk 

melaksanakan putusan pengadilan.204 

Penegakan hak-hak anak di Indonesia dipengaruhi oleh faktor politik dan 

hukum. Secara politik, komitmen pemerintah terhadap hak-hak anak 

mempengaruhi implementasi Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC). Tingkat 

komitmen politik menentukan alokasi sumber daya, pembentukan kebijakan, dan 

pemantauan terhadap hak-hak anak. Secara hukum, efektivitas kebijakan 

perlindungan anak bergantung pada kerangka hukum yang ada dan kemampuan 

sistem hukum dalam menegakkannya. Keberadaan undang-undang perlindungan 

anak yang kuat dan jelas, adanya bantuan hukum yang memadai, serta lembaga-

lembaga yang bertanggung jawab dalam menegakkan hak-hak anak sangat penting 

untuk melindungi anak-anak dari penyalahgunaan, eksploitasi, dan pengabaian. 

Dengan demikian, baik faktor politik maupun hukum memiliki peran penting dalam 

sejauh mana hak-hak anak ditegakkan di Indonesia.205 

Terdapat beberapa pencapaian dalam penegakan hak-hak anak di 

Indonesia selama bertahun-bertahun. Hal ini terutama disebabkan oleh ratifikasi 

Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC) pada tahun 1990 dan pengenalan beberapa 

undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk mempromosikan dan 

melindungi hak-hak anak. Salah satu pencapaian yang paling signifikan adalah 

pembentukan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) pada tahun 

 
204 Azwad Rachmat Hambali. 2019. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang 

Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 

Volume 13, Nomor 1 15-30. 
205 Bureau of International Labor Affairs. n.d. Child Labor and Forced Labor Reports: 

Indonesia. Accessed Juli 17, 2023. https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-

labor/indonesia. 



139 

 

 

1998. Komnas Anak adalah lembaga independen yang memiliki mandate untuk 

memantau dan mengevaluasi kemajuan implementasi kebijakan perlindungan anak 

dan undang-undang di Indonesia. Selain itu, Indonesia telah berupaya untuk 

mengatasi masalah yang mempengaruhi anak-anak, seperti pekerja anak dan 

perdagangan anak. Namun, meskipun terdapat pencapaian-pencapaian ini, masih 

ada tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap undang-undang hak-hak 

anak, terutama di daerah terpencil, karena kendala logistik dan keterbatasan sumber 

daya.206 

Keefektifan kerangka kerja dalam hak-hak anak dapat dilihat dari 

kemajuan yang dicapai oleh negara dalam menerapkan Konvensi Hak Anak 

(UNCRC) ke dalam kebijakan, program, dan praktiknya. Efektif yang dimaksud 

berarti kerangka kerja hak-hak anak dapat membantu negara untuk melindungi dan 

memenuhi hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak (UNCRC). Kerangka 

kerja ini memberikan dasar untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dan 

dihormati. Mereka menciptakan pedoman untuk undang-undang, kebijakan, dan 

program yang mendorong kepentingan terbaik anak. Kerangka kerja juga 

menetapkan mekanisme pemantauan dan pelaporan untuk memastikan 

akuntabilitas. Namun, kebersihan kerangka kerja dalam mempromosikan hak-hak 

anak tergantung pada komitmen politik pemerintah dan kesesuaian kerangka 

hukum dengan standar internasional hak asasi manusia. Di Indonesia, meskipun 

 
206 United Nations Children's Fund. 2020. Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan 

Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak. Jakarta: UNICEF Indonesia. 
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kerangka kerja sudah ada untuk melindungi hak-hak anak, faktor-faktor politik dan 

hukum sering kali menghambat penegakan yang efektif.207   

Penegakan hak-hak anak menghadapi banyak tantangan di Indonesia. 

Buruh anak, pernikahan anak, perdagangan anak, dan kekerasan terhadap anak 

adalah beberapa masalah yang umum terjadi. Implementasi yang lemah dan 

penegakan hukum yang lemah, kemiskinan, norma budaya dan tradisional, 

pendidikan yang tidak memadai dan kurangnya kesadaran, ketiadaan lembaga 

perlindungan khusus, serta korupsi adalah beberapa hambatan mendasar dalam 

mewujudkan hak-hak anak. Selain itu, ketidakstabilan politik dan permasalahan 

hukum juga menjadi tantangan dalam menegakkan hak-hak anak di Indonesia. 

Meskipun telah ada undang-undang dan peraturan, implementasi dan perlindungan 

hak-hak anak masih belum memadai. Penting untuk mengatasi tantangan-tantangan 

ini guna memastikan penegakan yang efektif dari Konvensi Hak Anak (UNCRC) 

di Indonesia.208 

Penegakan United Nations Convention on the Rights of the Child 1989 di 

Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor politik dan hukum. Meskipun 

Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut, masih banyak tantangan yang ada, 

termasuk sumber daya yang tidak memadai dan kurangnya komitmen politik. 

Instabilitas politik dan perubahan pemerintahan yang sering terjadi juga berdampak 

negatif pada implementasi konvensi tersebut.  Selain itu, hambatan budaya dan 

institusi menghalangi upaya untuk sepenuhnya menyelaraskan undang-undang 

 
207 Raissa Lestari. 2017. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak." JOM 

FISIP Vol. 4 No. 2.  
208 Raissa Lestari. 2017. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak." JOM 

FISIP Vol. 4 No. 2. 
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Indonesia dengan konvensi tersebut. Meskipun demikian, upaya telah dilakukan 

dalam perlindungan hak-hak anak, termasuk pembentukan Komisi Nasional 

Perlindungan Anak dan adopsi berbagai langkah legislative. Secara keseluruhan, 

penegakan hak-hak anak di Indonesia memerlukan upaya kolaboratif dari semua 

pihak terkait untuk mengatasi masalah yang menghadapi pencapaian ketentuan 

konvensi tersebut. 

Dalam pandangan English School sebagai teori “international society”, 

mencerminkan interaksi antara aktor-aktor internasional (termasuk pemerintah, 

lembaga non-pemerintah, dan lembaga internasional) dalam membentuk norma-

norma dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak dan perlindungan anak. 

Penjelasan di atas menyoroti peran lembaga-lembaga yang dibentuk oleh 

pemerintah Indonesia, seperti Kementerian, Komisi Perlindungan Anak, serta 

Satgas, sebagai implementasi dari norma-norma UNCRC di tingkat nasional. Teori 

English School mengakui bahwa implementasi UNCRC di Indonesia dihadapkan 

pada tantangan yang kompleks, termasuk aspek politik dan hukum, kurangnya 

sumber daya dan kapasitas, serta norma budaya dan tradisional yang dapat 

bertentangan dengan hak-hak anak. Teori ini menyoroti pentingnya komitmen 

politik dan stabilitas politik dalam mencapai penegakan yang efektif dari 

pendekatan berbasis hak dalam UNCRC.  

Selain itu, pandangan teori English School akan menyoroti peran 

kelompok kepentingan, termasuk LSM, dalam mempengaruhi implementasi 

UNCRC di Indonesia. Teori ini menekankan bahwa LSM memiliki peran penting 

dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memantau pelaksanaan kebijakan anak 
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dan memastikan pemerintah mematuhi ketentuan UNCRC. English School juga 

mengakui peran penting kerja sama internasional dalam mendukung upaya untuk 

memajukan hak-hak anak di Indonesia. Dalam pandangan teori ini, bantuan kerja 

sama internasional dapat membantu memperkuat kapasitas sistem hukum dan 

mengatasi tantangan seperti korupsi yang menghambat penegakan hak-hak anak. 

Secara keseluruhan, pandangan English School menekankan bahwa penegakan 

UNCRC di Indonesia bukan hanya tanggung jawab nasional, tetapi juga 

mencerminkan interaksi dan keterkaitan Indonesia dengan masyarakat 

internasional yang lebih luas. Untuk mencapai implementasi yang efektif dari 

pendekatan berbasis hak dalam UNCRC, diperlakukan komitmen politik, 

koordinasi antar berbagai pihak terkait, dan kerja sama internasional. Kolaborasi 

dari semua aktor terkait, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat 

umum, menjadi kunci dalam memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak 

di Indonesia. 

C. Peran Pemerintah Kota Makassar dan Organisasi Non-Pemerintah dalam 

Perlindungan HAM Terhadap Pekerja Anak 

Pekerja anak merupakan salah satu fenomena yang memang menjadi fokus 

perhatian dunia, di mana, menurut data dari International Labour Organization 

(ILO), pada tahun 2021 terdapat sekitar 160 juta anak yang bekerja di seluruh dunia, 

dengan sebagian besar 75 persen berada di Afrika sedangkan 7 persen sisanya 

berada di Amerika Latin dan 18 persen di Asia.209. Indonesia adalah salah satu 

 
209  ILO. 2021. Child labour rises to 160 million – first increase in two decades: The 

International Labour Organization and UNICEF warn 9 million additional children at risk as a 
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negara yang terdampak isu ini, Badan Pusat Statistik mencatat di Indonesia pada 

tahun 2019 terdapat sekitar 920 ribu jiwa anak yang menjadi pekerja anak. Namun, 

total pekerja anak meningkat pada tahun 2020 sekitar 1,33 juta jiwa, dan menurun 

menjadi sekitar 1,05 juta jiwa pada tahun 2021. Yang kemudian, mengalami 

penurunan kembali pada tahun 2022 sekitar 1,01 juta jiwa pekerja anak (lihat 

Gambar 6 hal 85). Data tersebut, dilakukan dengan pengukuran sesuai Undang-

undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang mana 

berdasarkan aturan tersebut, anak yang bekerja berada di rentang usia 5-17 tahun.210 

Isu pekerja anak di Kota Makassar memiliki tingkat urgensi yang 

signifikan. Kota Makassar, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki 

populasi yang cukup besar dan beragam. Tingginya jumlah penduduk dan 

kompleksitas perkembangan ekonomi serta sosial di kota ini menjadikan isu pekerja 

anak menjadi sangat penting. Pekerja anak di Kota Makassar sering kali terlibat 

dalam sektor-sektor yang tidak formal dan cenderung berisiko, seperti anak-anak 

yang bekerja di jalanan. 

