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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latinnya dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama HurufLatin             Nama 

 Alif Tidak  Dilambangkan Tidakdilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa s es(dengantidakdi atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha h ha(dengantidakdibawah) ح

 Kha kh kadan ha خ

 dal d De د

 Zal z zet(dengantitikdiatas) ذ

 Ra r Er ر

 Zal z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Esdanye ش

 Sad S es(dengan titik dibawah) ص

 Dad d de(dengan titik dibawah) ض

 Ta ṭ te(dengan titik dibawah) ط

 Za z zet(dengan titik dibawah) ظ

 ain „ Apostrof terbalik„ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha h Ha ه

 Hamzah „ Apostrof ء
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 Ya y Ye ي

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

diberi tand apapun, jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan 

tanda(„). 

2. Vokal 

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

tunggal atau menofotong dan rangkap atau diftong. Vokal tungggal bahasa Arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda 
Nama HurufLatin Nama 

 Fathah A A ا´

 Kasrah I I ا¸

 Dammah U U ا˚

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:   

Harakatdan 

 

Huruf 

Nama Hurufdan 

 

Tanda 

Nama 

...ئ ׀ا ... 
fathah dan alif 

atau ya 
a Adangarisdiatas 

 kasrahdan ya i idangaris diatas ي

 dammahdan wau U udangaris diatas ˚و

4. Ta marbutah 

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

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah[t]. 

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 
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adalah [h]. 

Kalau ada kata yang berkhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu transliterasnya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huru ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf ka 

srah(  ّ ),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan hurufال (alif 

lam ma‟rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti 

biasa,al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah.Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop(„) hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur‟an(darial-Qur‟an) 

sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 
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satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.   

9. Lafzal-Jalalah(هللا) 

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

atau kedudukan sebagai mudaf ilaih (faseh nominal), ditransliterasi taanpa huruf 

hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz al-

jalalah diransliterasi dengan huruf [t].   

10. Huruf  kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlakudi (EYD). 

Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari 

(orang, tempat,bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetapi 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

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

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukana dalah: 

Swt. =subhanahu wata‟ala 

Saw. =shallallahu„alaihiwasallam 

a.s =„alaihi alsalam 

H =Hijriah 

M =Masehi 

SM =Sebelum Masehi 

L =Lahirtahun(untukorangyangmasihhidupsaja) 
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C.  

w. =Wafattahun 

Qs.../...4 = Qur‟an Surah al-Baqarah/2:4 atau QS Ali Imran/3:4 

HR =Hadis Riwayat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 

 

 

 

ABSTRAK 

Nama : Dwi Wulandari Rahman  
Nim : 10100118087 
Judul  : Analisis Dalam Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang 
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkup 
Perguruan Tinggi (Studi Kasus Perguruan Tinggi UIN Alauddin 
Makassar) 

 

Skripsi ini membahas tentang Problematika: analisis dalam peraturan 
mentri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang 
pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lingkup Perguruan Tinggi”. Dari 
pokok masalah tersebut penulis merumuskan beberapa sub masalah, yaitu 
:1.Bagaimana implementasi Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 
Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan 
Kekerasan Seksual di perguruan tinggi UIN Alauddin Makassar. 2. Bagaimana 
analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset 
dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) atau 
bisa juga disebut dengan penelitian kualitatif, penelitian lapangan yang dilakukan 
dengan metode observasi, wawancara, serta menggambarkan fakta-fakta yang 
terjadi di lapangan dengan pendekatan penelitian hukum yang digunakan yakni 
pendekatan undang-undang dan pendekatan syar‟i karena yang diteliti adalah 
bagaimana implemenstasi Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 
Seksual Di Lingkup Perguruan Tinggi UIN Alauddin Makassar. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.Permendikbudristek yang berisi 
tentang kebijakan dan pengambilan tindakan pencegahan penaganan kekerasan 
seksual dianggap sebagai instrument hukum administratif karena didalamnya 
tidak memuat sanksi pidana, namun pendekatan demikian dapat digunakan dalam 
permasalahan ini. 2. Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 banyak menjadi 
polemic dalam masyarakat karena keambiguan frasa yang dipakai dengan begitu 
peraturan tersebut hanya sebagai pengisi kekosongan hukum dimana tidak ada 
peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelecegan seksual di dalam 
lingkungan Perguruan Tinggi dengan tidak adanya aturan yang kuat itu sehingga 
mendukung pelaku dengan bebasnya melakukan pelecehan seksual tersebut. 

Implikasi dari penelitian ini yakni, diharapkan kepada Pemerintah agar 
kiranya merevisi isi dari Permendikbudristek agar tidak terjadi kesalahapahaman 
frasa yang bisa membuat masyarakat bertanya-tanya tidak hanya itu diharapkan 
pula kepada mahasiswa, dosen dan masyarakat agar kiranya mengawal 
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 karena dengan hal itu bisa menjadi 
semangat untuk para korban untuk memperjuangkan hak-haknya, serta berani 
melakukan tindakan apabila melihat kasus pelecehan seksual terkhusus di 
Perguruan Tinggi UIN Alauddin Makassar. 
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BAB I 

PEDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, 

bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa 

perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan 

diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa laranganya ditujukan pada 

perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbukan oleh kelakuan 

orang, sedangkan ancaman pidanya ditujukan pada kepada orang yang 

menimbulkan kejadian itu, oleh karena itu. Antara larangan dan ancaman pidana 

ada hubungan yang erat, oleh karena kejadian dan orang yang menimbulkan 

kejadian itu ada hubungnan erat pula, yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain.
1
 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, 

kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut pada nyawa, harta benda, akan 

tetapi juga pada kejahatan keasusilaan juga semakin meningkat. Sebagai masalah 

sosial tindak pidana kekerasan seksual hingga kini sudah banyak diakui dilakukan 

oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut 

usia dan dari kebanyakan korban adalah perempuan dan anak-anak. Hukum yang 

pada khususnya mengatur dan menentukan perbutan- perbuatan mana yang boleh 

dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang, mengatur keadaan-keadaan yang 

memungkinkan adanya pemidanaan kepada orang yang telah melanggar larangan, 

                                                     

1
Moeljatno, Aasas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h.59. 
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bentuk pidana, ancaman pidana serta secara pengenaan 

pidana ialah Hukum Pidana adalah pelecehan seksual. Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pelecehan seksual ke dalam 

tindak pidana kesusilaan.
2
 

Dalam rangka untuk mewujudkan fungsi dan pendidikan tinggi yang telah 

diatur dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi untuk membangun 

karakter yang bermartabat, kemudian mengembangkan Sivita Akademika yang 

inovativ dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai 

kemanusiaan sebagai mana di atur dalam Pasal 4 dari Undang-Undang tersebut, 

penyelenggaraan pendidikan tinggi tentu memerlukan kondisi kampus yang selain 

memiliki fasilitas yang lengkap, sumber manusia yang berkualitas dengan rasio 

yang memenuhi kebutuhan mahasiswa, juga perlunya ada mekanisme dan juga ada 

pengelolaan yang baik dan kondisi aman dan nyaman ini sangat diperlukan 

terutama dalam proses belajar mengajar. 

Terciptanya kondisi aman dan nyaman di kampus, tidak hanya di perlukan 

oleh persoalan mengenai kesediaan fasilitas fisik. Akan tetapi juga di perlukan 

kondisi dimana Sivitas Akademika merasa terlindungi pada saat melakukan proses 

belajar mengajar maupun ekstrakurikuler salah satu aspek kenyamanan itu adalah 

jaminan rasa aman tidak mengalami kekerasan seksual. 

Lingkungan lembaga Pendidikan baik dari tingkat Dasar maupun 

pendidikan Tinggi, menempatkan Dosen, tenaga pendidikan, senior, maupun semua 

individu yang memiliki kedudukan structural dalam lembaga, memiliki posisi tawar 

yang lebih kuat dari pada mahasiswa atau peserta didik. Pada beberapa kasus, posisi 

tawar yang kuat ini alih-alih diterjemahkan menjadi upaya untuk mendorong 

                                                     
2
Harkristuti Harkisnowo, Hukum pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Jurnal 

Hukum Vol.7, No.14 (Agustus 2000), h.116. 
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individu untuk menjadi panutan yang baik dalam lembaga dan mempengaruhi 

mahasiswa atau peserta didik menjadi karakter yang baik, justru digunakan untuk 

memaksa mahasiswa atau peserta didik mengikuti apa  yang di inginkan oleh 

individu tersebut. 

Biasanya, kekerasan seksual kerap terjadi pada perempuan karena stigma 

yang dianut oleh sebagian masyarakat bahwa perempuan adalah mahluk yang 

lemah, dan pantas disalahkan apabila terjadinya kekerasan seksual padanya, 

masyarakat menilah bahwa perempuan yang memakai pakaian yang tidak tertutup 

pantas mendapatkan kekerasan karena mereka yang “mengundangnya”. 

Berbicara tentang bagaimana seharusnya perempuan berpakaian agar tidak 

dilecehkan sebenarya tidak berpengaruh sama sekali dengan penampilan karena 

kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dengan berpenampilan seperti 

apapun, tidak peduli apakah dia memakai rok mini, celana jeans, kemeja, rok 

panjang, gamis jilbab yang berukuran besar semua sama-sama mempunyai potensi 

untuk terjadinya kekerasan seksual.
3
 

Selanjutnya, peran media menggambarkan kekerasan seksual yang terjadi 

di masyarakatpun membuat korban tidak berdaya dan membuat korban seolah-olah 

hanya sebuah objek, hal ini mengakar pada media kita sehingga melahirkan hal 

yang mewajarkan terjadinya kekerasan seksual, bahwa nafsu birahi seorang laki- 

laki merupakan hal yang normal, sehingga apabila laki-laki memperkosa 

perempuan, maka itu adalah kenormalan seksualnya. Sementara bagi perempuan, 

yang menjadi korban adalah akibat kesalahanya, karena ia “cantik”, atau memakai 

“rok mini”. Makanya narasi di media seperti ini menjadi acuan ketika 

membicarakan kekerasan seksual.
4
 Oleh karena itulah, komentar-komentar netizen 

                                                     
3
Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender. (Purwakarto: Pusat Studi Gender 2006), h.11. 

4
R Widya Sari dan Aryastami, N. K, Kajian Sosiologis Perilaku Beresiko Kesehatan 

Pada Kekerasan Dalam Berpacaran Mahasiswa, (Yogyakarta: 2018 ), h.59 
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kerap berisi penghakiman kepada perempuan. Praktik ini kerap tidak membangun 

empati terhadap korban, tapi membingkai korban sebagai sumber masalah. 

Pada tahapan selanjutnya, stigma yang tersebar di masyarakat membuat 

korban memiliki rasa malu, dan rasa tidak berharga. Selain media yang 

menggambarkan korban sebagai objek, atau sumber masalah faktor lain yang 

menyebabkan sitgma mengenai korban kekerasan atau pelecehan seksual adalah 

moralitas di masyarakat kita, masyarkat kita menggambarkan seorang permpuan 

sebagai simbol kesucian atau kehormatan dikeluarganya sehingga ketika mereka 

mendapatkan kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual, mereka dianggap 

sebagai aib bagi keluaga. Masyarakat berasumsi bahwa perempuan yang 

mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual merupakan perempuan 

“nakal”. Perempuan yang memakai pakaian terbuka sudah tidak suci atau 

perempuan yang kotor ketika masyarakat medapatkan stigma seperti itu maka 

semakin jelas telihat korban semakin tidak berdaya.
5
 

Oleh Karena itu, islam memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan 

itu melanggar syariat hukum islam. Dalam hukum islam yang sebagian besar 

bersumber dari wahyu dan sunnah Nabi, dilihat dari konteks jahiliah, merupakan 

suatu revolusi, karena Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum islam yang 

meningkatkan status sosial perempuan dan meletakan norma-norma yang jelas, 

meskipun tidak secara persis setara dengan laki-laki. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Untuk mengurangi kesalahpahaman dan melebarnya pembahasan dalam 

penelitian, penulis memfokuskan penelitian ini pada Analisis terhadap Analisis 

Hukum islam dalam peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

                                                     
5
A. Okley, Seks Gender dan Masyarakat, Kontruksi Budaya Seksualitas, (London: 

Routledge 1987), h.71. 
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Teknologi Nomor 30 Tahun tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 

Seksual di lingkup Perguruan Tinggi (studi kasus Perguruan Tinggi Negri UIN 

Alauddin Makassar) 

2. Deskripsi Fokus 

Adapun istilah yang digunakan yaitu: 

a. Hukum Islam adalah kerangka dasar aturan islam yang merujuk pada Al-

Quran dan Hadist 

b. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan 

tujuan untuk mengatur tingkahlaku manusia 

c. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, 

menyerang dan/atau tindakan lainya terhadap tubuh yang terkait dengan 

nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, atau fungsi reproduksi, secara 

paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang 

C. ̀ Rumusan Masalah 

Berdasrkan latar belakang yang telah di uraiankan di atas maka, penulis 

menemukan pokok masalah adapun sub masalah yang dapat ditarik dalam proposal 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana implemenntasi Peraturan Mentri pendidikan, kebudayaan, riset 

dan teknologi nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan 

penangulanagan kekerasan seksual di perguruan tinggi UIN Alauddin 

Makassar? 

2. Bagaimana analisis terhadap Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegan dan 

penanggulangan Kekerasan Seksual dilingkungan Perguruan Tinggi Negri 

UIN Alauddin Makassar? 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian ini, masalah yang akan dikaji mengenai bagaimana 
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analisis Hukum islam terhadap peraturan Mentri pendidikan, kebudayaan, riset, 

dan tekonologi Nomor 30 Tahun 2021. Diperlukan banyak literature dan referensi 

yang kuat untuk membahas penelitian ini. Referensi yang digunakan penulis antara 

lain. 

1. Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam, karya Ali Akbar. Dalam buku ini 

mengkaji bagaimana Islam mengatur seksualitas mulai dari aurat, pakaian, 

penglihatan dan seks
.6
 

2. Analisis Gender dan Transformasi Sosial, karya Mansour Faqih. Dalam 

buku ini mengkaji perbedaan antara seks atau gender dan transformasi 

perempuan yang diawali dengan gerakan feminism yang berangkat dari 

asusmsi bahwa perempuan pada dasarnya ditindas, dieksploitasi sehingga 

harus ada upaya untuk mengakhiri penindasan tersebut.
7
 

3. Naskah Akademik Pendukung urgensi peraturan Mentri Tentang 

pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan 

Perguruan Tinggi, karya Dr Lidwina Inge Nurjahyo. Dalam karyanya 

mengkaji Pendidikan merupakan sarana pembebasan manusia menjadi 

manusia seutuhnya yang berlogika, bermartabat dan bermoral, yang dimana 

pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai pemangku kewajiban dalam 

Hak Asasi Manusia untuk memastikan bahwa proses pembelaaran baik 

dibangku sekolah maupun di perguruan tinggi.
8
 

Dari sekian jurnal ini, peneliti berpandangan bahwa belum ada penelitian 

yang mencoba meneliti tentang Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayan, Riset dan 

Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dengan menggunakan Analisis Hukum Islam, 

                                                     
6
Ali Akbar, Seksualitas ditinjau dari Hukum islam, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 

9. 

7
Mansour Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakrta: Insidtpress, 

2008), h.4. 

8
Lidwina ine Nurjahyo, Naskah Akademik Pendukung Kekerasan Seksual dilingkungan 

Perguruan Tinggi, Jurnal, (Jakarta, Neon, 2020), h.14. 
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sehingga judul ini sangat urgent untuk diteliti. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpual bahwa tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

d. Untuk mengetahui bagaimana implikasi Peraturan Mentri Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang 

pencegahan dan penangulangan kekerasan seksual di perguruan Tinggi UIN 

Alauddin Makassar 

e. Untuk mengetahuai bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Peraturan 

Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 30 Tahun 2021 

tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dilingkungan 

Perguruan Tinggi UIN Alauddin Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Dari tujuan yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan 

kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan adalah: 

f. Kegunaan teoritis 

Untuk mengembangkan Ilmu Hukum di bidang Hukum Keluarga Islam 

dalam urusan kekerasan seksual . 

g. Kegunaan Praktis 

1. Sebagai informasi tentang Analisis Hukum Islam dalam Peraturan Mentri 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 

tentang pencegahan dan penaganan kekerasan seksual di lingkungan 

Perguruan Tinggi 

2. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran bagi pihak-piak yang terkait 

dengan kasus-kasus pelecehan seksual Sebagai bahan perbandingan 

untuk penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Kekeraan Seksual  

Perlindungan Hukum adalah segala Upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan 

hukum korban kejahatan sebagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan 

dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan 

medis, dan bantuan Hukum. 

Perlndungan Hukum bagi pelaku kejahatan dalam sistem Hukum Pidana 

Nasional banyak diatur. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan 

yang dapat dituntut antara lain sebagai berikut: 

1. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahan dan atau 

penjatuhan pidana terhadap dirinya. 

2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila 

penangkapan, penahanan maupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak 

berdasarkan hukum. 

3. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan 

4. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam) 

5. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi)
9
 

Menurut teori Soerjono Soekatno perlindungan Hukum pada dasarnya 

merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek Hukum dalam bentuk 

perangkat Hukum. Selanjutnya, Soekatno menerangkan bahwa selain peran 

penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan 

perlindungan sebagai berikut. 

                                                     
9
Dikdik M Arif Mansur, Elistaris Guliom Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan 

Antara Norma dan Realita (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 18. 
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1. Faktor Undang-Undang, yakni peraturan terulis yang berlaku umum dan 

dibuat oleh penguasa yang sah. 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan 

hukum, baik secara langsung dan tidak langsung. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 

sepertisumber daya manusia yang terampil ataupun alat-alat yang memadai. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. 

Penerimaan dalam masyrakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai 

kunci kedamaian.
10

 

5. Faktor kebudayaan, yakno sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
11

 

a. Pengertian Pelecehan seksual  

Pelecehan seksual nampaknya merupakan istilah yang baru, istilah 

tersebut muncul di Amerika sepanjang tahun 70-an mengikuti 

pergerakan kaum perempuan. 

Pada tahun 1980-an istilah pelecehan seksual telah umum dipakai di 

inggris. Karena perempuan makin banyak memasuki dunia kerja, 

tingkat pelecehan seksual semakin meningkat baik setelah 

terbentuknya kesempatan luas atau disebabkan laki-laki semakin 

terancam dan melakukan pelecehan seksualagar peremouan tetap 

berada dalam genggamannya.
12

 

Dalam Al-Quran hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang 

                                                     
10

Muhammad Husein Faqih, Perempuan, (Jakarta 2014), h.133 

11
Lusina Margareth, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan”, Jurnal Hukum, (Bandung 

2012), 

h. 19 

12
Rohan Colier, Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas. 

Yogyakarta h.4 
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pelecehan seksual. Dalam Hukum Islam jangankan berciuman atau 

memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dan 

menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa 

kearah zina. Allah swt. Memerintahan untuk mengindari zina, 

disebut dalam Q.S Al-Isra/17:32. 

ءَ سَبِيلً ّ  كَانَ فىَحِشَةً وَسَا  ۥإِنَّهُ  ّ   ّ  ٱلزِّنَى  ّ  تَ قْرَبوُاوَلََ   

Terjemahan: 

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu 
adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

13
 

Dalam tafsir ringas Kemenag RI dijelaskan bahwa larangan 
mendekati zina ialah larangan dalam melakukan perbuatan yang 
dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuata zina. 
Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji, yang dapat 
mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan 
yang buruk yang menyebabkan pelukanya dapat disiksa dalam 
neraka. 
Tidak hanya melarang mendekati zina, tetapi isalam juga 

memerintahkan kita untuk menjaga pandagan kepada siapa saja 

kecuali dengan suami mereka, anakmereka, saudara mereka, orang 

tua mereka, hal ini dalam Q.S An-Nur/24:31. 

تِ يَ غْضُضْنَ مِنْ ابَْصَارهِِنَّ وَيََْفَظْنَ فُ رُوْجَهُنَّ وَلََ يُ بْدِيْنَ زيِْ نَتَ هُنَّ اِلََّ مَا ظَ  هَرَ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنى
ى جُيُ وْبِِِنَّ  هَا وَلْيَضْربِْنَ بِِمُُرهِِنَّ عَلى هِنَّ اوَْ وَلََ يُ بْدِيْنَ زيِْ نَتَ هُنَّ اِلََّ لبُِ عُ  ّ  مِن ْ وْلَتِهِنَّ اوَْ اىباَىِٕۤ

هِنَّ اوَْ ابَْ نَاءِۤ بُ عُوْلَتِهِنَّ اوَْ اِخْوَانِِِنَّ اوَْ بَنِْ   ّ  اِخْوَانِِِنَّ اوَْ بَنِْ  ّ  اىباَءِۤ بُ عُوْلَتِهِنَّ اوَْ ابَْ نَاىِٕۤ
هِنَّ اوَْ مَا مَلَكَتْ ايَِْاَنُ هُنَّ اوَِ التَّابِ  تِِِنَّ اوَْ نِسَاىِٕۤ رْبةَِ مِنَ الرِّجَالِ اوَِ اَخَوى عِيَْْ غَيِْْ اوُلِِ الَِْ

تِ النِّسَاءِۤ  ى عَوْرى وَلََ يَضْربِْنَ باَِرْجُلِهِنَّ ليُِ عْلَمَ مَا يُُْفِيَْْ مِنْ ّ  الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لََْ يَظْهَرُوْا عَلى
عًا ايَُّهَ الْمُؤْمِن ُ ّ  وَتُ وْبُ وْ  ّ  زيِْ نَتِهِنَّ  ي ْ هِ جََِ وْنَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُوْنَ ا اِلَِ اللىّ  

Terjemahnya: 

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar 
mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan 
janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang 

                                                     
13

Kementrian Agama, Alquran dan Terjemahnya.h. 77. 
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(biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung 
ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), 
kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami 
mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, 
atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara 
laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau 
para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang 
mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak 
mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang 
belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka 
menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka 
sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai 
orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

14
 

Dalam Agama Islam perbuatan pelecehan seksual ini sangat tidak 

terpuji, Agama Islam adalah Agama yang sangat fitrah. Universal 

yang sangat kafah sepanjang zaman. Agama yang mempu 

menjawab tantangan zaman.
15

 Pelecehan seksual dirasakan sebagai 

perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang 

terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan 

seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak 

diinginkannya.
16

 

Dalam pengertian pelecehan seksual ini sangat banyak yang 

diberikan orang dalam konteks kalimat. Namuan, dari semua 

pengertian itu dapat di pahami bahwa pelecehan seksual dapat 

mengacu pada perbuatan yang dapat dirasakan oleh korbanya tidak 

menyenangkan, karena perbuatan tersebut bersifat intimidasi, 

menghina atau tidak menghargai dengan membuat orang sebaai 

objek pelampiasan seksual.
17

 

                                                     
14

Kementrian Agama, Alquran dan Terjemahnya.h. 107. 

15
Rohan Colier, Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas. 

Yogyakarta h.4 

16
Pratiwi, GT. Mengenal Kekerasan Seksual, (Bandung, PT Yupika, 2021), h. 42. 

17
Khaeruddin, pelecehan seksual terhadap istri, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Gajah 

Mada, 

1999), h. 30. 
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Menurut Beuvais pelecehan seksual tidak hanya terjadi kepada 

kaum perempaun saja tetapi pada kaum laki-laki juga bisa saja 

terjadi korban pelecehan seksual. Dan Beuvais ini 

mengeelompokkan menjadi empat kelompok yang menjadi 

pelecehan seksual antara lain laki-laki melecehkan perempuan, 

perempuan melecehkan laki-laki, heteroseksual melecehkan 

homoseksual, dan hormoseksual melecehkan heteroseksual.
18

 

Sasaran pelecehan seksual tidak hanya pada perempuan muda, 

cantik dan mempunyai bodiya yang mengairahkan akan tetapi juga 

paruh baya yang mempunyai kekurangan dalam fisiknya. 

Seringkali pelaku pelecehan seksual tidak 

memandang fisik atau usia korban, yang ada hanyalah bagai mana 

para penikmat syahwat ini dapat melampiaskanya. 

b. Bentuk-Bentuk Pelecehan  

 Ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang berdasarkan tingkat antara 

lain: 

1) tingkat pertama: Gender Harassment adalah pernyataan atau tingkah laku 

yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin 

bentuk-bentuknya antara lain: cerita porno atau gurauan yang menganggu kata-

kata seksual yang kasar dan ditujukan kepada seseorang: kata-kata tampilan 

tentang seseorang, tubuh atau penampilan seseorang, tubuh, atau kehodupan 

seseorang: memandang secara terus menerus, mengerlingkan mata atau 

melirik dengan cara yang pantas: memper;ihatkan, menyebarkan benda- 

benda yang tidak senonoh seperti gambar, buku atau video porno. 

Memperlakukan seseorang dengan cara berbeda karena jenis kelamin 

                                                     
18

Iman Nakhla, Islam Menolak Kekerasan Seksual, (Jakarta, Devias 2020), h.44. 
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tertentu, seperti mengistimewakan, tidak mengacuhkan atau mengabaikan 

berdasarkan gender serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang pilihan 

karir perempuan. 

2) Tingkatan kedua: Seduction Behavior adalah rayuan atau permintaan yang 

tidak senonoh bersifat sexsual atau bersifat merendahkan seseorang tanpa 

adanya suatu ancaman. Bentuk-bentuknya adalah: pembicaraan berupa hal- 

hal yang bersfat pribadi atau bersifat seksualitas: tindakan untuk merayu 

seseorang perhatian seksualitas seseorang, usaha menjalin hubungan yang 

romantis dengan seseorang ajakan berbuat tidak senonoh atau asusila 

menganggu privasi seseorang secara sengaja menjadikan seseorang sasaran 

sendirian dari suatu pembicaraan seksual, mengucapkan kalimat seksual 

yang kasar dan menganggu seseorang dan juga menyebarkan gossip seksual 

seseorang. 

3) Tingkat ketiga: Sexsual Bribery yaitu ajakan untuk melakukan hal-hal yang 

berkenaan dengan perhatian sexsual disertai dengan janji untuk 

mendapatkan imbalan tertentu. Misalnya hadiah kenaikan gaji atau jabatan. 

Bentuk-bentuknya secara halus menjanjikan seseorang dengan janji imbalan 

tertentu untuk melakuan tindakan-tindakan sexsual, misalny dipeluk, 

dicium, diraba secara langsung atau terang-terangan menjanjikan hadiah 

untuk melayani keinginan seksual seseorang, pemaksaan tindakan seksual 

seseorang, pemaksaan tindakan seksual karena memberikan janji atau 

hadiah, serta secara nyata memberikan hadiah kepada seseorang karena 

bersedia menyalayani secara seksual. 

4) Tingkatan keempat: Sexsual Coercion atau Threat yaitu adanya tekanan 

untuk melakukan hal-hal sexsual dengan disertai ancaman baik itu secara 

halus ataupun langsung. Bentuk-bentuknya adalah ancaman secara halus 
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dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual 

seseorang, secara langsung atau terang-terangan dengan harapan seseorang 

mau melakukan tindakan seksual karena takut dengan ancaman hukuman 

yang diberikanya, serta akibat buruk yang akan diterima seseorang secara 

nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang. 

5) Tingkatan kelima: Sexsual Imposition yang serangan atau paksaan bersifat 

sexsual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuk-bentuknya 

adalah dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau 

memegang tubuh seseorang. Misalnya, menyentuh anggota tubuh yang vital 

dan sebagainya serta dengan sengaja memaksa untuk melukan hubungan 

sexsual.
19

 

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual yang lebih serius tingktatanya 

antara lain: 

a. Serios Froms of Harassment adalah pelecehan seksual yang bersifat serius 

sepreti tekanan untuk melakukan hubungan seksual melalui telepomatau 

surat, perkosaan dan peleehan seksual. 

b. Less Serios Froms of Harssment adalah pelecehan seksal yang bersifat serius 

seperti mendatangi korban atau menyentuh bagian tubuh dengan sengaja. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelecehan Seksual 

Pelecehan seksual dapat terjadi karena beberapa fakor diantaranya faktor 

tersebut adalah: 

1. Dominasi hubungan laki-laki dan perempuan tidak seimbang. 

Manusia adalah Zon Politicon. Manusia adalah mahluk social. Dalam 

kehidupan sehari-hari laki-laki dan perempuan selalu hidup berdampingan, dan 

saling membutuhkan. Pada hakekatnya antara laki-laki dan perempuan memiliki 
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 M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan 

Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan. (Bandung: PT. Refika Adiatma, 2010), h.19. 
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kedudukan dan hak yang sama. Namun kenyataan yang tumbuh dan berkembng 

didalam masyarakat memperlihatkan yang lain. Banyak fakta yang 

memperlihatkan ketimpangan relasi jender, posisi laki-laki dan perempuan 

cendrung berbeda dalam sekian banyak aspek kehidupan. Ketimpangan jender 

adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki. Laki-laki tidak jarang 

menjadikan perempuan sebagai “barang” memiliki laki-laki yang berhak 

diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. 

Dengan demikian laki-laki memiliki kekuasaan terhadap perempuan bukan 

saja karena dia berada di posisi senior di lembaga-lembaga atau tempat kerja, 

tetapi karena kedudukan social kulturnya di masyarakat. di sepanjang waktu 

pelecehan sering terjadi ketika laki-laki menyalahgunakan kekuasaan yang 

mereka miliki. 

2. Perempuan dipandang sebagai objek pelampiasan seksual 

Sepanjang kehidupanya perempuan digambarkan sebagai mahluk yang 

lemah dan tak berdaya, yang selalu membutuhkan perlindungan. Sejak masa silam 

dan masa jahiliyah perempuan digambarkan sebagi barang hidup, yang begitu 

rendah dan tidak berharga. Kalaupun diakui keberadaanya sebagai manusia sangat 

berbeda jenis dengan laki-laki. Sebagai objek, perempuan diperlakukan saat 

dijadikan sebgai pelampiasan hawa nafsu laki-laki. Hal ini tidak berbeda dengan 

zaman yang dikatakan modern, pandangan ini masih melekat meskipun ada 

pembahasan dan emansipasi terhadap hak-hak perempuan telah berkembang. 

Perempuan tetap dipandang sebagai objek seksualitas.
20

 

3. Rasa iseng 

Rasa iseng disebabkan kurangnya etika dan moral yang kurang baik. 

Banyak diantara remaja yang mengatakan bahwa menganggu dan menggoda 
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kaum perempuan, seperti suit suit, ucapan salam yang menggoda, hanya sekedar 

iseng sambil nongkrong di pinggir jalan. Jadi, tidak ada maksud serius. Hal itu 

tentunya saja dapat disebabkan kurangnya etika dan moral yang eraat kaitanya 

dengan iman yang disertai akhak yang mulia, karena orang yang beretika dan 

bermoral baik, tidak mungkin berani melakukan hal-hal yang sangat kurang 

sopan, karena apa yang dilakukan membuat objek pelecehan merasa sangat 

merendahkan. Dengan rasa iseng tersebut mereka-mereka tidak peduli apakah 

orang yang menjadi korban pelecehan seksual yang berpakaian sopan ataupun 

tidak, dalam kasus menujukkan gadis berjilba6b pun bisas dapat dijadikan korban. 

d. Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Korban 

Secara sosiologis, pelecehan merupakan bentuk sebuah penyimpangan 

social yang memerlukan penanganan yang sangat serius menginagt dampaknya 

yang sangat besar pada diri korban. 

Permasalahan yang dihadapi oleh korban tindak pelecehan seksual 

sangatlah kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya kekerasan seksual 

yang terjadi pada korban, namun juga terjadi pada proses hukum terhadap kasus 

yang menimpanya korban tindak kekerasan seksual bisa menjadi korban ganda 

dalam prosespersidangan dan juga bisa mendapat perlakuan yang tisak adil dalam 

proses untuk mencari keadilan itu sendiri.
21

 

Secara umum dampak yang sering terjadi pada korban pelecehan seksual 

adalah minder atau ingin menjauh dari orang-orang atau mengurung diri. Hal 

tersebut terjadi karena korban merasa malu, menyalahkan diri sendiri, merasa 

minder dan direndahkan oleh masyarakat, dan sebagainya. Tidak banyak yang bisa 

dilakukan korban kecuali berusaha untuk mengurangi agar tidak kembali menjadi 

sasaran empuk dari laki-laki yang bermoral rendah. Tetapi ada juga orang yang 
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Nila Sasrawati, Pertimbangan NIlai “Keperawanan” dalam Kasusu Perkosaan, Jurnal, 
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berpendidikan memiliki moral yang sangat rendah. 

Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial korban merasa direndahkan. 