Fakta bahwa anak-anak terlibat dalam pekerjaan tersebut mengindikasikan 

bahwa aspek pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak belum sepenuhnya 

terpenuhi. Pekerjaan anak di sektor informal dapat menghambat akses mereka 

terhadap pendidikan yang berkualitas, kesehatan, serta lingkungan yang aman dan 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Selain itu, risiko eksploitasi, 

 
result of COVID-19 pandemic. Juni 9. Accessed Agustus 12, 2023. https://www.unicef.org/press-

releases/child-labour-rises-160-million-first-increase-two-decades.  
210 Badan Pusat Statistik. n.d. Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi 

(Persen), 2018-2022. Accessed Februari 12, 2023. https://www.bps.go.id/indicator/6/2008/1/persentase-

anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html. 
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pelecehan, dan kondisi kerja yang buruk juga menjadi perhatian serius dalam isu 

ini. 

Dalam konteks Kota Makassar, urgensi isu pekerja anak juga berdampak 

pada masa depan kota ini. Pendidikan anak-anak yang terganggu oleh pekerjaan 

dapat menghasilkan generasi yang kurang terampil dan berpendidikan, yang pada 

gilirannya dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi kota di masa 

mendatang. Oleh karena itu, perlunya langkah-langkah konkret untuk mengatasi 

pekerja anak di Kota Makassar menjadi sangat penting, baik dari sisi pemerintah, 

masyarakat, maupun organisasi non-pemerintah, guna memastikan hak-hak dan 

kesejahteraan anak-anak terjaga dengan baik. 

Kota Makassar yang terletak di Indonesia merupakan tempat tinggal bagi 

sejumlah besar pekerja anak. Meskipun ada undang-undang dan peraturan yang 

melarang pekerja anak, banyak anak di Makassar dipaksa bekerja dengan jam yang 

panjang dalam kondisi berbahaya, yang menghilangkan hak mereka atas 

pendidikan dan mengancam kesehatan dan kesejahteraan mereka. Tingginya 

prevalensi buruh anak di Makassar sebagian besar disebabkan oleh beberapa faktor, 

antara lain: 

1. Kemiskinan dan rendahnya pendidikan orang tua, yang membuat 

anak-anak harus bekerja untuk membentuk ekonomi keluarga. 

2. Kurangnya akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, yang 

membuat mereka tidak tertarik atau tidak mampu melanjutkan 

sekolah. 
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3. Adanya permintaan tenaga kerja murah dan mudah diatur di sektor 

informal, seperti pasar, tempat pembuangan sampah, pelelangan ikan, 

dan lain-lain. 

4. Kurangnya kesadaran dan perlindungan hukum terhadap hak-hak 

anak, yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, 

dan diskriminasi. 

 Dalam hal ini, pemerintah kota dan organisasi non-pemerintah 

memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka 

mendapatkan pendidikan dan lingkungan yang aman untuk tumbuh. Dengan 

mengambil Konvensi Hak Anak (UNCRC) sebagai panduan, penting untuk 

dilakukan upaya yang efektif untuk menangani dan menghapus buruh anak di 

Makassar dan seluruh dunia. 

Kota Makassar yang merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan 

terbesar di Kawasan Timur, dikenal dengan perekonomiannya yang sibuk dan 

populasi yang beragam. Namun, kota ini menghadapi tantangan besar terkait 

pekerja anak. Salah satu tantangan dalam upaya untuk mengatasi pekerja anak 

adalah kurangnya data yang akurat dan terkini mengenai jumlah pekerja anak di 

Makassar. Menurut hasil survei dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di 

beberapa lokasi di Kota Makassar, diperkirakan ada sekitar 700 anak yang bekerja 

sebagai pekerja anak. Selain itu, survei oleh LPA Sulsel pada awal tahun 2010 juga 

menemukan bahwa sekitar 300 anak menjadi korban Eksploitasi Seks Komersial 

Anak (ESKA) dan terjebak sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Di sisi lain, 

Dinas Sosial Kota Makassar memperkirakan ada sekitar 268 orang anak jalanan 
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pada tahun 2020, dan 276 orang anak jalanan pada tahun 2021, anak jalanan yang 

dimaksud disini berprofesi sebagai pemulung, pengemis jalanan, kuli bangunan, 

dan penjual koran. Mayoritas dari anak-anak ini berusia antara 10 hingga 15 tahun 

dan banyak dari mereka dipaksa untuk bekerja dalam jam yang panjang dengan 

kompensasi yang sedikit atau tidak ada. Masalah pekerja anak tidak hanya 

melanggar Konvensi Hak Anak (UNCRC), tetapi juga merusak perkembangan 

masa depan kota jika tidak ditangani dengan baik.211 

Kota Makassar, seperti banyak kota lain di Indonesia, menghadapi 

berbagai bentuk pekerja anak. Di Makassar, anak-anak cenderung terlibat dalam 

pekerjaan di sektor informal pekerjaan berbahaya seperti pekerjaan rumah tangga, 

berdagang di jalanan, pemulung, hingga PSK, sedang dalam konteks pekerja anak 

sektor formal yang bekerja berdasarkan informasi terbaru dari Disnakertrans dan 

DP3A Sulawesi Selatan, sejak tahun 2020 hingga 2022, tidak ditemukan lagi 

adanya kasus pekerja anak formal di Kota Makassar, sehingga dalam beberapa 

bulan terakhir realitas pekerja anak di lapangan adalah anak-anak yang bekerja 

secara informal seperti anak jalanan. Bentuk-bentuk pekerja anak di atas 

bertentangan dengan Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC), yang mengakui hak 

anak-anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan berbahaya. 

UNCRC juga mengaharuskan pemerintah mengambil langkah-langkah untuk 

mencegah dan menghapus pekerja anak, serta memberikan pemulihan fisik, sosial, 

dan psikologis bagi korban.212 Merupakan tanggung jawab pemerintah Kota 

 
211 Sofyan, Andi Agustang, dan Andi Dodi M Putra A. 2022. "Dinamika Putus Sekolah 

di Kalangan Pekerja Anak di Kota Makassar." doi:10.13140/RG.2.2.18768.79361.  
212 General Assembly resolution 44/25. 1989. "Convention on the Rights of the Child." 

The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). November 20. Accessed 
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Makassar dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan bahwa setiap anak di 

kota ini menikmati hak-hak mereka untuk masa kecil yang aman dan sehat, bebas 

dari bentuk-bentuk pekerjaan. 

Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC) adalah perjanjian yang mengikat 

secara hukum yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. 

Konvensi ini menetapkan hak asasi manusia dasar yang harus dilindungi dan 

dijamin bagi semua anak di seluruh dunia. Hak-hak ini meliputi penyediaan 

pendidikan, perlindungan dari penyalahgunaan dan eksploitasi, akses ke layanan 

kesehatan, dan kebebasan berekspresi. Konvensi ini telah diratifikasi oleh hampir 

setiap negara di dunia, menunjukkan komitmen untuk mempromosikan dan 

melindungi hak-hak anak. Konvensi ini menjadi kerangka kerja bagi pemerintah, 

organisasi non-pemerintah, dan pihak-pihak lainnya untuk bekerja sama mencapai 

tujuan memastikan bahwa setiap anak menikmati hak asasi manusia mereka.213 

Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC) adalah kesepakatan yang diakui 

secara internasional yang menguraikan hak-hak anak di seluruh dunia. Salah satu 

hak ini adalah perlindungan terhadap buruh anak, yang menyatakan bahwa anak-

anak memiliki hak untuk dilindungi dari pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan 

atau pendidikan mereka dan yang mencabut hak dasar mereka untuk masa kecil. 

Hal ini didukung oleh berbagai organisasi internasional dalam upaya mereka untuk 

menghapus buruh anak secara global. Tugas Pemerintah Kota Makassar dan 

 
Februari 12, 2023. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-

rights-child.  
213 General Assembly resolution 44/25. 1989. "Convention on the Rights of the Child." 

The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). November 20. Accessed 

Februari 12, 2023. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-

rights-child.  
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Organisasi Non-Pemerintah adalah untuk melaksanakan langkah-langkah yang 

memastikan perlindungan hak-hak anak terhadap buruh anak seperti yang diuraikan 

dalam United Nations Convention on the Rights of the Child, dengan tujuan akhir 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan mereka.214 

Berbicara tentang implementasi perlindungan HAM terhadap pekerja anak 

dalam UNCRC dengan studi kasus Kota Makassar, harus melalui tahapan yang 

disebut dengan lokalisasi norma atau perjanjian internasional. Lokalisasi norma 

atau perjanjian internasional adalah proses penyesuaian dan penerapan norma atau 

perjanjian internasional sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal. Tujuan dari 

lokalisasi norma atau perjanjian internasional untuk meningkatkan efektivitas dan 

relevansi norma atau perjanjian internasional dalam melindungi dan memenuhi 

hak-hak warga negara, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak. 

Dalam hal ini, Konvensi Hak Anak (UNCRC) merupakan salah satu norma 

atau perjanjian internasional yang dilokalisasi di Indonesia. Seperti pada 

penjelasan-penjelasan sebelumnya, KHA atau UNCRC 1989 ini merupakan 

konvensi internasional yang mengatur tentang hak-hak dasar anak, seperti hak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, pendidikan, kesehatan, 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta partisipasi dalam kehidupan 

sosial. UNCRC 1989 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden 

Nomor 36 Tahun 1990. 

 
214 General Assembly resolution 44/25. 1989. "Convention on the Rights of the Child." 

The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). November 20. Accessed 

Februari 12, 2023. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-

rights-child.  
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Lokalisasi UNCRC 1989 di tingkat nasional dilakukan dengan 

mengadopsi berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan 

dengan perlindungan anak. Beberapa contoh dari undang-undang dan peraturan 

pemerintah tersebut adalah: (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, yang mengatur tentang ketentuan umum pekerja anak di 

Indonesia, seperti batas usia minimum untuk bekerja, jam kerja maksimal untuk 

pekerja anak, jenis pekerjaan yang dilarang bagi anak, serta kewajiban pemberi 

kerja untuk memberikan upah, pendidikan, kesehatan, dan keselamatan kerja bagi 

pekerja anak; (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang 

mengatur tentang hak-hak dasar anak, perlindungan khusus bagi anak yang 

membutuhkan perlindungan khusus (termasuk pekerja anak), serta sanksi pidana 

bagi pelaku kekerasan atau eksploitasi terhadap anak; (3) Peraturan Pemerintah 

Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, ini seperti layanan 

yang dibutuhkan, mekanisme dan prosedur perlindungan khusus, serta kewenangan 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya dalam 

memberikan perlindungan khusus bagi anak.  