Hubungan keluarga atau bersosisialisasi sangat sulit membina hubungan kembali 

terutama pada pria karena adanya rasa takut. Pada saat penyerangan berlangsung, 

korban tidak percaya dan menganggap penyerangan pelecehan seksual hanya 

terjadi pada orang lain, bukan darinya, kemudian muncul rasa takut, minder atau 

menutupi bagian-bagian tubuh yang dapat menimbulkan untuk mengundang pelaku 

untuk melakukan pelecehan seksual. 

Kekerasan ini terjadi karena diakibatkan oleh hukum dan aparatnya yang 

belum secara maksimal melindungi korban. Hal inilah yang harus didiskusikan 

terpisah. Hukum dan implementasi hukum yang masih lemah, ditambah lagi dengan 

hujatan masyarakat atau stigma pada korban menjdi takut melapor. Dan pada 

akhirnya mereka hanya bisa diam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya 

bisa pasrah menerima dampak traumatic yang dialami setelah menjadi korban dari 

tindak kekerasan tersebut.
22

 

B. Pandangan Yuridis Terhadap Kekerasan Seksual  

Negara Indonesia adalah negara Hukum dimana memiliki tujuan 

mengupayakan terwujudnya ketertiban hukum kedalam segala aspek 

kehidupan di masyarkat. Dimana hukum berlaku untuk keadilan untuk 

seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaanya hukum 

seringkali dijumpai ketidakadilan, deskriminasi, dan ketidaksamaan. 

Dalam hal kekerasan seksual dapat dijumpai bahwa ada ketimpangan 

antar gender. Fenomena ini karena di Indonesia sebagian besar 

menganut budaya patriarki  yang memiliki pandangan bahwa laki-laki 

memiliki kekuasaan dia atas perempuan. Seiring dengan 
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perkembangan zaman, isu kesetaraan gender juga turut diangkat. 

Persamaan antara laki-laki dan perempuan khususnya dimata hukum 

dalam kasus kekerasan seksual juga turut disoroti oleh masyarakat. 

Selain itu, juga terdapat isu bahwa korban kekerasan seksual seakan 

tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu penerapan 

UU TPKS memiliki dampak yang signifikan khususnya bagi korban.  

 Ditijau dari sifat berlakunya UU TPKS merupakan ketentuan yang 

yang lebih khusus Lex Specialis dari KUHP. UU TPKS memuat 

Bentuk-Bentuk kekerasan sekusal jabiman perlindungan bagi korban 

kekerasan seksual, sedangkan KUHP hanya menjelaskan secara umum 

pemidanaan dari kasus kekerasan seksual. Penjelsan yang diberikan 

oleh UU TPKS sangat memadai.  

 Menurut Pasal  UU TPKS, kekerasan seksual yakni “setiap 

perbuatan merendahkan, menghina menyerang, dan/atau perbutan 

lainya terhadap tubuh seseorang dan/atau fungsi reproduksi secara 

paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan 

seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaaan 

bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang 

berakibat ekonomi, sosial. Budaya, dan/atau politik hal ini 

menjelaskan secara gamblang bahwa kekerasan seksual tidak hanya 

berupa perkosaan saja, namun termasuk juga bentuk pelecehan 

melalui verbal selanjutnya dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa kekrasan 

seksual dapat berupa ekspolitasi seksual pemaksaan kontasepsi, 

aborsi, perkosaan, pemakssan perkawinan pemaksaan pelacuran, 

perbudakan atau penyuksaan seksual. 

 Pemerintah juga menerapkan jaminan perlindungan bagi korban 
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kekeran seksual. Korban juga menerapkan jaminan perlindunagn bagi 

korban dari negara agar bebas dari setiap bentuk kekerasan seksual. 

Bentuk jaminan berupa hak-hak bagi korban, antara lain hak atas 

penaganan, hak atas perlindungan, dan hak atsa pemulihan. Menjadi 

kewajiban negara dan wajib dilaksanakan sesuai dengam kebutuhan 

dan kondisi dari korban. Dalam hak penaganan korban berhak 

diberikan pendampingan baik secara pisikologis, pelayanan kesehatan 

dan kebutuhan khusus korban. Selama ini korban seolah olah 

diperhatikan oleh pemerintah UU TPKS mengisi “ruang kosong” ini, 

korban berhak untuk mendapatkan jaminan atas fisik dan pisikologis 

hal ini kementrian di bidang sosial bertindak untuk dalam 

penyelenggaraan dan pengawasan . 

 Pemerintah juga menjamin perlindungan dari kehilangan 

pekerjaan, mutase pekerjaan, pendidikan, hingga akses politik. Selama 

ini banyak ditemani bahwa korban kekerasan seksual serigkali malah 

mendapatkan reson yang diskriminatif dari lingkungan disekitarnya 

banyak ditemui korban malah dipecar dari pekerjaanya atau di 

keluarkan dari sekolah, hal ini malah menambah tekanan pisikologis 

bagi korban. Adanya perlindungan untuk menjamin korban untuk 

mendapatkan respon yang positif di lingkunganya menjaga agar 

korban tetap mendapatkan pekerjaan dan pendidikan. Hal ini di atau 

adlam pasal 87 UU TPKS dimana pokok dapat berupa pidana penjara  

 

Indonesia sebagai Negara aaggota PBB sekaligus Negara anggota dari 

berbagai perjanjian internasional di atas, harus memenuhi kewajiban untuk 

menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Di 
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Indonesia dasar hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi terdapat dalam undang- 

undang No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, peraturan Pemerintah No 4 

Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan 

tinggi serta Peraturan Mentri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No 44 

Tahun 2015 Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 

tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
23

 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengemangkan potensi didirnya. Dalam undang-undang tentang sistem Pendidikan 

Nasional juga diatur mengenai prinsip penyelenggaraan Pendidikan yang antara 

lain adalah prinsip penyelenggaraan Pendidikan yang Demokratis dan berkeadilan 

serta tidak Diskriminatif dangan menjujung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai, kultural dan kemajuan bangsa
.24

 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan Pendidikan tinggi 

harus membangun akademik dalam kerangka Tridarma Perguruan Tinggi 

(penyelenggaraan Pendidikan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat). 

artinya dalam masing-masing lingkup kegiatan Pendidikan, penelitian maupun 

pengabdian kepada masyarakat, penyelenggaraan Pendidikan Tiggi wajib 

memastikan terbangunya budaya akademik yang meliputi keseluruhan sistem nilai, 

gagasan, norma, tindakan dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan 

teknologi sesuai dengan asas Pendidikan tinggi pengembangan budaya akademik 

menurut UU Pendidikan Tinggi dilakukan melalui interaksi sosial berdasarkan 

prinsip kesetaraan. 
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a. Konsep Kampus Aman dari Kekerasan Seksual, Mengembangkan 

Suasana Akademik dan menyediakan lingkungan Pendidikan Tinggi 

yang aman dan bebas dari kekerasan seksual 

Indonesia sebagai Negara aaggota PBB sekaligus Negara anggota dari 

berbagai perjanjian internasional di atas, harus memenuhi kewajiban untuk 

menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. 

Di Indonesia dasar hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi terdapat 

dalam undang- undang No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, 

peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan 

Pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi serta Peraturan Mentri 

Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Peraturan 

Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang standar 

Nasional Pendidikan Tinggi.
25

 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengemangkan potensi didirnya. Dalam undang-undang 

tentang sistem Pendidikan Nasional juga diatur mengenai prinsip 

penyelenggaraan Pendidikan yang antara lain adalah prinsip 

penyelenggaraan Pendidikan yang Demokratis dan berkeadilan 

serta tidak Diskriminatif dangan menjujung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai, kultural dan kemajuan bangsa
.26

 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan Pendidikan 

tinggi harus membangun akademik dalam kerangka Tridarma Perguruan Tinggi 

                                                     
25
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(penyelenggaraan Pendidikan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat). 

artinya dalam masing-masing lingkup kegiatan Pendidikan, penelitian maupun 

pengabdian kepada masyarakat, penyelenggaraan Pendidikan Tiggi wajib 

memastikan terbangunya budaya akademik yang meliputi keseluruhan sistem 

nilai, gagasan, norma, tindakan dan karya yang bersumber dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas Pendidikan tinggi 

pengembangan budaya akademik menurut UU Pendidikan Tinggi dilakukan 

melalui interaksi sosial berdasarkan prinsip kesetaraan. 

b. Penguatan Komunitas di Pendidikan Tinggi dalam Pencegahan 

Kekerasan Seksual Tantangan dan Potensi 

Kekerasan seksual adalah masalah serius yang dapat mempengaruhi 

kehidupan jutaan orang setiap tahun di seluruh dunia, dengan angka yang sangat 

tinggi di antara Mahasiswa hingga saat ini, banyak Negara melakukan upaya untuk 

melakukan penanganan kekerasan seksual dengan fokus pada pencegahan primer 

ketimbang mencegah kekeerasan sebelum terjadi, sama halnya dengan menekan 

pada pengaturan tingkat kekerasan seksual ditingkat populasi ketibang berfokus 

pada kesehatan atau keselamatan individu. Seiring berjalanya waktu dengan 

semakin banyaknya Negara melakukan retifikasi konvenssi CEDAW atau upaya 

untuk mengeluarkan kebijakan perlindungan dan pencegahan tindak kekerasan 

seksual, upaya ini melengkapi dan bekerja bersama sama demgan pekerjaan penting 

lainya yang berfokus pada pengurangan resiko tindak pidana, pencegahan 

pergaulan tindak kekerasan oleh pelaku dan layanan korban.
27

 

Dalam hal ini, menjadi penting untuk memahami kompleksistas persoalan 

kekerasan seksual, bahwa perbuatan kekerasan seksual adalah produk dari berbagai 

tingkat pengaruh yang saling berinteraksi. Dalam upaya mencegah tindak 
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kekerasan seksual di Pendidikan Tinggi, model yang diajukan oleh Center for 

Disease Control and Prevetion (CDC) dapat dikembangkan. DCD 2018 

menggunakan model social-ekologi empat tingkat untuk lebih memahami 

kekerasan dan strategi pencegahan yang potensial. Model ini mempertimbangkan 

krakteristik individu, hubungan antar individu, komunitas, dan konteks social 

budaya yang lebih besar dimana individu berada. Dengan membingkai kekerasan 

dalam konteks model soaial-ekologi ini, model ini menyoroti perlunya strategi 

pencegahan komprehensif yang berfokus pada resiko dan factor pelindung di 

masing-masing tingkatan ini. Adalah mustahil mempergunakan pendekatan yang 

hanya berfokus pada individi, jika di terapkan secara terpisah, akan memiliki 

dampak masyarakar yang luas. 

Model social-ekologi dirancang dengan mempertimbangkan berbagai 

prespektif dan, dalam hal ini, banyak faktor yang berkontribusi pada kekerasan 

seksual. Model ini digunakan untuk mencegah kekerasan seksual dengan 

mengabungkan pendekatan biologis, pisikologis, dan budaya untuk menggali akar 

dan penyebab kekerasan seksual. Model ini mencakup empat tingkat individu, 

hubungan, budaya, dan kemasyarkatan. Representasi visual dari model 

menunjukkan bagaimana sebagai tingkatan berinteraksi satu sama lain, sehingga 

perubahan di satu tingkat dapat berkontribusi atau memperkuat perubahan di 

tingkat lain. Selain itu, untuk membuat perubahan yang berkelanjutan, sebuah 

inisiatif harus berfokus pada lebih dari satu tingkat model. Misalnya jika kita hanya 

berfokus pada perubahan keyakinan individu tentang kekerasan seksual, tetapi 

mereka masih menerima pesan yang mendukung kekerasan seksual dari teman, 

komunitas, dan masyarkat, maka mustahil kita berharap terjadi perubahan pada 

siakap dan pandangan individu tersebut.
28
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Diperlukan kerjasama berbagai pihak dalam upaya pemberantasan 

kekerasan seksual di pendidikan tinggi. Dalam upaya pencegahan tindak kekerasan 

seksual dikampus, adalah penting untuk melihat bagaimana peran komunitas 

akademik, baik dalam maupun di luar lingkup perguruan tinggi. 

Ketika membahas mengenai peran komunitas akademik dalam upaya 

memberantas kekerasan seksual di dalam lingkup pendidikan tinggi, maka penting 

untuk melihat komunitas dalam beberapa level universitas sebagai komunitas, 

dosen sebagai komunitas, mahasiswa sebagai komunitas. masing-masing 

komunitas memiliki tantangan dan potensi terdiri yang dalam derajat tertentu dapat 

mendorong hadirnya kekerasan seksual. 

Pada tingkat Perguruan Tinggi, tantangan terbesar adalah sistem pendidikan 

yang masih belum membebaskan seluruh sivitas dari kekerasan seksual. Hal ini 

dilihat dalam dua sisi fasilitas dan Budaya organisasi. Dari sisi fasilitas kampus 

masih memungkinkan hadirnya tindak kekerasan seksual dalam institusinya, 

terutama dengan masih banyaknya area yang belum tercover CCTV dan lemahya 

pengawasan, infrasturktur di tingkat Pendidikan tinggi, minim pengawasan digital 

maupun ketersediaan petugas keamanan. Petugas keamanan misalnya, hanya 

berada di lobi gedung utama dan tidak berkeliling untuk memantau setiap sudut 

kampus. Terlebih CCTV hanya di tempatkan di ruang pimpinan, tanpa ada upaya 

menambah kuantittas di daerah abu-abu lainya. Selain itu, Pendidikan Tinggi juga 

belum ramah terhadap kelompok difabel yang membuka peluang besar terjadinya 

kekerasan seksual terhadap kelompok ini. 

Dari sisi Budaya organisasi, kampus masih menggantungkan sepenuhnya 

pada “kearifan moral” setiap sivitasnya sehingga tidak merasa perlu untuk 

meningkatkan keamanan sivitas dari kekerasan seksual. Atas nama kearifan moral 

dan menjaga nama baik kampus pula, maka setiap laporan kekerasan seksual di 
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tingkat universitas jarang atau tidak pernah terselesaikaan dengan tuntas. 

Pada sisi lan, beberapa perguruan tinggi yang memeliki layanan konseling 

maupun pelaporan tindak kekerasan. Seringkali meletakkan kantor pelayanan di 

tempat yang sulit diaskes. Ruangan-ruangan ini seringkali di antara labirin kantor 

fakultas, sangat jarang berada di ruang rektorat. Ruangan-ruangan ini lebih banyak 

kosong ketimbang dihuni. Hal ini menyebabkan sivitas yang hendak melaporkan 

seringkali kesulitan menemukan ruangan yang dituju. 

Persoalan lain yang tidakkalah kursial di level Pendidikan tinggi adalah 

fakta mendasar bahwa persoalan gender sama sekali belum mengalami 

pengarusutamaan. Kekerasan seksual belum dilihat sebagai persoalan ketimpangan 

relasi kuasa di Pendidikan tinggi, lebih jauh, persoalan gender masih dianggap 

hanya sebagai isu perempuan. Kondisi ini menyelulitkan untuk meakukan 

pengarusutamaan gender, tidak hanya pada level kebijakan kampus namun juga 

pada level matakuliah. Di berbagai universitas, berbagai isu 0-=gender hanya 

masuk sebagai matakuliah pilihan, itupun hanya 2 SKS. Sebagai matakuliah 

pilihan, tidak semua fakultas memahami bagaimana meletakkan pengarusutamaan 

gender dalam kebijakan fakultas maupupn matakuliah program studi. Prespektif 

gender belum masuk ke dalam berbagai matakuliah, hal ini memnyebabkan 

pengetahuan mengenai relasi kuasa tidak pernah dipahami secara utuh dan penuh 

sivitas, di banyak perguruan tingi, para pengambil kebijkan yang berasal dari 

rumpun ilmu alam dan teknik cenderung gagap dalam memahami suatu isu gender, 

lebih diperparah lagi, mereka yang berasal dari rumpun sosial juga masih sering 

gagap memahami pengarusutamaan gender. Dengan demikian tidak mengherankan 

jika kasus kekerasan seksual sangat masih tinggi di perguruan tinggi. 

Pada lingkup dosen, persoalan kursial terletak pada hubungan tidak setara 

diantara dosen dan mahasiswa. Dalam hal relasi antara dosen dengan dosen lain, 
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masih kuatnya senioritas di kalangan dosen menyebabkan dosen-dosen muda 

sangar rentan sebagai korban kekerasan seksual. Dosen-dosen muda, seringkali 

tanpa jabatan akademik, sangat rentan dimanipulasi oleh dosen lain. Terutama 

dalam hal matakuliah yang bersifat team-teachin, di mana dosen yang lebih senior 

bertugas membimbing dosen yang lebih muda. Dalam banyak kasus, dosen-dosen 

muda ini sering kali di ajak ke dosen yang lebih senior untuk membahas mengenai 

pembagain tugas dalam mengajar, dan pola relasi yang timpang, mendorong 

dosen muda untuk tidak bisa menolak. Hal ini membuka peluang besar terjadinya 

tindak kekerasan seksual. 

Kalangan dosen juga masih memandang persoalan kekerasan seksual 

sebagai isu yang hanya terjadi ketika ada kontak fisik. Dibanyak kampus, lelucon 

mengenai tubuh dan seksualitas masih banyak muncul, bahkan dalam forum resmi 

di tingkat universitas. Dengan alasan untuk mencairkan suasana, para pengambil 

kebijakan di tingkat universitas dengan mudahnya menyampaikan mengenai 

kekerasan seksual sebagai lelucon. Kondisi yang lebih parah terjadi di ruang dosen 

dan mahsiswa, terutama mahasiswa tidak bisa menegur ke dosen, selain karena area 

tersebuat adalah area kekuasaan dosen, namun juga kekhawatiran mahasiswa 

bahwa tindakan tersebut memicu kemarahan dosen lain dan menghambat studinya. 

Kondisi ini diperparah bahwa dosen lain yang mungkin berada di ruang atas nama 

kesopanan, namun juga karena dianggap cat calling hanyalah guyonan biasa yang 

diterima sebagai norma umum. 

Perilaku yang terjadi di kalangan dosen terkait dengan calling cat ini 

kemudian oleh mahasiswa akhirnya diadopsi. Tindakan meniru atau mengadopsi 

perilaku tersebut disebabkan oleh adanya pemahaman keliru bahwa karena dosen 

melakukan itu, maka tindakan itu tidak apa-apa. 

Di sisi lain, hubungan antara dosen dan lembaga juga problrmatik. Bagi 
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dosen, adalah kewajiban untuk mengajukan kepangkatan, dan untuk dapat 

mengajukan kepangkatan dibutuhkan pelaksanaan Tri Darma Pendidikan Tinggi. 

Persoalan menjadi pelik ketika dalam pelaksanaan Tri Darma Pendidikan Tinggi. 

Terdapat pola relasi yang timpang. Bebagai kasus yang muncul tidak hanya dalam 

cakupan pengajaran, namun juga penelitian dan pengabdian kepada masyarkat. Ada 

banyak narasi bagaimana dosen-dosen permpuan, yang rata-rata muda dan baru, 

dilecehkan oleh teman satu tim. Persoalanya adalah, ketika mereka hendak 

melakukan pelaporan, maka yang muncul adalah tekanan untuk diam atas nama 

menjaga nama baik lembaga. Beberapa narasi muncul bagaimana dosen ditekan 

dengan ancaman, bahwa jika mereka melaporkan tindak kekerasan seksual, maka 

dari pihak fakultas tidak akan melanjutkan pengajuan kepangkatan dosen tersebut. 

Kondisi yang lebih parah banyak dialami oleh dosen kontrak, bahwa jika 

melaporkan kekerasan seksual mereka akan segera dinonaktifkan. Hal ini tidak 

hanya berlaku untuk dosen yang mengalami kekerasan seksual. Kondisi ini 

mendorong dosen untuk lebih banyak diam ketika mengetahui ataupun ketika 

menjadi korban dari tindak kekerasan seksual. 

Pada lingkup mahasiswa, tantangan terbesar adalah ekspoitasi dosen dan 

mantra utama solidaritas social untuk menutup mulut dan mata dari setiap 

kekerasan seksual. Eksploitasi dan kekerasan seksual biasanya terjadi antara dosen 

dan mahasiswa dalam proses pembimbingan, terutama pembimbingan tugas akhir. 

Ada banyak narasi bagaimana mahasiswa tidak dapat menolak untuk datang ke 

tempat yang diminta oleh dosen pembimbiganya, yang tentunya jauh dari 

jangkauan pengamatan kampus. Relasi tidak setara ini muncul didasarkan pada 

kemapanan dosen untuk menolak memberikan bimbingan hingga ancaman untuk 

tidak meluluskan mahasiswa jika tidak mengikuti apa yang diminta oleh dosen 

tersebut. Ada pula narasi bagaimana dosen pembimbing Akademik memanfaatkan 
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posisinya untuk melakukan kekerasan seksual pada mahasiswa untuk melapor, 

terlebih jika pelaku adalah orang yang menduduki jabatan struktural, entah sebagai 

kepala program studi atau bahkan dekan. Hal ini mendorong mahasiswa untuk 

memilih diam ketimbang melapor dan tidak diluluskan oleh kampus. 

Kekerasan seksual seringkali muncul di antara mahasiswa. Ada banyak 

narasi bagaimana mahasiswa mengalami tindak kekerasan dari rekan mahasiswa 

lainya, tidak hanya di ruang kuliah umum juga ruang praktikum, tidak hanya di 

dalam kampus, namun juga di luar kampus ketika pelaksanaan kuliah kerja nyata 

(KKN) maupun praktek kerja lapangan (KKL). Dalam PKL misalnya, cukup 

banyak kasus bagaimana kekerasan seksual muncul, namun ketika disampaikan ke 

dosen pengampu, hal yang paling seringmuncul hanyalah permintaan maaf dan 

masalah dianggap selesai. 

Dalam hal kekerasan yang terjadi di antara mahasiwa, sesungguhnya cukup 

banyak laporan yang muncul. Akan tetapi kebanyakan dari kasus ini biasanya 

hilang di tengah jalan. Adapun terhentinya proses pelaporan disebabkan baik karena 

mediasiyang dilakukan oleh kampus maupun pelapor mencabut laporan. Pada 

kasus-kasus kekerasan seksual, pelapor mencabut laporanya karena tekanan untuk 

menjaga nama baik kampus maupun intimidasi yang dilakukan baik oleh pelaku 

maupun intimidasi yang dilakukan baik oleh pelaku maupun rekan pelaku dalam 

rangka mencegah pelaku diberikan tindakan sanksi oleh kampus. 

Di sisi lain, budaya kekerasan di antara mahasiswa juuga menjadi perhatian 

tersendiri. Bebrapa narasi bagaimana perundungan yang dilakukan oleh mahasiswa 

senior terhadap adik kelasnya memperparah kekerasan seksual di kampus. 

Perundungan ini tidak hanya terjadi di dalam kampus, namun dapat 

berlagsunghingga lulus. Beberapa narasi bagaimana perundungan terjadi di 

kalangan dokter residen di rumah sakit, atau perundungan ketika praktek kuliah 
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lapangan yang jauh dari kampus, perundungan dan kekerasan seksual adalah dua 

sisi dari koin yang sama, yang seringkali mendapat justifikasi untuk memperkuat 

mental mahasiswa agar tidak cenderung dan mampu bertahan di bawa tekanan. 

Persoalan menjadi semakin pelik ketika nilai-nilai kelompok muncul, 

bahwa atas nama solidaritas sosial, kekerasan seksual tidak sepantasnya dilaporkan, 

terlebih jika yang melakukan adalah teman satu angkatan. Banyak narasi bagaimana 

kasus-kasus kekerasan tidak muncul karena kekhawatiran jika ada yang melapor ke 

fakultas, maka nama baik angkatan akan tercoreng, atau bahkan nama baik program 

studi. Dengan tekanan dari ketua himpunan mahasiswa, teman satu angkatan, 

bahkan dosen pembiming akademik, banyak kasus kekerasan tidak muncul karena 

kekhawatiran konsenkuensi atas pelaporan. 

Pada lingkup pegawai dan/atau tenaga kependidikan, tantangan utama 

pencegahan kekerasan seksual ada posisi rentan pegawai sebagai dasar dari 

piramida sosial kampus. Kekerasan seksual biasanya muncul dari dosen atau 

struktural kepegawai dan/atau tenaga kependidikan. Potensi utama kekerasan 

seksual terhadap pegawai terjadi di sekitar kamar mandi yang memang jarang di 

pasang CCTV dan tidak tersentuh pengawasan keamanan. Di sisi lain, ada pula 

kasus kekerasan seksual dari mahasiswa ke pegawai. Hal ini biasanya muncul 

karena pola relasi yang tidak seimbang antara mahasiswa dan pegawai, yang 

terutama menempatkan pegawai sebagai pekerja pada umumnya tidak terlapor 

karena kekahwatiran dipecat dari kampus. Dalam struktur sosial di pendidikan 

tinggi, pegawai dan/atau tenaga pendidikan, apalagi yang bersifat kontrak, 

menempati struktur paling bawah. Posisi mereka paling rentan digantikan oleh 

orang lain, berbeda dengan dosen yang proses pemberhentianya lebih panjang 

ataupun mahasiswa yang sangat jarang di berhentikan, terutama untuk pendidikan 
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tinggi swasta yang bergantung pada keberadaan mahasiswa.
29

 

Di antara para pegawai dan/atau tenaga kependidikan, potensi kasus 

kekerasan seksual juga tiggi, terutama sebelum jam masuk kantor dan setelah jam 

kantor selesai. Dalam banyak kesempatan, kegiatan pembelajaran maupun kegiatan 

lain di pendidikan tinggi bisa berlangsung hingga malam hari. Hal ini mendorong 

pegawai dan/atau tenaga kependidikan, apalagi jika kegiatan tersebut adalah dosen, 

untuk menunda kepulangan hingga kegiatan selesai. Dengan infrastruktur kampus 

yang buruk, dapat membuka peluang terjadinya kasus kekerasan seksual. 

Di sisi lain, tidak adanya semacam organisasi khusus pegawai di kampus 

mempersulit jalur advokasi kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa pegawai 

dan/atau tenga kependidikan. Jika mahasiswa memiliki himpunan mahasiswa yang 

potensi sebagai medium pembelajaran sekaligus advokasi hak-hak mahasiswa. 

Berbagai tantangan di setiap level selanjutnya tidak terpisah satu sama lain. 

Terdapat interaksi di berbagai level, baik tingkat kampus, dosen, mahasiswa, 

maupun pegawai, sehingga upaya untuk mencegah kekerasan seksual di level 

mahasiswa, maupun pegawai, sehingga upaya untuk mencegah tindak kekerasan 

seksual harus dilakukan di semua level. Upaya mencegah kekerasan seksual di level 

dosen. Upaya ini jelas mustahil dilakukan tanpa ada upaya mencegah kekerasan 

seksual di level perguruan tinggi 

Pihak kampus harus lebih mampu mengidentifikasi peluang untuk lebih 

memahami sifat kekerasan seksual di kampus, termasuk menggunakan data yang 

ada pada laporan kekerasan atau pelecehan seksual, informasi dari mahasiswa, 

dosen, maupun pegawai, atau pendekatan inovatif lainya untuk mengumpulka atau 

mengidentifikasi resiko dan kebutuhan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan 

indikator resiko utama.
30

 Sumber data juga dapat digunakan untuk menilai dampak 
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dari strategi pencegahan yang diterapkan. Dalam hal ini, memahami kompleksitas 

lapisan dalam komunitas di dalam kampus, bagaimana interaksi dari berbagai 

komunitas itu akan sangat membantu dalam upaya merumuskan kebijakan kampus 

untuk mencegah kekerasan seksual. 

Dengan data yang akurat, perguruan tinggi dapat menciptakan iklim kampus 

yang mendukung keamana, rasa hormat, dan kepercayaan. Kekerasan seksual 

sejatinya adalah persoalan kertimpangan relasi kuasa dan kurangnya rasa percaya. 

Kampus dapat mempertimbangkan praktik terbaik untuk pencegahan yang efektif 

saat mengidentifikasi strategi yang akan diterapkan. Mengingat keterbatasan basis 

bukti untuk mencegah kekerasan seksual, maka menggunakan praktik terbaik untuk 

upaya pencegahan yang efektif dapat membantu menginformasikan pendekatan 

pencegahan yang memiliki potensi yang lebih besar untuk mengasilkan perubahan. 

Di level ini, menjadi penting bagi setiap perguruan tinggi untuk memahami 

kekuatan dan kemampuan masin-masing. 

Meski demikian, terdapat potensi resistensi dalam komunitas yang harus 

diwaspadai. Resistensi ini muncul mulai dari pemimpin kampus, dosen, 

mahasiswa,hingga pegawai. Di level kampus, budaya kerja yang bersifat 

patronase dapat menghambat pelaksanaan pencegahan kekerasan di kampus, 

dengan demikian menjadi penting untuk memahami, bahwa dalam lingkup 

kampus, mereka yang menduduki jabatan structural cenderung memanfaatkan 

dengan baik posisi mereka, tidak hanya menempatkan orang-orang yang disukai 

untuk menduduki jabatan di bawahnya, dalam kondisi seperti ini, pelaporan tindak 

kekerasan seksual tidak akan pernah samai ke atas, sebab pelaporan diselesaikn di 

tingkat program studi, sangat jaranng di bawa ke tingkat fakultas, apalagi 

universitas. 
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Potensi relasilain akan muncul ketika dikaitkan dengan perbaikan fasilitas 

publik yang kemudian memerlukan biaya cukup besar. Misalnya pemasangan 

penerangan yang lebih baik, CCTV, maupun penambahan personel keamanan. Bagi 

kampus yang relative besar, hal ini mungkin tidak terlalu memberatkan. Namun 

bagi kampus kecil, dengan kondisi keuangan terbatas, maka hal ini dapat dipastikan 

akan ditolak. Dalam pengelolaan keuangan kampus, pos keamanan selalu di bawah 

pos kesejahteraan dosen dan karyawan. 

Resistensi pada lingkup dose juga akan banyak muncul, terutama ketika ada 

dosen-dosen progresif yang mau menyuarakan hak korban dan berani mengkritik 

kebijakan di depan public. Adalah fakta yang tidak dapat disangkal, bahwa kultur 

kerja di lingkungan dosen feodalistik. Hal ini terutama ditujukan bagi dosen baru 

yang belummemilikikepangkata. Bagi para dosen, dalam konteks Pendidian Tinggi, 

urusan kepangkatan dan ketercapaian kinerja jauh lebih pentig menyuarakan 

kekerasan seksual. Tidak mengherankan jika banyak dosen yang sesungguhnya 

progresif namun memiliki karir yang mandek, sebab salah stau penyebabnya adalah 

karena hubungan yang relatifkurang baik dengan dosen-dosen lain. Di sisi lain, bisa 

gender masih sangat kuat di lingkungan dosen, baik melalui lelucon di muka umum 

maupun di grup, cat-calling bagi dosen perempuan, maupun sindirian agar dosen 

tidak banyak biacara dan mengkritik dosen lain. 

Titik kursial lain adalah pada hubungan antara dosen dan mahasiswa, meski 

level ini relative bisa diselesaikan dengan membuat pedoman yang jela, bahwa 

proses pembimbingan hanya bisa dilakukan di kampus. Meski demikian, potensi 

kekerasan seksual tetap terbuka, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. 

Desaian ruang dosen yang tertutup memungkinkan peluang kekerasan terbuka luas, 

sebab apa yang terjadi di dalam akan sangat sulit dilhat oleh mereka yang di luar. 

Membongkar model dan privasi yang selama ini mereka nikmati. 
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Pada kelompok pegawai dan/atau tensgs kependidikan, resistensi mungkin 

tidak terlalu kuat, sebab para pegawai dan/atau tenaga kependidikan berada pada 

level bawah dalam struktur social. Sehingga kebijakan di level atas dapat lebih 

mudah diimplementasikan di level bawah. Meski demikian, tantangan terbesarnya 

adalah bagaimana membuka ruang gerak dan memberi kesempatan bagi para 

pegawai untuk dapat menceritakan pengalaman mereka, apalagi jika pelaku 

kekerasan seksual adalah atasan mereka. 

Dalam konteks pencegahan kekerasan sesual di perguruan tinggi, adalah 

penting untuk mendududkkan semua actor ke dalam posisi yang setara, melibatkan 

semua pihak untuk duduk bersama dalam upaya mencegah kekerasan seksual di 

perguruan tinggi. Seluruh elemen dalam komunitas akademik harus dilibatkan 

sebab membentuk kebijakan perlindungan dari kekerasan seksual anak menghadapi 

kondidi sosio-kultural yang sistematik. 

1. Analisis dari Perspektif Pisikologi 

Ketika mendengar tentang suatu kejadian terkait dengan kekerasan atau 

pelecehan seksual maka yang pertama kali muncul di kepala kita adalah 

pertanyaan tentang siapa korban, siapa pelaku, dan kemudian apa penyebabnya. 