Lokalisasi UNCRC 1989 di tingkat provinsi Sulawesi Selatan dilakukan 

dengan mengadopsi berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan 

anak. Beberapa contoh dari peraturan daerah tersebut adalah: (1) PERDA Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak. Perda 

ini mengatur tentang hak-hak dan kewajiban anak, tanggung jawab pemerintah, 

masyarakat, dan keluarga dalam melindungi anak, serta mekanisme penanganan 
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kasus pelanggaran hak anak. Perda ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 

tentang Perlindungan Anak, yang merupakan implementasi UNCRC 1989 di 

tingkat nasional; (2) PERGUB Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2014 

tentang Kawasan Industri sebagai Zona Bebas Pekerja Anak di Provinsi Sulawesi 

Selatan. PERGUB ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi masalah 

pekerja anak di sektor industri, yang merupakan salah satu sektor yang banyak 

menyerap tenaga kerja anak.  

Lokalisasi UNCRC 1989 di tingkat Kota Makassar dilakukan dengan 

mengadopsi berbagai peraturan daerah, diantaranya adalah: (1) PERDA Kota 

Makassar Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengaturan, Perlindungan dan Jasa 

Pelayanan Ketenagakerjaan Dalam Wilayah Kota Makassar. Perda ini mengatur 

tentang hak-hak dan kewajiban tenaga kerja, tanggung jawab pemerintah kota, 

pengusaha, dan serikat pekerja dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan, serta 

mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa terkait ketenagakerjaan, 

termasuk juga keterkaitannya dengan pekerja anak; (2) PERDA Kota Makassar 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, 

dan Pengamen di Kota Makassar. Perda ini mengatur tentang upaya-upaya 

pemerintah kota dalam memberikan bimbingan, bantuan, perlindungan, dan 

pemberdayaan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen yang 

merupakan kelompok rentan dan marginal. 

Kota Makassar, salah satu kota terbesar di Indonesia, telah mengambil 

langkah-langkah penting untuk melindungi hak-hak anak melalui penerapan 
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Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC). Konvensi ini mengakui hak-hak dasar anak, 

termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi, dan 

penyalahgunaan. Selain itu, bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, 

pemerintah kota telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk meningkatkan 

kesejahteraan anak-anak di kota ini. Langkah-langkah semacam ini penting dalam 

menjamin hak-hak anak dan masa depan yang lebih cerah bagi mereka. 

1. Pemerintah Kota Makassar 

Perlindungan hak anak, termasuk hak-hak pekerja anak, menjadi isu 

krusial dalam konteks pelaksanaan Konvensi Hak Anak (UNCRC) 1989. 

Pemerintah memiliki peran kunci dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan 

hak-hak anak di wilayahnya, termasuk anak-anak yang bekerja. UNCRC 

merupakan sebuah dokumen penting yang mengakui hak-hak fundamental anak 

sebagai individu yang harus dihormati dan dipenuhi. Dalam hal perlindungan hak 

pekerja anak, berbagai instansi pemerintah menjadi pemangku kepentingan yang 

berperan penting dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Instansi-instansi ini 

bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-

anak, melindungi mereka dari eksploitasi dan kekerasan, serta memastikan akses 

terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak. Berikut beberapa instansi yang 

dimaksud: 

a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan: 

bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur ketenagakerjaan 

di Kota Makassar, termasuk melindungi pekerja anak. Peran 

utamanya adalah mengawasi dan mengimplementasikan kebijakan 
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terkait perlindungan pekerja anak, seperti larangan pekerjaan 

berbahaya bagi anak di bawah umur tertentu, menetapkan standar 

upah minimum, dan melaksanakan program pelatihan bagi pekerja 

anak agar mereka mendapatkan keterampilan yang sesuai dengan usia 

dan kebutuhan mereka. 

b. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan: memiliki peran penting dalam 

melindungi hak-hak anak yang berada dalam kondisi kerentanan, 

termasuk pekerja anak yang berada dalam situasi eksploitasi. Dinas 

Sosial bekerja untuk menyediakan perlindungan sosial dan layanan 

rehabilitasi bagi anak-anak yang menjadi korban pekerjaan 

eksploitatif, serta memfasilitasi proses reintegrasi mereka ke dalam 

masyarakat. 

c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 

memastikan adanya kebijakan dan program yang mendukung 

perlindungan hak anak, termasuk hak pekerja anak, serta memberikan 

perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan dan terkena dampak 

pekerjaan eksploitatif. 

d. Dinas Pendidikan: bertanggung jawab untuk memastikan hak 

pendidikan anak terpenuhi. Pekerja anak sering mengalami kesulitan 

dalam mengakses pendidikan formal karena pekerjaan mereka yang 

memerlukan waktu dan tenaga. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan 

bekerja untuk memberikan akses pendidikan yang inklusif dan 
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berkualitas bagi anak-anak yang bekerja, sehingga mereka dapat 

mengenyam pendidikan tanpa mengorbankan pekerjaan mereka. 

e. Dinas Kesehatan: menjamin akses kesehatan bagi pekerja anak dan 

meningkatkan kesadaran tentang kesehatan dan keselamatan mereka 

di tempat kerja. 

Melalui kerja sama antara beberapa instansi-instansi pemerintah di atas, 

diharapkan perlindungan anak utamanya perlindungan terhadap hak pekerja anak 

di Kota Makassar dapat ditingkatkan, anak-anak yang bekerja mendapatkan 

lingkungan yang aman dan layak, dan akses mereka terhadap pendidikan serta 

kesehatan terjamin dengan baik. 

Pemerintah Kota Makassar di Indonesia memiliki peran yang signifikan 

dalam melindungi hak asasi manusia terhadap pekerja anak. Dengan dukungan 

berbagai lembaga dan organisasi internasional, pemerintah telah menetapkan 

kebijakan dan program-program yang bertujuan untuk memberantas buruh anak 

dan mempromosikan pendidikan bagi anak-anak. Pemerintah telah membentuk tim-

tim khusus untuk memantau dan mencegah buruh anak di sektor-sektor berbahaya 

seperti perikanan, perkebunan, dan pertambangan. Selain itu, pemerintah telah 

mengembangkan program perlindungan anak yang komprehensif yang mencakup 

langkah-langkah untuk mencegah dan menanggapi pelanggaran pekerja anak. 

Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak di Makassar 

dilindungi dari eksploitasi dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan 

pendidikan dan mengembangkan potensi mereka, sesuai dengan Konvensi Hak 

Anak PBB (UNCRC). 
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Implementasi undang-undang tentang pekerja anak di Kota Makassar telah 

menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan hak-hak anak di daerah 

tersebut. Dengan ratifikasi United Nations Convention on the Rights of the Child, 

pemerintah Kota Makassar dan organisasi non-pemerintah bekerja untuk 

mengidentifikasi dan memberantas segala bentuk pekerja anak di daerah tersebut. 

Melalui berbagai program dan inisiatif, mereka berupaya untuk menciptakan 

peluang pendidikan bagi anak-anak dan meningkatkan kesadaran akan dampak 

pekerja anak terhadap kesehatan fisik dan mental anak-anak. Implementasi undang-

undang buruh anak telah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa anak-

anak di Kota Makassar memiliki lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga 

mereka dapat tumbuh dan mengembangkan potensi mereka dengan baik. 

Pemerintah Kota Makassar telah mengambil langkah-langkah untuk 

memantau dan menegakkan undang-undang tentang buruh anak di wilayah mereka. 

Mereka telah mendirikan Unit Anak, yang bekerja untuk menyelidiki dan 

menangani beberapa kasus termasuk pekerja anak. Selain itu, mereka telah bekerja 

sama dengan organisasi non-pemerintah untuk melaksanakan program yang 

bertujuan untuk mengurangi pekerja anak di Kota Makassar. Pemerintah juga 

memberikan pelatihan dan sumber daya kepada petugas penegak hukum untuk 

meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan menangani kasus 

pekerja anak. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam menegakkan 

sepenuhnya undang-undang tentang buruh anak, terutama di sektor informal. 

Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja dalam hal ini guna memastikan 

perlindungan hak-hak anak di Kota Makassar. 
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Dalam hasil data wawancara berikut, telah diwawancarai beberapa 

perwakilan instansi pemerintah yang ada di Kota Makassar yang berperan dalam 

perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja anak berdasarkan KHA 

(UNCRC). Masing-masing perwakilan menjelaskan posisi dan jabatan mereka yang 

erat kaitannya dengan topik penelitian skripsi ini. 

Pertama, hasil wawancara dengan Ira Irianty, SE., M.Si dari Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan (DISNAKERTRANS), menyatakan: 

“Posisi saya dengan kaitannya terhadap penelitian adek, saya sebagai 

Analis Bahan Pengawasan Norma  Kerja Perempuan dan Anak”215 

Kedua, hasil wawancara dengan Andi Asni, S. Sos., M.M dari Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), menyatakan: 

“Jabatan saya ini sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli muda di 

bidang perlindungan perempuan dan anak ini sangat berkaitan dengan 

penelitian skripsi adek”216 

Ketiga, hasil wawancara dengan Rifka Ahlan, S.Sos. dari Dinas Sosial (DINSOS), 

menyatakan: 

“Keterkaitan antara judul penelitian adek dengan jabatan saya yaitu sangat 

erat karena kebetulan saya dibawah naungan bidang rehabilitasi sosial atau 

bidang rehsos tepatnya adalah subkoordinator anak jadi memang terkait, 

karena memang kami disini kami sebagai subkoordinator anak menangani 

hal-hal yang menyangkut anak yaitu sesuai dengan konvensi anak bahwa 

yang dikatakan anak adalah umur 0-18 tahun jadi itu tadi penelitian adek 

pas dengan subkoordinator kami sebagai subkoordinator rehabilitasi sosial 

anak”217 

 
215 Wawancara bersama Analis Bahan Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulsel ibu Ira Irianty, SE., M.Si (47 tahun), 6 Juni 2023. 
216 Wawancara bersama Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Bidang 

Perlindungan Perempuan dan Anak DPPPA Prov. Sulsel ibu Andi Asni, S.Sos., M.M (53 tahun), 12 

Juni 2023. 
217 Wawancara bersama perwakilan Subkoordinator Anak Bidang Rehabilitasi Sosial 

Dinas Sosial Prov. Sulsel bapak Rifka Ahlan, S.Sos (50 tahun), 14 Juni 2023. 
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Keempat, hasil wawancara yang dilakukan dengan Dra. Sulfiani Karim, M.Si dari 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, 

menyatakan: 

“Jabatan saya sebagai kepala bidang perlindungan khusus anak DPPPA, 

dimana bidang ini menangani 15 item, diantaranya, anak yang berhadapan 

dengan hukum, anak korban kekerasan, anak disabilitas, anak korban 

pemerkosaan, dll.”218 

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat empat individu yang memiliki 

peran dan jabatan yang berhubungan dengan perlindungan anak terhadap pekerja 

anak. Dari wawancara tersebut di atas, terlihat jelas bahwa posisi dan jabatan 

mereka berkaitan erat dengan upaya perlindungan hak anak terkait pekerja anak di 

Kota Makassar.  

Dalam rangka menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja anak, penelitian melibatkan 

wawancara dengan perwakilan pemerintah di atas yang memiliki kaitan dengan isu 

tersebut. Dalam wawancara tersebut, narasumber Ira Irianty dan Andi Asni 

mengungkapkan pandangan mereka mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang 

terjadi terhadap pekerja anak. Mereka mengakui bahwa pekerja anak merupakan 

pelanggaran HAM ketika hak-hak mereka tidak terpenuhi. Selanjutnya, narasumber 

Rifka Ahlan juga menyadari pelanggaran ham terhadap pekerja anak tersebut, 

meskipun intervensi langsung terbatas oleh undang-undang kewenangan daerah. Di 

sisi lain, Dra. Sulfiani Karim menekankan bahwa anak-anak berhak bersekolah dan 

tidak boleh dieksploitasi secara ekonomi atau sosial. Dari wawancara ini, dapat 

 
218 Wawancara bersama Kabid Perlindungan Khusus Anak DPPPA Kota Makassar ibu 

Dra. Sulfiani Karim, M.Si., 26 Juni 2023.  
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dilihat bahwa pandangan dan kesadaran terkait perlindungan hak asasi manusia 

terhadap pekerja anak cukup konsisten di antara narasumber, yaitu bahwa setiap 

pelanggaran hak anak harus dianggap serius dan perlu dilakukan upaya yang 

berkelanjutan untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran tersebut. 

Hal tersebut di atas menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dalam 

menjaga dan melindungi hak-hak anak sebagai bagian integral dari hak asasi 

manusia secara keseluruhan. Kita dapat memahami peran masing-masing instansi 

di atas dalam melaksanakan perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja anak, 

sebagai berikut:  

a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi: melakukan pengawasan dan 

penegakan hukum terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan 

tentang pekerja anak, sesuai dengan Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; melakukan 

sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, pengusaha, orang tua, 

dan pekerja anak tentang hak-hak dan kewajiban pekerja anak, serta 

dampak negatif dari pekerjaan yang berbahaya bagi perkembangan 

anak; dan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, untuk 

mengembangkan program-program pemberantasan pekerja anak, 

seperti pemberian beasiswa, bantuan modal usaha, pelatihan 

keterampilan, dan rehabilitasi. Program yang dimaksud seperti 

Program Zona atau Kawasan Bebas Pekerja Anak, yang merupakan 

program yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bekerja 

sama dengan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang 
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tidak mempekerjakan anak di bawah umur, baik di sektor formal 

maupun informal.219 

b. Dinas Sosial: melakukan pelayanan dan bantuan sosial bagi pekerja 

anak yang membutuhkan, seperti pemberian bantuan keuangan, 

bantuan psikososial, bantuan hukum, dan bantuan rehabilitasi. Dinas 

sosial juga melakukan pengembangan dan pembinaan lembaga-

lembaga sosial yang menangani pekerja anak, seperti panti asuhan, 

panti sosial, rumah singgah, dan lembaga konsultasi. Dinas sosial juga 

melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait 

untuk mengimplementasikan program-program perlindungan anak, 

seperti program Safe and Friendly Environment for Children 

(SAFE4C) yang merupakan program nasional yang diadopsi oleh 

Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemkot Makassar untuk menciptakan 

lingkungan yang aman, nyaman, dan berdaya saing bagi anak-anak. 

Program ini meliputi lima bidang prioritas, yaitu, perlindungan 

khusus, kesehatan, pendidikan, partisipasi, dan rekreasi. Dan program 

lainnya juga seperti Online Child Sexual Exploitation and Abuse 

(OCSEA), yang merupakan program yang didukung oleh UNICEF 

Indonesia melalui Yayasan BaKTI untuk mencegah dan melindungi 

anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual secara online. Program ini 

 
219 Wawancara bersama Analis Bahan Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulsel ibu Ira Irianty, SE., M.Si (47 tahun), 6 Juni 2023. 
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menyasar guru, orang tua, pengasuh, organisasi masyarakat sipil, 

pemerintah desa, fasilitator masyarakat, dan fasilitator anak. 220 

c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: melakukan 

advokasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk 

mengimplementasikan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No.13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. DPPPA di Kota Makassar juga 

melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas lembaga-

lembaga yang menangani pekerja anak, seperti Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), 

dan Forum Anak Daerah (FAD).221 DPPPA juga melakukan 

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program 

perlindungan anak. Dan yang paling dasar adalah memberikan 

edukasi kepada orang tua ataupun masyarakat mengenai hak-hak anak 

dan persoalan pelanggaran HAM ketika anak-anak dipekerjakan. 222 

Dalam hal koordinasi, selain hal di atas, DISNAKERTRANS juga 

mengarahkan anak-anak yang ditemukan bekerja untuk mendapatkan pendidikan 

atau pelatihan wirausaha melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas 

Koperasi dan UMKM. DPPPA juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti 

 
220 Wawancara bersama perwakilan Subkoordinator Anak Bidang Rehabilitasi Sosial 

Dinas Sosial Prov. Sulsel bapak Rifka Ahlan, S.Sos (50 tahun), 14 Juni 2023. 
221 Wawancara bersama Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Bidang 

Perlindungan Perempuan dan Anak DPPPA Prov. Sulsel ibu Andi Asni, S.Sos., M.M (53 tahun), 12 

Juni 2023. 
222 Wawancara bersama Kabid Perlindungan Khusus Anak DPPPA Kota Makassar ibu 

Dra. Sulfiani Karim, M.Si., 26 Juni 2023.  
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OPD terkait, organisasi masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, untuk 

melaksanakan kegiatan perlindungan anak. Meskipun tantangan masih ada, 

koordinasi antar instansi terus berjalan untuk menangani pekerja anak secara 

efektif.  

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah setempat dalam 

melakukan perlindungan HAM terhadap pekerja anak di Kota Makassar, adalah 

salah satunya terkait sulitnya mendeteksi atau mendata pekerja anak di sektor 

informal, seperti di toko kelontong dan kedai-kedai, serta anak jalanan yang tidak 

terdaftar di Dinas Sosial maupun pekerja anak yang tidak terdaftar di Dinas Tenaga 

Kerja, ini menjadi tantangan dalam mengumpulkan data yang akurat. Selain itu, 

kendala juga muncul dari orang tua anak itu sendiri yang terkadang memaksa anak 

untuk bekerja demi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga menjadi permasalahan 

dalam menegakkan hak-hak anak.  

Terkait mekanisme pemantauan dan evaluasi perlindungan hak pekerja 

anak di wilayah Makassar, Ira Irianty dari DISNAKERTRANS menyatakan bahwa 

pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap 

perusahaan-perusahaan untuk memastikan tidak adanya pekerja anak.223 Rifka 

Ahlan dari DINSOS menjelaskan bahwa mereka berkoordinasi dengan Dinas 

Tenaga Kerja dan kabupaten/kota untuk menangani masalah pekerja anak dan fokus 

pada anak jalanan yang mengalami eksploitasi.224 Dra. Sulfiani Karim dari DPPPA 

Kota Makassar menekankan pentingnya kerja sama dengan instansi terkait, seperti 

 
223 Wawancara bersama Analis Bahan Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulsel ibu Ira Irianty, SE., M.Si (47 tahun), 6 Juni 2023 
224 Wawancara bersama perwakilan Subkoordinator Anak Bidang Rehabilitasi Sosial 

Dinas Sosial Prov. Sulsel bapak Rifka Ahlan, S.Sos (50 tahun), 14 Juni 2023. 
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DISNAKER dan Dinas Sosial, serta meminta laporan jika ada anak yang 

dipekerjakan. Mekanisme pemantauan dan evaluasi ini bertujuan untuk 

memastikan efektivitas perlindungan hak pekerja anak dan menindak pelanggaran 

yang terjadi.225 Adapun langkah-langkah yang diambil instansi-instansi pemerintah 

untuk menangani kasus pelanggaran hak terhadap pekerja anak dan juga dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hal tersebut, tertuang dalam hasil 

wawancara para narasumber berikut: 

Pertama, wawancara oleh Ira Irianty, SE., M.Si dari Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan (DISNAKERTRANS), menyatakan 

bahwa: 

“Kalau kasusnya ditemukan pekerja anak maka pengawas ketenagakerjaan 

akan memeriksa perusahaan tersebut dan jika terjadi pelanggaran, 

perusahaan akan diberikan nota pemeriksaan pertama, dimana ini berisi 

pembuktian dan jika nota tersebut bunyinya pelarangan maka dihentikan, 

kalau nota pertama telah keluar tapi masih tetap mempekerjakan anak, 

dilanjutkan lagi dengan nota pemeriksaan ke-2, jika nota ke-2 juga tetap 

dilanggar maka kasus itu dijadikan laporan kejadian untuk dinaikkan ke 

tingkat penyidikan, di tingkat penyidikan ini yang melakukan penyidikan 

itu adalah PPNS Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Korwas 

Kepolisian RI.”226 

Kedua, wawancara oleh Andi Asni, S. Sos., M.M dari Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), menyatakan bahwa: 