Menurut Fairchild dan Rudman (2008 dalam Rusyidi, Bintari, danWibowo, 

2019) penyebab pelecehan seksual dapat ditemukan dengan menggunakan 

beberapa pendekatan. 

2. Pendekatan Sosial Budaya 

Pendekatan ini berpendapat bahwa pelecehan seksual merupakan 

mekanisme untuk mempertahankan dominasi kaum laki-laki atas perempuan baik 

secara ekonomi maupun pekerjaan. Pelecehan seksual dapat mempertahankan 

dominasi dengan cara menghambat atau membatasi pengembangan potensi atau 

kemampuan permpuan. Bisa juga dogunakan untuk mengintimidasi perempuan 



34 
 

 

 

agar keluar dari pekerjaanya. 

3. Pendekatan Organisasi 

Pendekatan ini berpendapat bahwa pelecehan seksual difasislitasi oleh relasi 

kuasa dalam struktuktur hirarki. Pihak dengan kewenangan dipandang memiliki 

peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan seksual dengan 

melakukan pelecehan seksual terhadpa bawahanya 

4. Pendekatan Peran Seksual 

Pendekatan ini berpendapat bahwa pelecehan sangat mungkin dilakukan 

dalam lingkungan dimana perempuan menjadi kelompokminoritas di dalam 

lingkungan yang didoinasi laki-laki. Pelecehan, menurut pendekatan ini, juga dapat 

terjadi ketika perempuan menjadi kelompok mayoritas pada lingkungan yang di 

dominasi perempuan. 

Adanya mekanisme untuk mempertahankan dominasi kaum laki-laki yang 

menyebabkan ketimpangan peran gender membuat perempuan tidak mudah 

melawan, apalagi di dalam konteks kampus, saat pihak otoritas menekankan 

kuasanya sehingg pemaksaan ini bersifat sengaja. Apalagi dibarengi isu 

seksualitas yang masih dianggap tabu, sehingga budaya patriarki seolah-olah 

menjadi norml social yang diterima masyarakat. 

akibatnya, pandangan dan kepantasan untuk perilaku yang dilakukan bagi masing-

masing jenis kelamin, kepantasan sifat bagi jenis kelamin berbeda, pengambilan 

keputusan dikaitkan dengan peran yang dapat membatasi, kesempatan 

pengembangan diri bagi perempuan yang terbatas, sehingga dengan demikian, 

terlihat bahwa laki-laki memiliki kekuatan di atas perempuan bahwa berhak 

menentuksn sesuatu termasuk hidup dan perilaku tertentu bagi perempuan. 

Banyak korban masih tidak memiliki kapasitas diri atau pemahaman 

terhadap hak-haknya. Dengan demikian korban tidak memiliki kesempatan untuk 
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membela dirinya. Korban mau tidak mau merasa harus mengikuti keinginan 

pelaku, yang sebetulnya bersifat pemaksaan. Kondisi korban yang tidak berdaya 

itu masih diperburuk dengan adanya pihak pemegang otoritas. Pemegang otoritas 

ini melakukan penanaman dan control terhadap pelaksanaan atas nilai kepatuhan. 

Konsekuensinya membuat ketimpangan relasi kuasa semakin menguat sehingga 

menydiakan peluang terbuka untuk terjadinya kekerasan seksual. 

Sayangnya semua kondisi tersebut justru melahirkan sikap atau prespektif 

yang bersifat menghakimi korban. Hal ini terjadi karena tergantung pada prespektif 

siapa yang lebih berkuasa dan kredibel untuk didengar, sehingga dapat terjadi 

pihak yang berkuasa itu memiliki cara pandang yang permisif terhadap pelaku. 

Dalam lingkup masyarakat yang terhadapa pelaku dan cenderung 

menghakimi korban, pada kasus-kasus kekerasan seksual akan terjadi dampak 

pisikologis yang luar biasa pada diri korban. Bagian berikuakan menjelaskan apa 

saja dampak pisikologis tersebut dan ternyata, tidak hanya korban yang 

mengalaminya. Melainkan juga orang di sekitar korban. 

 

1. Dampak Pisikologis 

Pada kasus kekrasan seksual, penting dipahami bersama bahwa dampak 

pisikologis tidak hanya dialami korban. Dampak pisikologis dirasakan juga oleh 

keluarga, dan bahkan masyarakat yang turut mengetahui peristiwa tersebut. Pada 

diri korban, dampakyang dirasakan mulai dari adanya piker terancam, tidak aman, 

terekspoitasi, harga diriterinjak, terhakimi, terdiskriminasi, emosi, malu, merasa 

bersalah, jijik pada diri sendiri, dan merasa sebagai orang yang kotor. Pada 

beberaa kasus korban bahkan mengalami gangguan kejiwaan seperti psikomatis 

(misalnya imunitas terganggu, sakit di bagian tubuh tertentu, kelelahan) selain 

dampak psikologis dan sosial, korban juga mengalami dampak fisik adanya luka 

akibat kekerasan yang diterima.pada beberapa kasus dapat terjadi luka fisik 
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tersebut bersifat permanen dan bahkan membat alat reproduksi korban tidak dapat 

berfungsi. 

2. Masyarakat 

Masyarakat ada yang berpihak bersama korban. Akan tetapi ada juga 

anggota masyarakat yang justru tidak percaya pada korban. Anggota masyarakat 

yang berpihak pada korban diharapkan dapat memberi dukungan dan pembelaan 

pada korban. Tujuanya dalam rangka membuat korban merasa dihargai dan 

memiliki perspektif bahwa dirinya sebetulnya tidak lebih rendah dari pelaku. 

Masyarakat yang tidak percaya pada korban ankan menganggap peristiwa itu 

sebagai aib. Korban adalah orang membawa sial, karma, dapat terjadi bahkan 

masyarakat menyalahkan orang tersebut. Seolah tidak cukup penghakiman 

tersebut, masih ditambah pula dengan pemberitaan di media massa yang tidak 

tepat sehingga makin membuat korban terpuruk. 

3. Pemulihan Trauma Penyintas Kekerasan seksual 

Pemulihan membutuhkan kondisi yang aman baik fisik maupun 

psikologis, dan dilakukan dengan kerangka psikologis, karena adanya saling 

keterkaitan antara psikologis individu dengan lingkungan sosialnya. Kerangka 

pemulihan perlu dilakukan juga pada penyebab dari gangguan psikologis yang 

dialami penyintas kekerasan seksual termasuk juga jika berkaitan dengan persepsi 

keluarga dan masyarakat terhadap kekerasan seksual.
31 
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c. Strategi Penguatan  
 

Dalam menjalankan strategi maka hal yang penting diperhatikan adalah 

keberpihakan kepada korban. 

a. Melakukan Kajian Pemetaan Kajian dan pemetaan terhadap kondisi dan 

potensi kekerasan di kampus sebagai bahan untuk menyususn program atau 

kebijakan 

b. Mengintegrasikan Nilai-Nilai HAM dan Gender dalam Kurikulum 

Integrasikan nilai-nilai HAM dan Gender dilakukan dalam mata kuliah dasar 

atau mata kuliah lain yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan, 

Keagamaan, dan seterusnya. Disamping itu juga bisa dilakukan dengan 

mengadvokasi penulisan-penulisan Skripsi, Tesis, dan disertasi yang 

berkaitan dengan pencegahan kekerasan tersebut. 

c. Penyelenggaraan Workshop, Diskusi, Konfersi dan Sejenisnya Pencegahan 

juga dapat di lakukan dengan mengadakan kegitan workshop, diskusi dan 

sejenisnya terkait dengan tema pencegahan. 

 

 

 

 

 

 

 

6) Perlindungan Hukum 

7) Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelecehan Seksual 

Kekerasan seksual dimulai pada peradaban yunani, romawi, india, cina, 

kekerasan seksual juga terjadi pada berbagai Agama seperti yahudi, nasrani, Islam 

dan sebagainya. Sikap-sikap terhadap wanita merata di kalangan sebagaina bangsa- 

bangsa kuno, termasuk pandangan bahwa wanita bukanlah manusia yang 
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sempurna kedudukanya sebagai mahluk mungkin terletak pada derajat manusia 

dan hewan. Juga wanita dianggap tidak mempunyai ruh sehingga ia tidak mungkin 

bisa mansuk surge. Tahayul-tahayul lain yang serupa juga merata di masa 

lampau.
32

 

Tindak kekerasan juga merata pada masa arab pra Islam (masa jahiliyah), 

pada masa tersebut seseorang diperbolehkan membunuh bayi perempuan, juga 

ketika perempuan menikah akan menjadi hak penuh seseorang suami dan ketika 

suami meninggal, perempusn tersebut akan diwariskan seperti benda/harta warisan. 

Islam ialah Agama yang membawa misi luhur, yaitu rahmatan lil‟alamin   

(pembawa kebahagaiaan bagi seluruh alam). Islam memberikan pemahaman 

bahawa segala mahlukciptaam Allah swt memiliki detajat kedudukan yang sama di 

mata Allah. Islam membawa ajaran untuk tidak membeda-bedakan umat manusia 

baik itu perempuan ataupun laki-laki, perbedaan yang ada hanyalah nilai 

pengabdian dan ketaqwaanya pada Allah swt, sehingga Islam memandang 

kekerasan terhadap perampuan dan anak adalah tercela, melanggar hukum dan 

syariat Islam. Tindak kekerasan harus mendaptkan perhatian dari berbagai 

kalangan, hal ini menuntut kita 

agar lebih arif dalam menyikapi dan melihat jauh lebih dalam bagaimana 

sesungguhnya tindakan kekerasan seksual dalam perspektif Isalam. 

Dalam terminiologi bahasa arab kontenporer, kekerasan seksual dikenal 

dengan al-tharussy al-jinsi, secata etimmologi at-taharussy bermakna menggolakan 

permusuhan (at-tahyij) berbuat kerusakan dan menimbulkan kerusakan sedangkan 

secara terminologi adalah setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan 

untuk menyerang dan menganggu pihak lain. 

Al-Quran menyebut pelecehan seksual baik fisik ataupun non fisik sebagai 
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al-rafasi dan fakhsiyah. Menurut mufassirin ar-rafast ngkapan-ungkapan kotor yang 

menyerang dan dan merendahkan harkat dan martabat perempauan. Ungkapan- 

uangkapan dan tindakan seksualitas, seperti menyebut tubuh perempuan dengan 

tidak pantas yang merendahkan bentuk tubuh. Serta tindakan meraba-raba, 

mencolek, menggosok gosokkan anggota tubuh dantindakan lainya, jelas 

diharamkan baik di domestic ruang public, dilakukan oleh siapapn dan 

dimanapun.
33

 

Perempuan dan anak dimuliakan dalam Islam, dalam sejarhnya Islam 

membebaskan perempuan dari seistem sosial patriarki arab di zaman jahiliyah 

misalnya, yang tidak membatasi orang menikah atau menbuh bayi permpuan 

menjadi hak milik. Islam juga menghargai institusi keluarga dan melerang 

kekerasan dalam rumah tangga. Islam juga mengarur talak (perceraian) sebagai 

solusi jika memang ada ketidak cocokan dalam rumah tangga, dengan tujuan 

melindungi perempuan dan laki-laki serta anak-anak dari kekerasan dalam rumah 

tangga akibat dari permasalahan keluarga tersebut.
34

 

Al-Quran tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara 

berbeda, Al-Qran tidak memandang perempuan dan anak-anak rendah. Tidak 

mengajrkan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadsp perempuan dan anak-

anak apalagi untuk menyiksa maupun melukai perempuan. 

Sebuah tindakan disebut kekerasan pada dasrnya adalah karena tindakan 

tersebut menyimpan makna aniaya jika diksi “kekerasan” ini letakan pada “seksual” 

sehingga membentuk frasa “kekerasan seksual” maka yang dimaksud dengan 

kekerasan seksual adalah semua tindakan yang mengandung “unsur” aniaya yang 

bertoleransi pada kasus seksual. 
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Beberapa bentuk model perkawinan jahiliyah yang eksploitatif, dan 

mengandung unsur kekerasan seksual serta unsur aniaya. pentingnya untuk 

memahami frasa “unsur aniaya” untuk membedakanya dengan kasus perzinahan, 

karena dalam setiap kekerasan seksual terdapat unsur perzinahan . Namun, tidak 

dengan kasus perzinahan , yang mana kadang tidak masuk dalam bagian definisi 

kekerasan itu sendiri. Setiap perbuatan aniaya, terlekat subtansi makna pemaksaan. 

Dalam pandangan Hukum Islam tentang perilaku Pelecehan seksual ini 

belum diatur secara tegas, karena pembahasanya belum ada didalam Al-Quran 

dengan demikian ketentuan Hukum tentang pelecehan seksual ini masih menjadi 

ijitihad dapat berupa hukuman mati, denda, pencemaran nama baik dan lain-lain. 

Hukum takzir yang dikenakan kepada pelaku pelecehan harus sesuai dengan bentuk 

pelecehan seksual yang dilakukan. Karena pelecehan seksual ini menyangkut 

akhlak seseorang baik atau buruknya 

8) Pengertian Pelecehan Seksual 

9) Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual 

10) Strategi Pencegahan 

Dalam menjalankan strategi maka hal yang penting diperhatikan adalah 

keberpihakan kepada korban. 

d. Melakukan Kajian Pemetaan Kajian dan pemetaan terhadap kondisi dan 

potensi kekerasan di kampus sebagai bahan untuk menyususn program atau 

kebijakan 

e. Mengintegrasikan Nilai-Nilai HAM dan Gender dalam Kurikulum 

Integrasikan nilai-nilai HAM dan Gender dilakukan dalam mata kuliah dasar 

atau mata kuliah lain yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan, 

Keagamaan, dan seterusnya. Disamping itu juga bisa dilakukan dengan 

mengadvokasi penulisan-penulisan Skripsi, Tesis, dan disertasi yang 
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berkaitan dengan pencegahan kekerasan tersebut. 

f. Penyelenggaraan Workshop, Diskusi, Konfersi dan Sejenisnya Pencegahan 

juga dapat di lakukan dengan mengadakan kegitan workshop, diskusi dan 

sejenisnya terkait dengan tema pencegahan. 

11) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelecehan Seksual 

12) Penguatan Komunitas di Pendidikan Tinggi dalam Pencegahan 

Kekerasan Seksual Tantangan dan Potensi 

Kekerasan seksual adalah masalah serius yang dapat mempengaruhi 

kehidupan jutaan orang setiap tahun di seluruh dunia, dengan angka yang sangat 

tinggi di antara Mahasiswa hingga saat ini, banyak Negara melakukan upaya untuk 

melakukan penanganan kekerasan seksual dengan fokus pada pencegahan primer 

ketimbang mencegah kekeerasan sebelum terjadi, sama halnya dengan menekan 

pada pengaturan tingkat kekerasan seksual ditingkat populasi ketibang berfokus 

pada kesehatan atau keselamatan individu. Seiring berjalanya waktu dengan 

semakin banyaknya Negara melakukan retifikasi konvenssi CEDAW atau upaya 

untuk mengeluarkan kebijakan perlindungan dan pencegahan tindak kekerasan 

seksual, upaya ini melengkapi dan bekerja bersama sama demgan pekerjaan penting 

lainya yang berfokus pada pengurangan resiko tindak pidana, pencegahan 

pergaulan tindak kekerasan oleh pelaku dan layanan korban.
35

 

Dalam hal ini, menjadi penting untuk memahami kompleksistas persoalan 

kekerasan seksual, bahwa perbuatan kekerasan seksual adalah produk dari berbagai 

tingkat pengaruh yang saling berinteraksi. Dalam upaya mencegah tindak 

kekerasan seksual di Pendidikan Tinggi, model yang diajukan oleh Center for 

Disease Control and Prevetion (CDC) dapat dikembangkan. DCD 2018 

menggunakan model social-ekologi empat tingkat untuk lebih memahami 
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kekerasan dan strategi pencegahan yang potensial. Model ini mempertimbangkan 

krakteristik individu, hubungan antar individu, komunitas, dan konteks social 

budaya yang lebih besar dimana individu berada. Dengan membingkai kekerasan 

dalam konteks model soaial-ekologi ini, model ini menyoroti perlunya strategi 

pencegahan komprehensif yang berfokus pada resiko dan factor pelindung di 

masing-masing tingkatan ini. Adalah mustahil mempergunakan pendekatan yang 

hanya berfokus pada individi, jika di terapkan secara terpisah, akan memiliki 

dampak masyarakar yang luas. 