“Terus langkah-langkahnya sendiri, selama ini diberikan pemahaman 

kepada semua orang tua, kita punya layanan PUSPAGA (pusat 

pembelajaran keluarga), dimana ini kami memiliki tenaga ahli yang 

 
225 Wawancara bersama Kabid Perlindungan Khusus Anak DPPPA Kota Makassar ibu 

Dra. Sulfiani Karim, M.Si., 26 Juni 2023. 
226 Wawancara bersama Analis Bahan Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulsel ibu Ira Irianty, SE., M.Si (47 tahun), 6 Juni 2023. 
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dipekerjakan itu berupa konselor dan edukator yang dipanggil turun 

memberikan edukasi.”227 

Ketiga, wawancara oleh Rifka Ahlan, S.Sos dari Dinas Sosial (DINSOS), 

menyatakan bahwa: 

“Yang terpenting sekali adalah bagaimana melakukan edukasi, terhadap 

pelanggar-pelanggar ham itu, kedua bagaimana mengaitkan kinerja 

kabupaten/kota dalam hal pelanggaran itu tadi, karena kami itu kembali 

lagi ke persoalan UU 23 itu, jalur kami yaitu cuma jalur koordinasi. Dan 

edukasinya berupa sosialisasi, bagaimana menyampaikan hal-hal terkait 

pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, karena ini kan 

pelanggaran yang kita bisa lihat di kota-kota besar terkait masalah anak 

jalanan”228 

Keempat, wawancara oleh Dra. Sulfiani Karim, M.Si dari Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, menyatakan bahwa: 

“Ya kalau kita sih sebatas edukasi sosialisasi kepada instansi terkait bisa, 

kepada warga juga bisa. Karena namanya anak itu bukan hanya anak 

kandung sendiri yang orang tua sendiri yang harus mengawasi tapi semua 

masyarakat juga turut mengawasi turut melindungi hak-hak anak”229 

Data wawancara di atas menunjukkan bahwa instansi pemerintah di Kota 

Makassar telah mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani kasus 

pekerja anak. Melalui pengawasan ketenagakerjaan, perusahaan yang melanggar 

akan diberikan nota pemeriksaan dan bila pelanggaran berlanjut, kasus akan 

dilaporkan ke tingkat penyidikan. Selain itu, DPPPA melakukan pemahaman dan 

edukasi kepada orang tua melalui layanan PUSPAGA, yang merupakan bagian dari 

program nasional pusat pembelajaran keluarga yang ditetapkan oleh Kemen PPPA 

 
227 Wawancara bersama Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Bidang 

Perlindungan Perempuan dan Anak DPPPA Prov. Sulsel ibu Andi Asni, S.Sos., M.M (53 tahun), 12 

Juni 2023. 
228 Wawancara bersama perwakilan Subkoordinator Anak Bidang Rehabilitasi Sosial 

Dinas Sosial Prov. Sulsel bapak Rifka Ahlan, S.Sos (50 tahun), 14 Juni 2023. 
229 Wawancara bersama Kabid Perlindungan Khusus Anak DPPPA Kota Makassar ibu 

Dra. Sulfiani Karim, M.Si., 26 Juni 2023. 
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sebagai salah satu indikator dalam pengukuran Kabupaten/Kota Layak Anak. 

Sementara, Dinas Sosial berfokus pada edukasi sosialisasi terkait pelanggaran hak 

anak, terutama anak jalanan. Dan dalam hal ini, DPPPA Kota Makassar juga 

melakukan edukasi sosialisasi kepada masyarakat secara luas, menggarisbawahi 

bahwa perlindungan hak anak adalah tanggung jawab bersama.  

Wawancara terakhir dengan para narasumber ini bertujuan untuk 

mendalami bagaimana instansi-instansi pemerintah terkait di wilayah Makassar 

menghadapi tantangan spesifik dalam melindungi hak-hak pekerja anak, terutama 

mereka yang berasal dari kelompok rentan seperti anak migran atau yang terlibat 

dalam sektor informal. Dari wawancara ini, terlihat dengan jelas bahwa tantangan 

khusus muncul dalam upaya melindungi hak-hak pekerja anak dari kelompok 

rentan ini. Salah satu aspek yang muncul adalah dilema yang dihadapi dalam 

mengatasi penyebab mengapa anak-anak dari kelompok rentan ini terlibat dalam 

pekerjaan, baik itu karena keinginan sukarela atau tekanan ekonomi dalam 

lingkungan keluarga. Kendati pemerintah telah menerapkan program-program dan 

regulasi untuk melindungi hak-hak pekerja anak, tetap ada kendala dalam 

memperoleh data yang akurat terkait jumlah pekerja anak yang belum terdaftar 

secara resmi. Fokus perlindungan cenderung lebih terpusat pada anak-anak jalanan 

dan situasi local, sehingga kasus-kasus yang melibatkan anak migran sering kali 

terabaikan. Upaya kolaboratif antara instansi pemerintah seperti Disnaker, DPPPA, 

serta Dinsos wilayah Makassar, tetap menjadi strategi yang diandalkan dalam 

intervensi dan pencegahan kasus-kasus pelanggaran hak pekerja anak. Meskipun 

tantangan nyata masih ada, keterlibatan dan kerja sama lintas sektor ini menjadi 



164 

 

 

landasan penting dalam membangun upaya bersama untuk melindungi anak-anak 

dari kelompok rentan yang terlibat dalam pekerjaan. Hal ini juga menunjukkan 

pentingnya upaya bersama dalam melihat hak asasi manusia sebagai kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan, sehingga setiap anak, tanpa pandang bulu, memiliki hak 

yang sama untuk dilindungi dari eksploitasi dan pelanggaran hak. 

Selain peran pemerintah yang telah dipaparkan oleh beberapa narasumber 

di atas, perlu diingat bahwa kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan 

Organisasi Non-Pemerintah (LSM) juga sangat penting dalam mencapai 

perlindungan hak-hak pekerja anak sesuai dengan yang diamanatkan dalam 

Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC). Melalui upaya bersama, kedua belah pihak 

dapat menggabungkan sumber daya, informasi, dan memanfaatkan keahlian 

masing-masing untuk menciptakan program dan kebijakan yang efektif. Pemerintah 

Kota Makassar dapat memberikan dukungan hukum dan administratif kepada LSM, 

sementara LSM dapat memberikan pendekatan dan advokasi di tingkat masyarakat 

untuk meningkatkan kesadaran tentang isu pekerja anak. Dengan bekerja sama, 

Pemerintah Kota Makassar dan LSM dapat menciptakan pendekatan yang 

komprehensif dan holistic dalam memerangi pekerja anak di kota ini. Paragraph 

berikutnya akan menjelaskan peran LSM dalam melindungi hak pekerja anak di 

wilayah Makassar. 

2. Organisasi Non-Pemerintah (LSM) 

Organisasi non-pemerintah (LSM) memainkan peran penting dalam 

melindungi hak asasi manusia terhadap pekerja anak. LSM ini bekerja sama dengan 

pemerintah, badan-badan internasional, dan masyarakat untuk mengembangkan 
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pendekatan komprehensif terhadap isu pekerja anak. LSM melakukan kampanye, 

memberikan dukungan pendidikan, dan menawarkan pelatihan keahlian kepada 

anak-anak yang rentan dieksploitasi. Mereka juga terlibat dalam menyelidiki kasus-

kasus dugaan pekerja anak, bekerja dalam mencegah adanya buruh paksa dalam 

rantai pasokan perusahaan, dan beradvokasi untuk reformasi kebijakan yang 

melindungi hak-hak anak. LSM merupakan pihak yang penting dalam 

mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan dan mempertanggungjawabkan 

praktik tenaga kerja mereka. Peran LSM sangat penting dalam melengkapi upaya 

pemerintah dalam mengeliminasi buruh anak dengan menjadi penghubung kritis 

antara para pembuat kebijakan, penyedia layanan, dan masyarakat. 

Kota Makassar menjadi tempat bagi beberapa Organisasi Non-Pemerintah 

(LSM) yang fokus pada berbagai isu terkait pekerja anak dan hak asasi manusia. 

LSM-LSM ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang 

isu pekerja anak dan memperjuangkan hak-hak anak di kota ini dengan mengadakan 

kampanye, menyediakan program pendidikan dan pengembangan keterampilan, 

serta mempromosikan partisipasi masyarakat dalam mencegah buruh anak. 

Beberapa LSM terkemuka yang bekerja di Kota Makassar antara lain: 

a. Save the Children Indonesia: LSM ini berfokus pada isu-isu 

perlindungan anak dan hak-hak anak, termasuk pekerja anak. Mereka 

mengadakan program pendidikan dan pengembangan keterampilan 

untuk anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya, serta 

melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang 

masalah pekerja anak. Program dari LSM ini adalah Program 
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Perlindungan Anak dan Penanganan Kemiskinan pada Anak di 

Sulawesi Selatan, Lampung, dan Sumatera Barat, yang 

mengimplementasikan pendekatan Child Labour Monitoring and 

Remediation System (CLMRS). Program ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi, mencegah, dan menangani kasus pekerja anak di 

sektor pertanian, serta memberikan bantuan pendidikan, kesehatan, 

dan kesejahteraan sosial bagi pekerja anak dan keluarganya. 

b. Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM): LSM ini 

bergerak di bidang perlindungan anak, khususnya pekerja anak. 

Mereka telah melakukan berbagai kegiatan seperti penelitian, 

advokasi, pendampingan, dan pemberdayaan bagi pekerja anak. 

Beberapa program yang telah dilakukan oleh YKPM antara lain 

adalah Program Pendidikan Alternatif untuk Pekerja Anak, Program 

Pemulihan dan Rehabilitasi bagi Korban Eksploitasi Seksual 

Komersial Anak, dan Program Pengembangan Desa Ramah Anak.230 

c. LBH APIK Makassar: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan 

Indonesia Untuk Keadilan ini juga turut berperan dalam 

memperjuangkan hak-hak anak dan mencegah pekerja anak dengan 

melakukan advokasi hukum dan memberikan bantuan hukum bagi 

anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Salah satu program atau 

 
230 Murdaningsih, Dwi, and Debbie Sutrisno. 2015. "Makassar Gandeng LSM Cegah 

Maraknya Pekerja Anak." News Repubika. Mei 1. Accessed Agustus 12, 2023. 

https://news.republika.co.id/berita/nno0zw/makassar-gandeng-lsm-cegah-maraknya-pekerja-

anak?ssp=1&darkschemeovr=1&setlang=en-ID&safesearch=moderate.  
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upaya yang dilakukan LBH yakni turut memberi perhatian terkait 

maraknya kasus prostitusi anak di Kota Makassar.231  

d. Yayasan BaKTI: merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan Timur 

Indonesia. BaKTI mendukung program nasional Kementerian Sosial 

untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial 

kepada anak-anak yang berisiko atau mengalami kekerasan, 

eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk pekerja anak. BaKTI 

melakukan pemantauan, penilaian, bantuan teknis, dan kapasitas 

kepada para pengelola layanan kesejahteraan di Kota Makassar dan 

Kabupaten Gowa. Salah satu program atau upaya langsung yayasan 

ini terhadap isu pekerja anak adalah OCSEA / Online Child Sexual 

Exploitation and Abuse, program ini dilaksanakan BaKTI sebagai 

mitra pelaksana UNICEF di Sulawesi Selatan, dimana program ini 

bertujuan untuk mencegah dan melindungi anak dari kekerasan dan 

eksploitasi seksual secara online. 

Organisasi-organisasi baik lokal maupun internasional ini memberikan 

bantuan penting kepada anak-anak yang membutuhkan melalui pemberian tempat 

tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Upaya mereka melengkapi karya 

pemerintah Kota Makassar dan lembaga lainnya untuk mengatasi pekerja anak dan 

 
231 LBH APIK SULSEL. n.d. Marak Prostitusi Anak di Kota Makassar, LBH APIK: 

Jangan Beri Stigma. Accessed Agustus 12, 2023. https://www.lbhapiksulsel.or.id/marak-prostitusi-

anak-di-kota-makassar-lbh-apik-jangan-beri-stigma/. 
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mempromosikan hak-hak anak, menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif 

dalam mengakhiri pekerja anak di wilayah ini. 

Organisasi Non-Pemerintah atau LSM memiliki peran penting dalam 

melindungi anak-anak dari pekerja anak. Mereka membantu meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang dampak buruk pekerja anak. LSM bekerja erat 

dengan pemerintah kota untuk mengumpulkan dana, melaksanakan undang-undang 

pekerja anak, dan mengembangkan program yang menyediakan pendidikan, 

layanan, dan kebutuhan dasar lainnya bagi anak-anak. Mereka juga memberikan 

pelatihan kerja dan kesempatan kerja bagi orang tua untuk membantu mengurangi 

kebutuhan akan pekerja anak. Selain itu, LSM memantau dan melaporkan kasus-

kasus pekerja anak kepada lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam 

melindungi hak-hak anak. Secara keseluruhan, tindakan LSM berkontribusi secara 

signifikan dalam meningkatkan kehidupan anak-anak dan mencegah 

penyalahgunaan, eksploitasi, dan pengabaian terhadap pekerja anak di Kota 

Makassar. 

Organisasi-organisasi ini melaksanakan berbagai program pendidikan 

masyarakat dan kampanye untuk memberitahu masyarakat tentang dampak negatif 

pekerja anak terhadap kehidupan anak-anak. Mereka menggunakan berbagai alat 

seperti program sekolah, inisiatif peningkatan kesadaran, dan dialog komunitas 

untuk membangun kesadaran sosial akan perlunya kebijakan yang melindungi hak-

hak anak. Upaya mereka telah menghasilkan pemahaman yang lebih luas mengenai 

konsekuensi merugikan dari pekerja anak dan pengaruhnya terhadap perkembangan 

anak-anak dalam masyarakat. Upaya ini juga telah meningkatkan dukungan 
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terhadap inisiatif pemerintah dalam menangani dan memberantas pekerja anak di 

Kota ini. 

Adapun, salah satu lembaga atau masyarakat sipil transnasional, yang 

memberikan pendapatnya terkait perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja 

anak yakni Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Makassar. KPAJ didirikan 

pada tanggal 1 Maret 2012. Komunitas ini terdiri dari ratusan anggota, sebagian 

besar adalah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang berbeda. Mereka 

terikat oleh satu hal yang tak terpisahkan, yaitu kepedulian mereka terhadap anak-

anak jalanan. Komunitas ini memiliki tujuan mulia, yaitu kepedulian mereka 

terhadap anak-anak jalanan. Komunitas ini memiliki tujuan, yaitu membentuk 

karakter dan mengubah pola pikir anak-anak jalanan, serta berkontribusi dalam hal-

hal positif untuk menciptakan Indonesia yang cerdas dan bebas dari kebodohan. 

Misi KPAJ adalah menggunakan pendekatan persuasif untuk merekrut anak-anak 

jalanan, memberikan pendidikan yang efektif dan progresif guna menciptakan 

generasi terdidik, dan melibatkan sebanyak mungkin individu atau pihak yang 

peduli dengan anak-anak jalanan dengan menjadi sahabat yang penuh kasih setiap 

saat. Komunitas ini juga fokus pada kegiatan sosial dalam gerakan peduli terhadap 

anak-anak jalanan, terutama dalam pengembangan pendidikan sesuai dengan visi 

dan misi mereka seperti yang telah disebutkan di atas. KPAJ berusaha membimbing 

anak-anak yang telah putus sekolah dan belum pernah merasakan keindahan 

pendidikan karena orang tua mereka berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan, 
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mereka juga memberikan pendidikan agama kepada anak-anak jalanan sebagai 

bekal untuk kehidupan akhirat nanti.232 

Dalam hal di atas, berikut data hasil wawancara dengan Komunitas Peduli 

Anak Jalanan terkait peran komunitas tersebut dalam perlindungan hak-hak pekerja 

anak di wilayah Makassar. Salah satu wawancara yang dilakukan dengan 

perwakilan KPAJ ini, pertama memberikan penjelasan terkait posisi atau jabatan 

yang diemban dalam kaitannya dengan topik ini, sekaligus menjelaskan profil 

singkat dari KPAJ. 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Muhammad Sugiarto (dikenal sebagai, 

Yogi) perwakilan dari Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ), menyatakan: 

“Saya bagian dari Humas, Bidang Eksternal di KPAJ. KPAJ itu salah satu 

komunitas yang bergerak di bidang sosial khususnya pendidikan, yang 

memfasilitasi beberapa anak jalanan yang ingin bersekolah atau 

mendapatkan pendidikan informal. Definisi anak jalanan ini dari 

pandangan KPAJ sebenarnya dia itu anak marjinal, sebenarnya dia punya 

rumah tapi untuk pekerjaannya mereka tidak sekolah, mereka memulung, 

jadi tidak selamanya mereka tinggal jalanan tapi ada beberapa yang tinggal 

di jalanan dan tidak di pemukiman”233 

Dalam hasil wawancara dengan Muhammad Sugiarto, perwakilan dari 

Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Makassar, diketahui bahwa KPAJ 

berperan dalam membantu memfasilitasi pendidikan dan pendidikan informal bagi 

anak jalanan. Dalam pandangan KPAJ, anak jalanan adalah anak-anak yang berada 

dalam situasi marjinal dan melakukan pekerjaan seperti memulung, meskipun 

 
232 Komunitas Peduli Anak Jalanan Makassar. 2017. Profil KPAJ. Agustus 5. Accessed 

Juli 15, 2023. https://kpajmakassar.wordpress.com/2017/08/05/profile-kpaj-sahabat-kp-aj-apa-

kabar-semuanya-semoga-senyuman-manis-senantiasa-menghiasi-wajah-para-kp-aj-lovers-nah-

kali-ini-kita-akan-sedikit-mencolek-lagi-tentang-kelompok-anak-muda-yang-luar/. 
233 Wawancara bersama perwakilan Humas Bidang Eksternal KPAJ Makassar 

Muhammad Sugiarto, 1 Juni 2023. 
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mereka sebenarnya memiliki rumah. Tidak semua anak jalanan tinggal di jalanan, 

ada juga yang tinggal di pemukiman. Sebagai bagian dari Humas, Bidang Eksternal, 

Yogi terlibat dalam upaya KPAJ untuk memberikan perhatian dan pendidikan 

kepada anak-anak jalanan.  

Menurut narasumber, kegiatan kerja yang dilakukan oleh anak-anak 

jalanan telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pandangannya, syarat-syarat 

tertentu harus dipenuhi untuk dapat bekerja, salah satunya adalah usia. Yogi 

menyatakan bahwa mayoritas anak-anak jalanan yang bekerja masih berusia sekitar 

10 hingga 15 tahun, sedangkan menurut undang-undang, anak-anak seharusnya 

baru boleh bekerja setelah mencapai usia 18 tahun keatas. Pernyataan ini menyoroti 

pentingnya perlindungan HAM terhadap pekerja anak dan perlunya tindakan yang 

lebih kuat untuk melindungi hak-hak mereka. Hasil wawancara dengan KPAJ 

berikut terkait peran dan kontribusi lembaga mereka dalam memperjuangkan hak 

pekerja anak. 

Wawancara yang dilakukan dengan Yogi selaku bagian dari Humas KPAJ, 

menyatakan bahwa: 

“Kalau untuk itu kita cuma bisa kembalikan lagi ke 10 hak anak, seperti 

mendapatkan identitas, mendapatkan pendidikan, mendapatkan hak untuk 

bermain, mendapatkan perlindungan, mendapatkan makanan yang layak 

begitu, tapi sekali lagi kita sangat terbatas untuk memfasilitasi itu tapi 

selalu diusahakan”234 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa lembaga tersebut berupaya 

untuk mengembalikan hak-hak dasar anak, seperti identitas, pendidikan, hak 

bermain, perlindungan, dan makanan yang layak. Meskipun KPAJ memiliki 

 
234 Wawancara bersama perwakilan Humas Bidang Eksternal KPAJ Makassar 

Muhammad Sugiarto, 1 Juni 2023. 
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keterbatasan dalam memberikan fasilitas tersebut, mereka tetap berupaya untuk 

menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam memperjuangkan hak-hak 

pekerja anak. 