Model social-ekologi dirancang dengan mempertimbangkan berbagai 

prespektif dan, dalam hal ini, banyak faktor yang berkontribusi pada kekerasan 

seksual. Model ini digunakan untuk mencegah kekerasan seksual dengan 

mengabungkan pendekatan biologis, pisikologis, dan budaya untuk menggali akar 

dan penyebab kekerasan seksual. Model ini mencakup empat tingkat individu, 

hubungan, budaya, dan kemasyarkatan. Representasi visual dari model 

menunjukkan bagaimana sebagai tingkatan berinteraksi satu sama lain, sehingga 

perubahan di satu tingkat dapat berkontribusi atau memperkuat perubahan di 

tingkat lain. Selain itu, untuk membuat perubahan yang berkelanjutan, sebuah 

inisiatif harus berfokus pada lebih dari satu tingkat model. Misalnya jika kita hanya 

berfokus pada perubahan keyakinan individu tentang kekerasan seksual, tetapi 

mereka masih menerima pesan yang mendukung kekerasan seksual dari teman, 

komunitas, dan masyarkat, maka mustahil kita berharap terjadi perubahan pada 

siakap dan pandangan individu tersebut.
36

 

Diperlukan kerjasama berbagai pihak dalam upaya pemberantasan 

kekerasan seksual di pendidikan tinggi. Dalam upaya pencegahan tindak kekerasan 

seksual dikampus, adalah penting untuk melihat bagaimana peran komunitas 
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akademik, baik dalam maupun di luar lingkup perguruan tinggi. 

Ketika membahas mengenai peran komunitas akademik dalam upaya 

memberantas kekerasan seksual di dalam lingkup pendidikan tinggi, maka penting 

untuk melihat komunitas dalam beberapa level universitas sebagai komunitas, 

dosen sebagai komunitas, mahasiswa sebagai komunitas. masing-masing 

komunitas memiliki tantangan dan potensi terdiri yang dalam derajat tertentu dapat 

mendorong hadirnya kekerasan seksual. 

Pada tingkat Perguruan Tinggi, tantangan terbesar adalah sistem pendidikan 

yang masih belum membebaskan seluruh sivitas dari kekerasan seksual. Hal ini 

dilihat dalam dua sisi fasilitas dan Budaya organisasi. Dari sisi fasilitas kampus 

masih memungkinkan hadirnya tindak kekerasan seksual dalam institusinya, 

terutama dengan masih banyaknya area yang belum tercover CCTV dan lemahya 

pengawasan, infrasturktur di tingkat Pendidikan tinggi, minim pengawasan digital 

maupun ketersediaan petugas keamanan. Petugas keamanan misalnya, hanya 

berada di lobi gedung utama dan tidak berkeliling untuk memantau setiap sudut 

kampus. Terlebih CCTV hanya di tempatkan di ruang pimpinan, tanpa ada upaya 

menambah kuantittas di daerah abu-abu lainya. Selain itu, Pendidikan Tinggi juga 

belum ramah terhadap kelompok difabel yang membuka peluang besar terjadinya 

kekerasan seksual terhadap kelompok ini. 

Dari sisi Budaya organisasi, kampus masih menggantungkan sepenuhnya 

pada “kearifan moral” setiap sivitasnya sehingga tidak merasa perlu untuk 

meningkatkan keamanan sivitas dari kekerasan seksual. Atas nama kearifan moral 

dan menjaga nama baik kampus pula, maka setiap laporan kekerasan seksual di 

tingkat universitas jarang atau tidak pernah terselesaikaan dengan tuntas. 

Pada sisi lan, beberapa perguruan tinggi yang memeliki layanan konseling 

maupun pelaporan tindak kekerasan. Seringkali meletakkan kantor pelayanan di 
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tempat yang sulit diaskes. Ruangan-ruangan ini seringkali di antara labirin kantor 

fakultas, sangat jarang berada di ruang rektorat. Ruangan-ruangan ini lebih banyak 

kosong ketimbang dihuni. Hal ini menyebabkan sivitas yang hendak melaporkan 

seringkali kesulitan menemukan ruangan yang dituju. 

Persoalan lain yang tidakkalah kursial di level Pendidikan tinggi adalah 

fakta mendasar bahwa persoalan gender sama sekali belum mengalami 

pengarusutamaan. Kekerasan seksual belum dilihat sebagai persoalan ketimpangan 

relasi kuasa di Pendidikan tinggi, lebih jauh, persoalan gender masih dianggap 

hanya sebagai isu perempuan. Kondisi ini menyelulitkan untuk meakukan 

pengarusutamaan gender, tidak hanya pada level kebijakan kampus namun juga 

pada level matakuliah. Di berbagai universitas, berbagai isu 0-=gender hanya 

masuk sebagai matakuliah pilihan, itupun hanya 2 SKS. Sebagai matakuliah 

pilihan, tidak semua fakultas memahami bagaimana meletakkan pengarusutamaan 

gender dalam kebijakan fakultas maupupn matakuliah program studi. Prespektif 

gender belum masuk ke dalam berbagai matakuliah, hal ini memnyebabkan 

pengetahuan mengenai relasi kuasa tidak pernah dipahami secara utuh dan penuh 

sivitas, di banyak perguruan tingi, para pengambil kebijkan yang berasal dari 

rumpun ilmu alam dan teknik cenderung gagap dalam memahami suatu isu gender, 

lebih diperparah lagi, mereka yang berasal dari rumpun sosial juga masih sering 

gagap memahami pengarusutamaan gender. Dengan demikian tidak mengherankan 

jika kasus kekerasan seksual sangat masih tinggi di perguruan tinggi. 

Pada lingkup dosen, persoalan kursial terletak pada hubungan tidak setara 

diantara dosen dan mahasiswa. Dalam hal relasi antara dosen dengan dosen lain, 

masih kuatnya senioritas di kalangan dosen menyebabkan dosen-dosen muda 

sangar rentan sebagai korban kekerasan seksual. Dosen-dosen muda, seringkali 

tanpa jabatan akademik, sangat rentan dimanipulasi oleh dosen lain. Terutama 
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dalam hal matakuliah yang bersifat team-teachin, di mana dosen yang lebih senior 

bertugas membimbing dosen yang lebih muda. Dalam banyak kasus, dosen-dosen 

muda ini sering kali di ajak ke dosen yang lebih senior untuk membahas mengenai 

pembagain tugas dalam mengajar, dan pola relasi yang timpang, mendorong 

dosen muda untuk tidak bisa menolak. Hal ini membuka peluang besar terjadinya 

tindak kekerasan seksual. 

Kalangan dosen juga masih memandang persoalan kekerasan seksual 

sebagai isu yang hanya terjadi ketika ada kontak fisik. Dibanyak kampus, lelucon 

mengenai tubuh dan seksualitas masih banyak muncul, bahkan dalam forum resmi 

di tingkat universitas. Dengan alasan untuk mencairkan suasana, para pengambil 

kebijakan di tingkat universitas dengan mudahnya menyampaikan mengenai 

kekerasan seksual sebagai lelucon. Kondisi yang lebih parah terjadi di ruang dosen 

dan mahsiswa, terutama mahasiswa tidak bisa menegur ke dosen, selain karena area 

tersebuat adalah area kekuasaan dosen, namun juga kekhawatiran mahasiswa 

bahwa tindakan tersebut memicu kemarahan dosen lain dan menghambat studinya. 

Kondisi ini diperparah bahwa dosen lain yang mungkin berada di ruang atas nama 

kesopanan, namun juga karena dianggap cat calling hanyalah guyonan biasa yang 

diterima sebagai norma umum. 

Perilaku yang terjadi di kalangan dosen terkait dengan calling cat ini 

kemudian oleh mahasiswa akhirnya diadopsi. Tindakan meniru atau mengadopsi 

perilaku tersebut disebabkan oleh adanya pemahaman keliru bahwa karena dosen 

melakukan itu, maka tindakan itu tidak apa-apa. 

Di sisi lain, hubungan antara dosen dan lembaga juga problrmatik. Bagi 

dosen, adalah kewajiban untuk mengajukan kepangkatan, dan untuk dapat 

mengajukan kepangkatan dibutuhkan pelaksanaan Tri Darma Pendidikan Tinggi. 

Persoalan menjadi pelik ketika dalam pelaksanaan Tri Darma Pendidikan Tinggi. 
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Terdapat pola relasi yang timpang. Bebagai kasus yang muncul tidak hanya dalam 

cakupan pengajaran, namun juga penelitian dan pengabdian kepada masyarkat. Ada 

banyak narasi bagaimana dosen-dosen permpuan, yang rata-rata muda dan baru, 

dilecehkan oleh teman satu tim. Persoalanya adalah, ketika mereka hendak 

melakukan pelaporan, maka yang muncul adalah tekanan untuk diam atas nama 

menjaga nama baik lembaga. Beberapa narasi muncul bagaimana dosen ditekan 

dengan ancaman, bahwa jika mereka melaporkan tindak kekerasan seksual, maka 

dari pihak fakultas tidak akan melanjutkan pengajuan kepangkatan dosen tersebut. 

Kondisi yang lebih parah banyak dialami oleh dosen kontrak, bahwa jika 

melaporkan kekerasan seksual mereka akan segera dinonaktifkan. Hal ini tidak 

hanya berlaku untuk dosen yang mengalami kekerasan seksual. Kondisi ini 

mendorong dosen untuk lebih banyak diam ketika mengetahui ataupun ketika 

menjadi korban dari tindak kekerasan seksual. 

Pada lingkup mahasiswa, tantangan terbesar adalah ekspoitasi dosen dan 

mantra utama solidaritas social untuk menutup mulut dan mata dari setiap 

kekerasan seksual. Eksploitasi dan kekerasan seksual biasanya terjadi antara dosen 

dan mahasiswa dalam proses pembimbingan, terutama pembimbingan tugas akhir. 

Ada banyak narasi bagaimana mahasiswa tidak dapat menolak untuk datang ke 

tempat yang diminta oleh dosen pembimbiganya, yang tentunya jauh dari 

jangkauan pengamatan kampus. Relasi tidak setara ini muncul didasarkan pada 

kemapanan dosen untuk menolak memberikan bimbingan hingga ancaman untuk 

tidak meluluskan mahasiswa jika tidak mengikuti apa yang diminta oleh dosen 

tersebut. Ada pula narasi bagaimana dosen pembimbing Akademik memanfaatkan 

posisinya untuk melakukan kekerasan seksual pada mahasiswa untuk melapor, 

terlebih jika pelaku adalah orang yang menduduki jabatan struktural, entah sebagai 

kepala program studi atau bahkan dekan. Hal ini mendorong mahasiswa untuk 
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memilih diam ketimbang melapor dan tidak diluluskan oleh kampus. 

Kekerasan seksual seringkali muncul di antara mahasiswa. Ada banyak 

narasi bagaimana mahasiswa mengalami tindak kekerasan dari rekan mahasiswa 

lainya, tidak hanya di ruang kuliah umum juga ruang praktikum, tidak hanya di 

dalam kampus, namun juga di luar kampus ketika pelaksanaan kuliah kerja nyata 

(KKN) maupun praktek kerja lapangan (KKL). Dalam PKL misalnya, cukup 

banyak kasus bagaimana kekerasan seksual muncul, namun ketika disampaikan ke 

dosen pengampu, hal yang paling seringmuncul hanyalah permintaan maaf dan 

masalah dianggap selesai. 

Dalam hal kekerasan yang terjadi di antara mahasiwa, sesungguhnya cukup 

banyak laporan yang muncul. Akan tetapi kebanyakan dari kasus ini biasanya 

hilang di tengah jalan. Adapun terhentinya proses pelaporan disebabkan baik karena 

mediasiyang dilakukan oleh kampus maupun pelapor mencabut laporan. Pada 

kasus-kasus kekerasan seksual, pelapor mencabut laporanya karena tekanan untuk 

menjaga nama baik kampus maupun intimidasi yang dilakukan baik oleh pelaku 

maupun intimidasi yang dilakukan baik oleh pelaku maupun rekan pelaku dalam 

rangka mencegah pelaku diberikan tindakan sanksi oleh kampus. 

Di sisi lain, budaya kekerasan di antara mahasiswa juuga menjadi perhatian 

tersendiri. Bebrapa narasi bagaimana perundungan yang dilakukan oleh mahasiswa 

senior terhadap adik kelasnya memperparah kekerasan seksual di kampus. 

Perundungan ini tidak hanya terjadi di dalam kampus, namun dapat 

berlagsunghingga lulus. Beberapa narasi bagaimana perundungan terjadi di 

kalangan dokter residen di rumah sakit, atau perundungan ketika praktek kuliah 

lapangan yang jauh dari kampus, perundungan dan kekerasan seksual adalah dua 

sisi dari koin yang sama, yang seringkali mendapat justifikasi untuk memperkuat 

mental mahasiswa agar tidak cenderung dan mampu bertahan di bawa tekanan. 



48 
 

 

 

Persoalan menjadi semakin pelik ketika nilai-nilai kelompok muncul, 

bahwa atas nama solidaritas sosial, kekerasan seksual tidak sepantasnya dilaporkan, 

terlebih jika yang melakukan adalah teman satu angkatan. Banyak narasi bagaimana 

kasus-kasus kekerasan tidak muncul karena kekhawatiran jika ada yang melapor ke 

fakultas, maka nama baik angkatan akan tercoreng, atau bahkan nama baik program 

studi. Dengan tekanan dari ketua himpunan mahasiswa, teman satu angkatan, 

bahkan dosen pembiming akademik, banyak kasus kekerasan tidak muncul karena 

kekhawatiran konsenkuensi atas pelaporan. 

Pada lingkup pegawai dan/atau tenaga kependidikan, tantangan utama 

pencegahan kekerasan seksual ada posisi rentan pegawai sebagai dasar dari 

piramida sosial kampus. Kekerasan seksual biasanya muncul dari dosen atau 

struktural kepegawai dan/atau tenaga kependidikan. Potensi utama kekerasan 

seksual terhadap pegawai terjadi di sekitar kamar mandi yang memang jarang di 

pasang CCTV dan tidak tersentuh pengawasan keamanan. Di sisi lain, ada pula 

kasus kekerasan seksual dari mahasiswa ke pegawai. Hal ini biasanya muncul 

karena pola relasi yang tidak seimbang antara mahasiswa dan pegawai, yang 

terutama menempatkan pegawai sebagai pekerja pada umumnya tidak terlapor 

karena kekahwatiran dipecat dari kampus. Dalam struktur sosial di pendidikan 

tinggi, pegawai dan/atau tenaga pendidikan, apalagi yang bersifat kontrak, 

menempati struktur paling bawah. Posisi mereka paling rentan digantikan oleh 

orang lain, berbeda dengan dosen yang proses pemberhentianya lebih panjang 

ataupun mahasiswa yang sangat jarang di berhentikan, terutama untuk pendidikan 

tinggi swasta yang bergantung pada keberadaan mahasiswa.
37

 

Di antara para pegawai dan/atau tenaga kependidikan, potensi kasus 

kekerasan seksual juga tiggi, terutama sebelum jam masuk kantor dan setelah jam 
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kantor selesai. Dalam banyak kesempatan, kegiatan pembelajaran maupun kegiatan 

lain di pendidikan tinggi bisa berlangsung hingga malam hari. Hal ini mendorong 

pegawai dan/atau tenaga kependidikan, apalagi jika kegiatan tersebut adalah dosen, 

untuk menunda kepulangan hingga kegiatan selesai. Dengan infrastruktur kampus 

yang buruk, dapat membuka peluang terjadinya kasus kekerasan seksual. 

Di sisi lain, tidak adanya semacam organisasi khusus pegawai di kampus 

mempersulit jalur advokasi kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa pegawai 

dan/atau tenga kependidikan. Jika mahasiswa memiliki himpunan mahasiswa yang 

potensi sebagai medium pembelajaran sekaligus advokasi hak-hak mahasiswa. 

Berbagai tantangan di setiap level selanjutnya tidak terpisah satu sama lain. 

Terdapat interaksi di berbagai level, baik tingkat kampus, dosen, mahasiswa, 

maupun pegawai, sehingga upaya untuk mencegah kekerasan seksual di level 

mahasiswa, maupun pegawai, sehingga upaya untuk mencegah tindak kekerasan 

seksual harus dilakukan di semua level. Upaya mencegah kekerasan seksual di level 

dosen. Upaya ini jelas mustahil dilakukan tanpa ada upaya mencegah kekerasan 

seksual di level perguruan tinggi 

Pihak kampus harus lebih mampu mengidentifikasi peluang untuk lebih 

memahami sifat kekerasan seksual di kampus, termasuk menggunakan data yang 

ada pada laporan kekerasan atau pelecehan seksual, informasi dari mahasiswa, 

dosen, maupun pegawai, atau pendekatan inovatif lainya untuk mengumpulka atau 

mengidentifikasi resiko dan kebutuhan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan 

indikator resiko utama.
38

 Sumber data juga dapat digunakan untuk menilai dampak 

dari strategi pencegahan yang diterapkan. Dalam hal ini, memahami kompleksitas 

lapisan dalam komunitas di dalam kampus, bagaimana interaksi dari berbagai 

komunitas itu akan sangat membantu dalam upaya merumuskan kebijakan kampus 
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untuk mencegah kekerasan seksual. 

Dengan data yang akurat, perguruan tinggi dapat menciptakan iklim kampus 

yang mendukung keamana, rasa hormat, dan kepercayaan. Kekerasan seksual 

sejatinya adalah persoalan kertimpangan relasi kuasa dan kurangnya rasa percaya. 

Kampus dapat mempertimbangkan praktik terbaik untuk pencegahan yang efektif 

saat mengidentifikasi strategi yang akan diterapkan. Mengingat keterbatasan basis 

bukti untuk mencegah kekerasan seksual, maka menggunakan praktik terbaik untuk 

upaya pencegahan yang efektif dapat membantu menginformasikan pendekatan 

pencegahan yang memiliki potensi yang lebih besar untuk mengasilkan perubahan. 

Di level ini, menjadi penting bagi setiap perguruan tinggi untuk memahami 

kekuatan dan kemampuan masin-masing. 

Meski demikian, terdapat potensi resistensi dalam komunitas yang harus 

diwaspadai. Resistensi ini muncul mulai dari pemimpin kampus, dosen, 

mahasiswa,hingga pegawai. Di level kampus, budaya kerja yang bersifat 

patronase dapat menghambat pelaksanaan pencegahan kekerasan di kampus, 

dengan demikian menjadi penting untuk memahami, bahwa dalam lingkup 

kampus, mereka yang menduduki jabatan structural cenderung memanfaatkan 

dengan baik posisi mereka, tidak hanya menempatkan orang-orang yang disukai 

untuk menduduki jabatan di bawahnya, dalam kondisi seperti ini, pelaporan tindak 

kekerasan seksual tidak akan pernah samai ke atas, sebab pelaporan diselesaikn di 

tingkat program studi, sangat jaranng di bawa ke tingkat fakultas, apalagi 

universitas. 

Potensi relasilain akan muncul ketika dikaitkan dengan perbaikan fasilitas 

publik yang kemudian memerlukan biaya cukup besar. Misalnya pemasangan 

penerangan yang lebih baik, CCTV, maupun penambahan personel keamanan. Bagi 

kampus yang relative besar, hal ini mungkin tidak terlalu memberatkan. Namun 
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bagi kampus kecil, dengan kondisi keuangan terbatas, maka hal ini dapat dipastikan 

akan ditolak. Dalam pengelolaan keuangan kampus, pos keamanan selalu di bawah 

pos kesejahteraan dosen dan karyawan. 

Resistensi pada lingkup dose juga akan banyak muncul, terutama ketika ada 

dosen-dosen progresif yang mau menyuarakan hak korban dan berani mengkritik 

kebijakan di depan public. Adalah fakta yang tidak dapat disangkal, bahwa kultur 

kerja di lingkungan dosen feodalistik. Hal ini terutama ditujukan bagi dosen baru 

yang belummemilikikepangkata. Bagi para dosen, dalam konteks Pendidian Tinggi, 

urusan kepangkatan dan ketercapaian kinerja jauh lebih pentig menyuarakan 

kekerasan seksual. Tidak mengherankan jika banyak dosen yang sesungguhnya 

progresif namun memiliki karir yang mandek, sebab salah stau penyebabnya adalah 

karena hubungan yang relatifkurang baik dengan dosen-dosen lain. Di sisi lain, bisa 

gender masih sangat kuat di lingkungan dosen, baik melalui lelucon di muka umum 

maupun di grup, cat-calling bagi dosen perempuan, maupun sindirian agar dosen 

tidak banyak biacara dan mengkritik dosen lain. 

Titik kursial lain adalah pada hubungan antara dosen dan mahasiswa, meski 

level ini relative bisa diselesaikan dengan membuat pedoman yang jela, bahwa 

proses pembimbingan hanya bisa dilakukan di kampus. Meski demikian, potensi 

kekerasan seksual tetap terbuka, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. 

Desaian ruang dosen yang tertutup memungkinkan peluang kekerasan terbuka luas, 

sebab apa yang terjadi di dalam akan sangat sulit dilhat oleh mereka yang di luar. 

Membongkar model dan privasi yang selama ini mereka nikmati. 

Pada kelompok pegawai dan/atau tensgs kependidikan, resistensi mungkin 

tidak terlalu kuat, sebab para pegawai dan/atau tenaga kependidikan berada pada 

level bawah dalam struktur social. Sehingga kebijakan di level atas dapat lebih 

mudah diimplementasikan di level bawah. Meski demikian, tantangan terbesarnya 



52 
 

 

 

adalah bagaimana membuka ruang gerak dan memberi kesempatan bagi para 

pegawai untuk dapat menceritakan pengalaman mereka, apalagi jika pelaku 

kekerasan seksual adalah atasan mereka. 

Dalam konteks pencegahan kekerasan sesual di perguruan tinggi, adalah 

penting untuk mendududkkan semua actor ke dalam posisi yang setara, melibatkan 

semua pihak untuk duduk bersama dalam upaya mencegah kekerasan seksual di 

perguruan tinggi. Seluruh elemen dalam komunitas akademik harus dilibatkan 

sebab membentuk kebijakan perlindungan dari kekerasan seksual anak menghadapi 

kondidi sosio-kultural yang sistematik. 

d. Analisis dari Perspektif Pisikologi 

Ketika mendengar tentang suatu kejadian terkait dengan kekerasan atau 

pelecehan seksual maka yang pertama kali muncul di kepala kita adalah 

pertanyaan tentang siapa korban, siapa pelaku, dan kemudian apa penyebabnya. 

Menurut Fairchild dan Rudman (2008 dalam Rusyidi, Bintari, danWibowo, 

2019) penyebab pelecehan seksual dapat ditemukan dengan menggunakan 

beberapa pendekatan. 

e. Pendekatan Sosial Budaya 

Pendekatan ini berpendapat bahwa pelecehan seksual merupakan 

mekanisme untuk mempertahankan dominasi kaum laki-laki atas perempuan baik 

secara ekonomi maupun pekerjaan. Pelecehan seksual dapat mempertahankan 

dominasi dengan cara menghambat atau membatasi pengembangan potensi atau 

kemampuan permpuan. Bisa juga dogunakan untuk mengintimidasi perempuan 

agar keluar dari pekerjaanya. 

f. Pendekatan Organisasi 

Pendekatan ini berpendapat bahwa pelecehan seksual difasislitasi oleh relasi 

kuasa dalam struktuktur hirarki. Pihak dengan kewenangan dipandang memiliki 
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peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan seksual dengan 

melakukan pelecehan seksual terhadpa bawahanya 

g. Pendekatan Peran Seksual 

Pendekatan ini berpendapat bahwa pelecehan sangat mungkin dilakukan 

dalam lingkungan dimana perempuan menjadi kelompokminoritas di dalam 

lingkungan yang didoinasi laki-laki. Pelecehan, menurut pendekatan ini, juga dapat 

terjadi ketika perempuan menjadi kelompok mayoritas pada lingkungan yang di 

dominasi perempuan. 

Adanya mekanisme untuk mempertahankan dominasi kaum laki-laki yang 

menyebabkan ketimpangan peran gender membuat perempuan tidak mudah 

melawan, apalagi di dalam konteks kampus, saat pihak otoritas menekankan 

kuasanya sehingg pemaksaan ini bersifat sengaja. Apalagi dibarengi isu 

seksualitas yang masih dianggap tabu, sehingga budaya patriarki seolah-olah 

menjadi norml social yang diterima masyarakat. 

akibatnya, pandangan dan kepantasan untuk perilaku yang dilakukan bagi masing-

masing jenis kelamin, kepantasan sifat bagi jenis kelamin berbeda, pengambilan 

keputusan dikaitkan dengan peran yang dapat membatasi, kesempatan 

pengembangan diri bagi perempuan yang terbatas, sehingga dengan demikian, 

terlihat bahwa laki-laki memiliki kekuatan di atas perempuan bahwa berhak 

menentuksn sesuatu termasuk hidup dan perilaku tertentu bagi perempuan. 

Banyak korban masih tidak memiliki kapasitas diri atau pemahaman 

terhadap hak-haknya. Dengan demikian korban tidak memiliki kesempatan untuk 

membela dirinya. Korban mau tidak mau merasa harus mengikuti keinginan 

pelaku, yang sebetulnya bersifat pemaksaan. Kondisi korban yang tidak berdaya 

itu masih diperburuk dengan adanya pihak pemegang otoritas. Pemegang otoritas 

ini melakukan penanaman dan control terhadap pelaksanaan atas nilai kepatuhan. 
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Konsekuensinya membuat ketimpangan relasi kuasa semakin menguat sehingga 

menydiakan peluang terbuka untuk terjadinya kekerasan seksual. 

Sayangnya semua kondisi tersebut justru melahirkan sikap atau prespektif 

yang bersifat menghakimi korban. Hal ini terjadi karena tergantung pada prespektif 

siapa yang lebih berkuasa dan kredibel untuk didengar, sehingga dapat terjadi 

pihak yang berkuasa itu memiliki cara pandang yang permisif terhadap pelaku. 

Dalam lingkup masyarakat yang terhadapa pelaku dan cenderung 

menghakimi korban, pada kasus-kasus kekerasan seksual akan terjadi dampak 

pisikologis yang luar biasa pada diri korban. Bagian berikuakan menjelaskan apa 

saja dampak pisikologis tersebut dan ternyata, tidak hanya korban yang 

mengalaminya. Melainkan juga orang di sekitar korban. 

 

i. Dampak Pisikologis 

Pada kasus kekrasan seksual, penting dipahami bersama bahwa dampak 

pisikologis tidak hanya dialami korban. Dampak pisikologis dirasakan juga oleh 

keluarga, dan bahkan masyarakat yang turut mengetahui peristiwa tersebut. Pada 

diri korban, dampakyang dirasakan mulai dari adanya piker terancam, tidak aman, 

terekspoitasi, harga diriterinjak, terhakimi, terdiskriminasi, emosi, malu, merasa 

bersalah, jijik pada diri sendiri, dan merasa sebagai orang yang kotor. Pada 

beberaa kasus korban bahkan mengalami gangguan kejiwaan seperti psikomatis 

(misalnya imunitas terganggu, sakit di bagian tubuh tertentu, kelelahan) selain 

dampak psikologis dan sosial, korban juga mengalami dampak fisik adanya luka 

akibat kekerasan yang diterima.pada beberapa kasus dapat terjadi luka fisik 

tersebut bersifat permanen dan bahkan membat alat reproduksi korban tidak dapat 

berfungsi. 

 

ii. Masyarakat 
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Masyarakat ada yang berpihak bersama korban. Akan tetapi ada juga 

anggota masyarakat yang justru tidak percaya pada korban. Anggota masyarakat 

yang berpihak pada korban diharapkan dapat memberi dukungan dan pembelaan 

pada korban. Tujuanya dalam rangka membuat korban merasa dihargai dan 

memiliki perspektif bahwa dirinya sebetulnya tidak lebih rendah dari pelaku. 

Masyarakat yang tidak percaya pada korban ankan menganggap peristiwa itu 

sebagai aib. Korban adalah orang membawa sial, karma, dapat terjadi bahkan 

masyarakat menyalahkan orang tersebut. Seolah tidak cukup penghakiman 

tersebut, masih ditambah pula dengan pemberitaan di media massa yang tidak 

tepat sehingga makin membuat korban terpuruk. 

iii. Pemulihan Trauma Penyintas Kekerasan seksual 

Pemulihan membutuhkan kondisi yang aman baik fisik maupun 

psikologis, dan dilakukan dengan kerangka psikologis, karena adanya saling 

keterkaitan antara psikologis individu dengan lingkungan sosialnya. Kerangka 

pemulihan perlu dilakukan juga pada penyebab dari gangguan psikologis yang 

dialami penyintas kekerasan seksual termasuk juga jika berkaitan dengan persepsi 

keluarga dan masyarakat terhadap kekerasan seksual.
39 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan lokasi penelitian 

1. Jenis penelitian 

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan 

menekankan pada pengunaan proses berpikir induktif dan tentunya tetap pada 

pengunaan logika untuk analisis. Penggunaan logika tetap digunakan untuk 

memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian secara keseluruhan, dan 

melalui deskripsi formal teks dan bahasa, dalam konteks alam yang khusus dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

2. Lokasi penelitian 

Peneliti memilih lokasi penelitian berdasarkan lokasi studi kasus yang 

diangkat oleh penulis yaitu pada PSGA (pusat studi Gender dan anak) kampus 

UIN Alauddin Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

1. Pendekatan Yuridis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan 

perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan Pengadilan serta 

norma-norma yang berlaku.
1
 

2. Pendekatan Syar‟I adalah pendekatan yang dilakukan dengan jalan 

mempelajari dan menelaah ayat Al-Qur‟an dan Hadist yang berkaitan 

dengan masalah diteliti.
2
 

3. Pendekatan Kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan 

telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah 

                                                     
1
S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 10. 

2
Abuddin Nata, Peta Kerangka Pemikiran Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2001), h. 18. 
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menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. 

C. Sumber Data Penelitian 

1. Data primer 

Data Primer ini merupakan data langsung dari sumber data yang 

terkumpul, dan juga berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber-sumber primer 

penelitian ini dikumpulkan melalui alat seperti observasi dan data, yang dapat 

digunakan sebagai landasan hukum. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu yang digunakan sebagai data pendukung dan data 

pelengkap dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku hukum, jurnal, 

artikel, dan laporan penelitian. 

3. Sumber Data Tersier 

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data-data melalui tinjauan 

hukum dengan mengunakan kamus hukum maupun kamus ilmiah dan sebagainya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Sesuai dengan hasil penelitian tentang objek penelitian yang sedang 

dilakukan. 

2. Wawancara 

Peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan, dengan bertujuan 

untuk mengumpulkan keterangan atau informasi melalui PSGA (pusat studi anak 

dan gender) dan beberapa Mahasiswa pendapat mereka (informan). 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian kualitatif. 

E. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
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menggunakan metode observasi dan wawancara. Observasi yaitu mengamati secara 

langsung objek penelitian. Pada saat yang sama, wawancara dilakukan secara 

terstruktur, yang berarti menggunakan daftar pertanyaan sebagai paduan bagi orang 

yang akan diwawancarai. Instrument yang dimaksud yaitu recorder yang digunakan 

untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data, baikmenggunakan 

metode observasi maupun metode wawancara sedangkan buku dan ATK untuk 

informasi data yang didapat dari sumber pertama atau narasumber. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta 

diurutkan menurut pola tertentu untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan 

bahasa penelitian. 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, data lapangan, dan bahan-bahan lain 

sehingga mudah dipahami dan temuanya dapat diinformasikan.
3
 Analisis data 

inisecara deduktif yang merupakan prosedur yang berpangkal pada suau peristiwa 

umum, yang kebenaranya telah diketahui atau diyakini, dan terakhir pada suatu 

kesimpulan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar untuk mengkaji keaslian data, yang 

lebih menekankan pada data atau informasi dari pada sikap dan jumlah orang. 

Peneliti melakukan uji validitas data jika peneliti masih ada dilapangan, pengujian 

ini dilakukan dengan penguji keabsahanya, dengan melakukanuji trianggulasi,yaitu 

dengan melakukan cara sebagai berikut: 

1. Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang 

                                                     
3
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sudah diperoleh, apakah data yang sudah diperoleh sudah benar atau tidak. 

2. Meningkatkan ketekunan dengan melakukan pengamatan secara cermat dan 

berkesinambungan agar data yang didapatkan sudah pasti dan benar. 

3. Menggunakan bahan referensi sebagai pendukung untuk membuktikan data 

yang telah diperoleh oleh peneliti seperti adanya rekaman wawancara. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitan 

Universitas Islam Negri (UIN) Alauddin Makassar merupakan sebuah 

perguruan tinggi negri Islam yang berlokasi di kota Makassar. Universitas yang 

didirikan pada tanggal 10 November 1965 ini awalnya bernama institute Agama 

Islam Negri Al-jami ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Uin Alauddin Makassar 

memiliki 2 gedung kampus yang diantaranya bertempat di jl. Sultan Alauddin No. 