Adapun pandangan Yogi mengenai implementasi UNCRC ini, belum 

berjalan dengan sempurna di negara ini. Meskipun konvensi tersebut memberikan 

perlindungan yang kuat bagi anak, namun kenyataannya masih banyak anak 

terlantar yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan dan tempat tinggal yang 

layak. Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang terlihat mengabaikan masalah 

ini, padahal konvensi tersebut sudah diadaptasi ke dalam undang-undang 

perlindungan anak di negara ini. Berikutnya narasumber menjelaskan bagaimana 

KPAJ sendiri memperjuangkan implementasi UNCRC dalam konteks perlindungan 

hak pekerja anak dan bagaimana lembaga mereka bekerja sama dengan instansi 

pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya. 

Hasil wawancara Muhammad Sugiarto dari Komunitas Peduli Anak Jalanan, 

menyatakan: 

“Kalau kami dari KPAJ, mereka bisa saja untuk bekerja karena kami 

merasa mereka bekerja karena semua didasarkan pada ekonomi, 

sedangkan jika mereka diarahkan untuk tidak bekerja kehidupan ekonomi 

mereka pasti bisa terganggu. Jadi kami cuma bisa mengingatkan bahwa 

pendidikan itu penting jangan cuma bekerja terus, meskipun kita tahu betul 

kita tidak bisa penuhi kebutuhan ekonomi anak-anak ini, makanya kita 

Cuma bisa bergerak di bidang pendidikan, untuk memenuhi pendidikan 

mereka yang anak-anak tersebut tidak dapatkan secara formal. Kalaupun 

ada hal lain yang bisa kita bantu, kita usahakan, tapi mengenai ekonomi 

itu sangat sulit, dan rata-rata mereka bekerja bukan karena ingin memang 

untuk kebutuhan ekonominya mereka”235 

 
235 Wawancara bersama perwakilan Humas Bidang Eksternal KPAJ Makassar 

Muhammad Sugiarto, 1 Juni 2023. 
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Dan terkait kerja sama yang dilakukan dengan instansi pemerintah ataupun 

pemangku kepentingan lainnya, narasumber menyatakan bahwa:  

“Sejauh ini sepertinya untuk bekerja sama dengan pemerintah agak sulit, 

misalnya dari beberapa kasus yang kita terima kita ingin sekolahkan 

mereka tapi anak-anak seperti itu kita tahu sendiri orang tuanya bahkan 

beberapa dari mereka ada yang tidak memiliki akta kelahiran, jadi 

kasusnya ini kita mau sekolahkan kembali mereka tapi kita terkendala di 

administrasi seperti akta kelahiran yang dibutuhkan, dan kita tanyakan hal 

ini kepada instansi pemerintah terkait mereka seakan-akan angkat tangan 

lepas tanggung jawab”236 

Pendapat narasumber di atas, menjelaskan bagaimana KPAJ berjuang 

untuk mengimplementasikan UNCRC dalam melindungi hak-hak pekerja anak di 

wilayah Makassar khususnya. Mereka menyadari bahwa anak-anak tersebut bekerja 

karena alasan ekonomi, dan meskipun KPAJ tidak dapat sepenuhnya memenuhi 

kebutuhan ekonomi mereka, mereka tetap fokus pada pendidikan. KPAJ berupaya 

memberikan pendidikan informal kepada anak-anak yang tidak mendapatkan 

pendidikan formal. Namun, terkait kerja sama dengan pemerintah ataupun 

pemangku kepentingan lainnya, KPAJ merasa sulit. Mereka mengalami kendala 

administratif seperti akta kelahiran yang diperlukan untuk sekolah anak-anak 

tersebut, dan merasa bahwa instansi pemerintah terkait cenderung menghindari 

tanggung jawab dalam masalah ini. 

Dalam menjalankan perannya dalam perlindungan hak pekerja anak, 

Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) memberikan edukasi dan sosialisasi 

tentang pentingnya pendidikan serta memperingatkan anak-anak agar tidak terjebak 

dalam dunia kerja yang tidak sesuai dengan usia mereka. Namun, KPAJ mengakui 

 
236 Wawancara bersama perwakilan Humas Bidang Eksternal KPAJ Makassar 
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bahwa tuntutan ekonomi keluarga bisa menjadi kendala yang sulit diatasi. Dalam 

hal pemulihan anak-anak yang telah menjadi korban pekerja anak, KPAJ 

melakukan pendekatan komunikasi dengan mengajukan pertanyaan kepada anak-

anak tersebut untuk memahami alasan mereka bekerja. KPAJ kemudian 

menawarkan kesempatan bersekolah dan belajar bersama mereka, tetapi memahami 

bahwa keputusan akhir untuk meninggalkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan 

hidup keluarga tetap menjadi hak pribadi anak-anak tersebut. Selanjutnya, terkait 

dengan beberapa tantangan yang dihadapi KPAJ dalam mengadvokasi 

perlindungan hak pekerja anak. Selain itu, KPAJ juga menjelaskan bagaimana 

mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas program 

perlindungan hak pekerja anak yang dilakukan di Kota Makassar. 

Dalam wawancara yang dilakukan bersama Muhammad Sugiarto (Yogi) dari 

Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ), terkait hal di atas menyatakan bahwa: 

“Kalau hal ini, ada beberapa anak yang orang tuanya tidak mengizinkan 

mereka untuk ikut belajar, sedang anak itu sendiri sudah sangat ingin untuk 

belajar, meninggalkan pekerjaannya di jalanan, tapi orang tua mereka 

mengatakan kalau mereka tidak bekerja akan kurang pemasukannya untuk 

keluarga, jadi yah kendala ini di izin orang tua, karena rata-rata anak-anak 

itu mau untuk belajar. Salah satu tantangan juga jika kita mendapati anak 

jalanan yang sulit diatur, tapi solusi kita terhadap hal itu kita dekati 

anaknya, kita dekati kita tanya kenapa susah diatur (?), kita beritahu 

peraturan tentang kelas pada umumnya, tapi dengan cara yang tidak seperti 

sekolah-sekolah umum terapkan, pendekatannya mereka harus halus”237 

Dan perihal mekanisme serta pemantauan terkait efektivitas program yang 

dilakukan, narasumber berpendapat: 

“Kalau memantau dan mengevaluasi, dari case beberapa anak yang ingin 

bersekolah tapi terkendala di izin orang tua, dari hal itu ada juga anak didik 

yang berhasil kita sekolahkan. Dan itu, kita tidak lepas, masuk sekolah 

 
237 Wawancara bersama perwakilan Humas Bidang Eksternal KPAJ Makassar 
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langsung diserahkan ke sekolahnya, masih ada beberapa tanggung jawab 

seperti apakah anak itu benar-benar hadir disekolah atau tidak, itu masih 

dibawah controlling kita, atau mungkin adakah kendala di sekolahnya, kita 

masih urus soal itu”238 

Dalam konteks perlindungan hak pekerja anak menurut KPAJ, salah satu 

tantangan utama yang mereka hadapi adalah persuasi terhadap orang tua yang tidak 

mengizinkan anak-anak untuk bersekolah karena kebutuhan ekonomi keluarga. 

Namun, KPAJ tetap berusaha mendekati anak-anak jalanan, menjelaskan 

pentingnya pendidikan dan mencari solusi yang lembut namun efektif. Untuk 

memantau dan mengevaluasi program perlindungan, KPAJ secara aktif mengikuti 

perkembangan anak-anak yang mereka sekolahkan, memastikan kehadiran mereka 

di sekolah, dan mengatasi kendala yang mungkin timbul. Hal ini menunjukkan 

komitmen KPAJ dalam memastikan efektivitas program perlindungan hak pekerja 

anak di Kota Makassar.  

Dalam wawancara terakhir dengan Muhammad Sugiarto dari KPAJ, 

dibahas langkah-langkah khusus yang dapat diambil untuk meningkatkan program 

perlindungan hak pekerja anak, namun narasumber menyampaikan kalau akan sulit 

dalam meningkatkan program karena kendala utama yang dihadapi KPAJ adalah 

terkait administrasi, seperti akta kelahiran dan keberadaan keluarga anak-anak 

jalanan. Untuk memastikan keberlanjutan program di masa depan, KPAJ berfokus 

pada edukasi, terutama terkait perlindungan terhadap pelecehan seksual, yang 

merupakan ancaman serius dalam lingkungan mereka. KPAJ juga menyampaikan 

harapan dan rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sesuai 

 
238 Wawancara bersama perwakilan Humas Bidang Eksternal KPAJ Makassar 
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dengan tupoksi mereka, terutama ini melibatkan dinas sosial dan dinas 

perlindungan anak dan perempuan serta instansi-instansi terkait dalam mengatasi 

pekerja anak yang masih di bawah umur. 

Pandangan English School dalam konteks penjelasan di atas menekankan 

pentingnya peran pemerintah dan LSM sebagai aktor dalam masyarakat 

internasional. Teori English School menyoroti interaksi antara negara dan aktor 

non-negara dalam membentuk norma-norma dan prinsip-prinsip yang mengatur 

perilaku dalam masyarakat internasional. English School menekankan pentingnya 

peran pemerintah Kota Makassar dalam melindungi hak-hak anak, terutama terkait 

isu pekerja anak. Dalam pandangan teori ini, pemerintah merupakan aktor utama 

yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dan undang-undang yang 

sesuai dengan Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC). Tindakan pemerintah dalam 

membentuk tim khusus untuk memantau dan mencegah buruh anak di sektor-sektor 

berbahaya mencerminkan kontribusi mereka dalam menciptakan norma-norma 

perlindungan hak anak. 

Selain itu, English School   juga menyoroti LSM sebagai aktor non-negara 

yang berperan penting dalam melindungi hak-hak anak. LSM, seperti Komunitas 

Peduli Anak Jalanan, diakui sebagai aktor yang turut berkontribusi dalam 

membentuk norma-norma perlindungan anak melalui program-program mereka. 

dukungan, bantuan, dan advokasi yang dilakukan oleh LSM dalam melindungi 

anak-anak yang terkena dampak buruh anak mencerminkan peran mereka sebagai 

bagian dari masyarakat internasional yang berperan dalam menciptakan norma-

norma hak anak. English School memandang bahwa kolaborasi antara pemerintah 
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dan LSM menjadi kunci dalam mencapai perlindungan hak-hak pekerja anak. 

Dalam teori ini, kerja sama antar aktor-aktor ini mencerminkan interaksi dan 

keterkaitan mereka dalam membentuk norma-norma dan prinsip-prinsip yang 

mengatur perlindungan hak anak. Integrasi sumber daya, informasi, dan keahlian 

dari kedua belah pihak akan membantu menciptakan program dan kebijakan yang 

lebih efektif dalam mengatasi isu pekerja anak.  

Dalam konteks pandangan teori English School, peran masyarakat dan 

dukungan masyarakat juga menjadi penting. Teori ini menyoroti bahwa dukungan 

partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan hak anak dapat membantu 

memperkuat norma-norma dan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan anak di 

masyarakat internasional. Secara keseluruhan, pandangan teori ini menekankan 

pentingnya interaksi dan keterkaitan antara pemerintah, LSM, dan masyarakat 

dalam menciptakan norma-norma dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak 

anak dalam masyarakat internasional. Penegakan hak anak, khususnya terkait isu 

pekerja anak, memerlukan kolaborasi antara berbagai aktor dalam masyarakat 

internasional guna mencapai perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di Kota 

Makassar dan di seluruh dunia.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-

hak dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi 

Hak Anak. Dengan mengesahkan Konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden 

Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia diwajibkan untuk memiliki kebijakan dan 

program yang berhubungan dengan anak. Salah satu di antaranya adalah undang-

undang perlindungan anak yang telah mengalami beberapa kali perubahan guna 

menyesuaikan dengan kondisi anak saat ini, serta beberapa undang-undang lainnya 

yang mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak. Dalam konteks 

implementasi UNCRC di Indonesia, unsur pekerja anak menjadi salah satu isu yang 

penting dan kompleks. Meskipun UNCRC tidak secara khusus menyebutkan 

tentang pekerja anak, namun isu ini merupakan bagian dari tantangan dalam 

perlindungan hak-hak anak di negara ini. Implementasi Konvensi Hak Anak 

(UNCRC) di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang 

kompleks. Faktor internal meliputi aspek sosial dan ekonomi yang melibatkan 

kemiskinan, ketimpangan, norma budaya, dan praktik tradisional. Faktor ini 

menyulitkan upaya pemerintah dan organisasi untuk melaksanakan dan melindungi 

hak-hak anak secara efektif. Di sisi lain, faktor eksternal termasuk keterbatasan 

sumber daya, korupsi dalam lembaga penegak hukum, dan tanggung jawab sektor 

swasta terhadap hak-hak anak. Secara mendetail dalam kaitannya dengan 
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penegakan UNCRC di Indonesia utamanya juga dalam perlindungan hak pekerja 

anak, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:  

1. Indonesia, dengan keragaman budaya dan keyakinannya, menghadapi 

tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip UNCRC dengan 

praktik budaya yang berbeda. Praktik seperti pernikahan dini, pekerja 

anak, dan norma budaya kadang bertentangan dengan hak-hak anak 

yang diakui. Faktor ekonomi mempengaruhi implementasi karena 

kemiskinan dan ketidaksetaraan pendapatan membatasi akses anak-

anak ke pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Keterbatasan 

sumber daya dan penegakan hukum menjadi hambatan hak anak. 

Peran sektor swasta juga penting dalam menghormati hak asasi 

manusia dalam bisnis. Meskipun ada kemajuan, implementasi penuh 

UNCRC di Indonesia masih kompleks, memerlukan upaya 

berkelanjutan dan kerja sama antar berbagai aktor. 

2. Dalam aspek politik dan hukum di Indonesia, meskipun telah ada 

perubahan signifikan dalam sistem hukum untuk mencerminkan 

implementasi UNCRC, masih terdapat tantangan kompleks dalam 

menegakkan hak anak. Faktor-faktor politik, hukum, kurangnya 

sumber daya, norma budaya, dan interferensi politik menjadi 

hambatan dalam implementasi UNCRC. Meski pemerintah telah 

membentuk lembaga seperti Kementerian, Komisi Perlindungan 

Anak, dan Satuan Tugas Anti Perdagangan Manusia, diperlukan 

langkah lebih lanjut untuk memperkuat kerangka hukum, dan 
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meningkatkan kesadaran masyarakat. Upaya kolaboratif semua pihak 

kepentingan diperlukan untuk mengatasi tantangan dan memastikan 

perlindungan yang efektif bagi anak-anak. 

3. Di kota Makassar, perlindungan hak anak terhadap pekerja anak 

adalah isu yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah ataupun 

LSM. Pemerintah Kota Makassar memiliki peran dalam menerapkan 

kebijakan dan undang-undang yang melarang pekerja anak sesuai 

dengan UNCRC. LSM, seperti KPAJ, juga berperan penting dengan 

program bantuan dan pendidikan untuk anak-anak terdampak. Kerja 

sama antar pemerintah dan LSM menjadi kunci dalam mencapai 

perlindungan hak pekerja anak dengan menggabungkan sumber daya, 

informasi, dan keahlian. Meskipun langkah-langkah konkret telah 

diambil oleh pemerintah dan LSM setempat, tantangan tetap ada, 

seperti mendeteksi pekerja anak di sektor informal dan anak jalanan. 

Meski demikian, para pemangku kepentingan ini terus berupaya 

dengan kampanye dan kerja sama untuk meningkatkan perlindungan 

hak anak dan penghapusan pekerja anak di Makassar. 

4. Tanggapan English School terkait hal ini adalah bahwa penegakan dan 

perlindungan hak-hak anak, terutama terkait isu pekerja anak, adalah 

bagian dari interaksi dan keterkaitan antara aktor-aktor dalam sistem 

internasional. Indonesia sebagai negara berperan sebagai aktor dalam 

sistem internasional, berinteraksi dengan negara-negara lain dan 
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lembaga internasional seperti PBB yang mewakili norma-norma 

internasional, termasuk UNCRC. 

Tantangan dalam implementasi UNCRC di Indonesia mencerminkan 

dinamika kompleks dalam hubungan internasional, yang mencakup 

aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Aspek sosial dan 

ekonomi mencakup perbedaan budaya dan keyakinan, kemiskinan, 

dan ketimpangan yang dapat mempengaruhi perlindungan anak-anak. 

Aspek politik dan hukum melibatkan peran pemerintah dan lembaga-

lembaga dalam menetapkan kebijakan dan undang-undang untuk 

melindungi hak–hak anak. 

Teori English School menekankan pentingnya kerja sama dan 

komitmen politik dari berbagai aktor dalam mencapai tujuan bersama, 

termasuk pemerintah, LSM, lembaga internasional, maupun sektor 

swasta. Kolaborasi ini mencerminkan sistem internasional yang 

berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai bersama yang diakui oleh 

negara-negara anggota. Dengan bekerja sama, aktor-aktor tersebut 

dapat menciptakan kebijakan dan program yang efektif dalam 

melindungi hak-hak anak, termasuk anak-anak pekerja. 

Dalam konteks lokal seperti di Kota Makassar, pemerintah dan LSM 

berperan aktif dalam melindungi hak-hak pekerja anak. Hal ini 

mencerminkan kontribusi aktor-aktor domestik dalam 

mengimplementasikan norma-norma internasional secara lokal. 

Meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya data yang akurat dan 
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kesulitan dalam mengatasi pekerja anak di sektor informal, kerja sama 

dan kolaborasi antara pemerintah dan LSM diharapkan dapat 

menciptakan solusi yang efektif dalam perlindungan hak-hak anak. 

Dengan mempertimbangkan pandangan teori English School ini, 

implementasi penuh UNCRC di Indonesia akan mencerminkan 

komitmen negara terhadap norma-norma internasional dan upaya 

bersama untuk melindungi hak-hak anak dengan memperhatikan 

dinamika kompleks dalam hubungan internasional dan situasi lokal di 

Kota Makassar. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Implikasi Kebijakan: Penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait 

perlindungan hak-hak anak termasuk hak pekerja anak di Kota 

Makassar. Temuan penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah 

untuk memperkuat kebijakan dan undang-undang yang mengatur hak-

hak pekerja anak sesuai dengan ketentuan UNCRC 1989. Implikasi  

kebijakan ini dapat meningkatkan sistem perlindungan anak dan 

mengurangi kasus pekerja anak yang melibatkan anak-anak di Kota 

Makassar. 

2. Implikasi Praktis bagi LSM dan Organisasi Terkait: Penelitian ini 

dapat memberikan panduan bagi LSM dan organisasi lain yang 

berfokus pada perlindungan hak anak untuk mengembangakan 

program dan kegiatan yang lebih efektif dalam melindungi pekerja 
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anak. Temuan penelitian juga dapat meningkatkan kapasitas 

organisasi dalam memberikan bantuan, dukungan, dan advokasi bagi 

anak-anak pekerja yang terkena dampak pekerja anak. Implikasi 

praktis ini dapat membantu meningkatkan efektivitas upaya 

perlindungan hak pekerja anak di tingkat lokal. 

3. Implikasi Penelitian Lebih Lanjut: Penelitian ini dapat menjadi 

pijakan bagi penelitian selanjutnya tentang isu pekerja anak dan hak 

asasi manusia di Indonesia, khususnya wilayah Kota Makassar. 

Pengumpulan data yang lebih komprehensif dan analisis mendalam 

dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang lebih spesifik 

dalam perlindungan hak pekerja anak. Implikasi ini akan memberikan 

kontribusi lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan 

kebijakan yang berfokus pada hak-hak anak. 

4. Implikasi Masyarakat: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang isu pekerja anak dan pentingnya melindungi hak-

hak anak sesuai dengan UNCRC 1989. Implikasi ini dapat mendorong 

partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan melibatkan diri 

dalam upaya perlindungan anak. Selain itu, peningkatan kesadaran 

masyarakat dapat membantu mengurangi praktik pekerja anak di 

sektor informal melalui partisipasi dalam pendidikan dan pencegahan.
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