63 Makassarr, serta kampus lainya yang terletak di jl. H,M.Yasin Limpo No. 36 

Samata, Kabupaten Gowa. 

Cikal bakal didirikanya UIN Alauddin Makassar dimulai dengan adanya 

Fakultas Cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas dasar keiginan rakyat dan 

pemerintah Sulawesi Selatan, didukung persetujuan oleh Rektor IAIN Sunan 

Kalijaga, Fakutas tersebut diantaranya adalah fakutas syariah di tahun 1962, 

Fakutas Tarbiyah tahun 1996, serta Fakultas Ushuluddin di tahun 1965, ketiga 

fakutas tersebut kemudian diintegrasikan menjadi sebuah nama institute Agama 

Islam Negri Al-jamiah Al-Islamiayah Al-Hukumiyah. 

IAIN Al-jamiah Al-Islamiyah Al_Hukumiyah kemudian mengalami 

pergantian nama menjadi “Alauddin” yang merupakan nama dari raja kerjaan Gowa 

Pertama yang sekaligus memiliki sejarah perkembangan Islam di masa lampau. 

Hingga sejak 10 oktober 2005 IAIN Alauddin Makassar statusnya berubah menjadi 

Universitas Islam Negri (UIN) Alauddin Makassar melalui Peraturan Presiden No. 

57 tahun 2005. 

B. Implementasi Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi Nomor 30 Tahun 2021  

Maraknya terjadi kasus pelecehan seksual terutama terhadap perempuan di 
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lingkungan perguruan tinggi memang perlu adanya acuan hukum yaitu permen 

dikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, pentingnya korban untuk diberikan perhatian 

dan perlindungan bermula dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang 

dirugikan dalam terjadiyan suatu tindak pidana, sehingga harus mendapatkan 

perhatian dan pelayanan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentinganya. 

Sebagai Negara Hukum, tentunya pemerintah Indonesia memberikan 

perlindungan bagi setiap warga negaranya dengan cara menyadiakan lembaga 

yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan 

netral.
1
 

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 merupakan peraturan baru yang 

telah dibentuk oleh pemerintah dan mengatur tentang pencegahan dan penanganan 

kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tujuan dikeluarkan peraturan ini ialah 

sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi dan 

juga memperkuat penanganan kasus kekerasan seksual melalui pendampingan, 

pemulihan korban, sanksi admistratif dan juga perlindungan.tentunya ada beberapa 

faktor yang mendasari bahwa korban kesulitan untuk mendapat mengidentifikasi 

dan juga menerima tindakan pelecehan seksual yang ia alami seperti kebingungan 

dengan apa yang menimpa dengan dirinya sendiri, adanya rasa malu, 

mempersalahakan korban oleh orag yang ada dilingkungan mereka, dan 

memposisikan korban sebagai orang yang bersalah seperti dengan cara berpakaian, 

gaya hidup dan kehidupan pribadi menjadi mengemuka, alih-alih pengutusan 

terhadap tindakan pelecehan, rasa bersalah telah apa yang terjadi, mempersalahkan 

dirisendiri, rasa dipermalukan bahkan korbanpun tidak menyadari bahwa ia adalah 

korban, atau perasaan bahwa seharusnya ia dapat menghentikan pelecehan 
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Law. 2021, h.345. 
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tersebut.
2
 

Dalam peraturan ini, pihak kampus dapat melakukan tindakan pencegahan 

kekerasan seksual dengan membentuk satuan tugas (Pasal 6). Satgas ini nantinya 

akan membentuk aturan yang merupakan turunan dari Pemendikbudristek Nomor 

30 Tahun 2021. Satuan tugas dalam hal ini tidak bekerja sendiri melainkan 

bersinergi dengan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk mencegah 

kekerasan seksual. Adapun satuan tugas ini dilakukan tidak hanya oleh dosen saja 

dengan alasan agar apabila terdapat kekerasan seksual di tingkat mahasiswa maka 

bisa diketahui dengan detail. Karena dari beberapa narasumber mengatakan adanya 

rasa takut dan khawatir jika melaporkan tindakan kekerasan seksual kepada dosen 

maupun tenaga kependidikan dengan berbagai alasan. Satuan tugas ini dibentuk 

secara bersinergi juga mengindari adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh 

tenaga pendidik atau kependidikan yang kemudian dilindungi oleh pihak kampus 

atau tidak dikenakan sanksi. Namun pada kenyataan berdasarkan hasil wawancara 

bapak Zulhas Ari Mustafa salah satu bagian dari KPKE ( komisi penaganan kode 

etik) mengatakan bahwa: 

“perlu adanya aturan yang jelas mengenai sangsi yang di berikan oleh 

pihak pelaku kekerasan atau pelecehan seksual, jika adanya kasus 

kekerasan atau pelecehan yang terjadi maka langkah awal yang harus 

dilakukan adalah melaporkan ke PSGA (pusat sutdia anak dan gender) 

dan juia tidak bisa di selesaikan maka di teruskan ke KPKE secara 

prosedur, beliau juga mengatakan bahawa pihak dari KPKE sudah 

melakukan secara prosedur jika adanya kasus kekerasan atau pelecehan 

seksual baik itu berupa surat pemanggilan secara resmi dan jika suarat 

panggilan itu tidak di indahkan maka di keluarkan SP 1” 

 

Berdasarkan hasil wawancara saya selaku peneliti menyimpulkan bahwa 

perlumya ada aturan yang jelas mengenai sangsi untuk pelaku sebagai bentuk 

landasan yang jelas  agar ketika ada kasus kekerasan atau pelecehan yang terjadi 

mahasiswa mempercayakan pihak kampus untuk menaganinya karena ada banyak 
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kasus yang terjadi di lingkup kampus yang tidak bisa di selesaikan oleh pihak 

kampus karena belum adanya aturan yang jelas mengatur sangsi untuk pelaku 

pelecehan seksual ataupun  kekeraan. 

Dengan kata lain, dengan adanya sinergi satuan tugas antara mahasiswa, 

dosen dan tenaga kependidikan, maka secara bersama-sama bisa mencegah 

terjadinya kekerasan seksual dan apabila terjadi kekerasan seksual, maka perbuatan 

tersebut bisa ditangani dengan baik. Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil 

wawancara dengan Milnia Dewi salah satu mahasiswa fakultas syariah dan hukum 

mengatakan bahwa: 

“Saya tidak mengetahui bahwasanya jika ada hal yang tidak senonoh 
yang terjadi dilingkup kampus seperti halnya pelecehan itu bisa diadili 
dikampus dengan cara melapor kepada pihak yang kampus karena ada 
beberapa kasus pelecehan yang terjadi dikampus yang saya ketahui itu 
cara penyeleseaiannya diadili diluar kampus”

3
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas saya selaku peneliti menyimpulkan 

bahwa lembaga atau individu itu sendiri lebih memilih menyelesaiakan kasus 

pelecehan seksual ini diluar dari pada universitas karena kurangnya sosialiasi 

terhadap mahasiswa menganai penanganan kasus pelecehan di lingkup perguruan 

tinggi 

Berkenaan dengan peraturan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini 

mengenai penaganan kasus kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi yang 

mana di dalamnya menyangkut aturan tentang kekerasan seksual di lingkup 

perguruan tinggi. 

Aryo prasetyo sebagai salah satu mahasiswa fakultas dakwah dan 

komunikasi berpendapat mengenai peraturan Permendikbudristek nomor 30 

Tahun 2021 yaitu: 

“Sebetulnya memang sudah ada peraturan yang membahas tentang 
cara penanganan kasus kekerasan seksual di lingkup kampus tapi 
menurut saya setelah saya juga baca-baca isinya pada kenyataannya 
isi dari peraturan tersebut lebih dominan membahas kode etik karena 
ada tidaknya itu peraturan tetap masih saja banyak kasus yang tidak 
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terseleseikan di kampus”.
4
 

Berdasarkan pendapat aryo diatas, dapat dipahami bahwa banyaknya kasus 

kasus kekerasan seksual di lingkup perguran tinggi khususnyaa Uin Alauddin 

Makassar tidak dapat di selesaikan secara tuntas 

Perguruan tinggi juga wajib untuk melakukan penanganan terhadap 

tindakan kekerasan seksual dengan cara: 

1. Pendampingan 

2. Perlindungan 

3. Pengenaan sanksi administratif 

4. Pemulihan korban 

Jelas ditulis dalam pasal 20 perihal pemulihan korban, bahwa Victim 

Blamming sangat tidak dibenarkan. Hal utama yang terjadi pada kekerasan seksual 

adalah memberikan dukungan kepada korban. Sehingga korban bisa menceritakan 

bahkan melaporkan kejadian tersebut dengan nyaman, bisa menjalani kehidupan 

dengan layak dan nyaman serta bisa melewati masa trauma setelah terjadi kekerasan 

seksual. Hal ini dikarenakan bahwa prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan 

seksual ini adalah: 

a. Jaminan tidak terulah 

b. Kesetaraan geder 

c. Kesetaraan disabilitas 

d. Kepentingan bagi korban 

e. Akuntabilitas 

f. Konsisten 

Seluruh civitas akademika harus bisa bersinergi dalam mencegah dan 

menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus, baik itu dosen, tenaga 

kependidikan dan mahasiswa. Adapun penanganan yang telah disebutkan 
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sebelumnya, bahwa kampus memberikan sanksi administrati seperti yang 

memberikan sanksi administratif seperti yang tercantum dalam pasal 13 terdiri 

atas: 

a. Sanksi administratif ringan (terdiri dari teguran tertulis dan permohonan maaf 

dari si pelaku) 

b. Sanksi administratif sedang (terdiri dari pemberhentian jabatan dan 

penguragan hak sebagai mahasiswa meliputi skors, pencabutan beasiswa 

dan pengurangan hak lain). 

c. Sanksi administratif berat (terdiri dari pemberhentian tetap sebagai 

mahasiswa, pemberhentian dari jabatan). 

Pada beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa banyak 

mahasiswa khususnya di kampus Uin Alauddin Makassar yang mengetahui bentuk- 

bentuk kekerasan seksual di kampus. Namun, tidak semua mahasiswa yang 

mengetahui informasi tentang pencegahan kasus kekerasan seksual dan tidak tahu 

tentang lembaga yang khusus menangani kasus kekerasan seksual tersebut., 

sedangkan pemahaman mahasiswa menjadi penting dalam rangka keterlibatan 

mahasiswa untuk pengukuhan kasus kekerasan di tingkat perguruan tinggi dan 

menciptakan kampus yang aman dan ramah serta terhindar dari berbagai macam 

kasus kekerasan seksual disatu sisi sebagaian mahasiswa kurang memahami 

kekerasan seksual yang disebabkan oleh adanya kultur di kampus yang tidak 

berpihak pada penyintas sesuai teori relasi kuasa.
5
 

Ibu Rahmawati sebagai salah satu dosen fakultas dakwah dan komunikasi 

berpendapat mengenai peraturan Permendikbudristek nomor 30 Tahun 2021 

bahwa: 

“Sebenarnya sudah banyak yang mengkaji mengenai 
Permendikbudristek ini baik lembaga internal maupun eksternal di 
kampus UIN, Cuma kurangnya sosialisasi dari pihak kampus sehingga 
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beberapa mahasiswa kurang tau bahkan ketika terjadi kasus pelecehan 
di kampus kebanyakan melapor di lembaga di luar, seperti LBH 
maupun Pemberdayaan perempuan. Kampus juga sebenarya sudah 
menyediakan layanan pengaduan ketika terjadi kasus, tetapi para 
mahasiswa kadang tidak mempercayakan para pihak kampus. 
Malahan ada kasus yang pernah terjadi pihak kampus malah menutupi 
kasus tersebut karna takutnya mencoreng nama baik kampus lagi, 
begitupun juga adanya relasi kuasa sehingga beberapa kasus yang 
pelakunya itu dosen tidak terselesaikan”.

6
 

Menurut teori keberlakuan hukum, keberlakuan evaluatif kaidah hukum 

yaitu jika kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai. Dalam 

menentukan keadaan keberlakuan evaluatif. Dalam hal ini menurut penulis 

peraturan ini belum bisa di gunakan dengan efektif, sedangkan peraturan tersebut 

harus dilihat sebelum ditetapkan dan dipatuhi efektif dilakukan oleh masyarakat 

yang menjalankannya atau malah membuat kebingungan dan merugikan 

masyarakat sendiri. 

Perlindugan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual 

baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana perlindungan sosial tertentu 

merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum 

pidana maupun kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga-lembaga sosial yang ada 

maupun lembaga-lembaga kekuasaan Negara. Pelanggaran atas 

Permendikbudristek ini akan mendapatkan sanksi secara tegas sehingga harapanya 

pelaku mendapatkan efek jera dan angka kekerasan sekusl dapat menurun. 

C. Analisis Peraturan Menteri Kebudyaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 

tahan 2021 di Lingkungan Perguruan Tinggi 

Filosofis hukum islam adalah penggunaan cara berfikir filsafat dalam 

hukum islam. hukum islam yang dimaksud dibagi pada dua hal, yaitu hukum islam 

dalam pengertian syari‟at dan hukum islam dalam pengertian fiqh (pemahaman). 

Kedua istilah ini berfungsi untuk memisahkan potensi perubahan hukum, 

maksudnya bahwa syari‟at sebagai aturan-aturan yang fundamental dan bersifat 
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ilahiyah (kewahyuan) tidak akan mengalami perubahan. Sedangkan hukum islam 

mengalami perubahan itu ialah hukum dalam pengertian fiqh. 

Dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan 

dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tercantum 

beberapa istilah yang menarik untuk diperdebatkan. Peraturan ini sebagai salah satu 

hukum positif turunan di dalam hierarki hukum di indonesia menjadi sangat 

berpengaruh pelaknaannnya. Apalagi wilayah yang diatur dalam peraturan ini 

adalah wilayah akademik yakni perguruan tinggi sebagaimana terdapat dalam pasal 

1 angka 1. 

Sebagai peraturan yang orientasinya pencegahan kekerasan seksual, maka 

di dalam pasal 2 disebutkan bahwa permen ini bertujuan sebagai pedoman dalam 

menyusun kebijakan dan mengambil tindakan, untuk menumbuhkan kehidupan 

kampus yang menusiawi (HAM), bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, yang 

kesumuanya penulis nilai sebagai bentuk progresifitas pemikiran hukum. Sehingga, 

yang dibayangkan dengan penerapan hukum ini adalah terciptanya tatanan 

pendidikan tinggi yang kondusif serta terhindar dari tindakan kekerasan seksual.
7
 

Pembaruan hukum tentutidak cukup dengan menggantikan produk hukum 

lama dengan produk hukum baru, karena yang paling penting justru pembaruan 

paradigma dalam penafsiran hukum dan metodologi penemuan hukum. Urgensi 

tajdid (pembaruan) ini dilakukan karena banyak produk hukum yang out of date, 

tidak kontekstual dan kontra produktif dengan produk hukum lain. 

Kementrian Pendidikan Kebudayaan pada tahun 2020 telah melalukan 

survey yang menunjukkan sebanyak 77% tenaga pengajar kampus menyatkan 

kekerasan seksual pernah terjadi di perguruan tinggi 63% diantaranya enggan untuk 

menyuarakan sebab adanya rasa ketakutann akan mendapatkan stigma negatif. 
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Maka untuk itu bentuk peduli terhadap korban kekerasan seksual Kementrian 

Pendidikan, Kebudyaan Riset dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 menyusun 

kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual 

yang ada di linkungan Perguruan Tinggi. 

Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 

tahun 2021 tentang Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual sampai saat 

ini masih menuai pro dan kontra dari kalangan masyrakat. Salah satunya 

menyatakan bahwa Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 memiliki beberapa 

masalah dari aspek formil dan materil. Dari segi formil, Peraturan Mentri ini 

dianggap tidak memiliki asas kekterbukaan dalam perbuatanya karena pihak-

pihak yang terkait dengan materi permendikbudristek ini tidak dilibatkan secara 

meluas dan minimnya informasi dari tahap penyusunanya. 

Faktor yang menjadi sorotan yaitu masalah materil adalah adanya 

pelanggaran nilai Agama dan sila ke-1 Pancasila. Dimana dalam membuat 

peraturan perundang-undangan seharusnya mempertimbangkan hal-hal yang 

kursial tersebut. Kemudian, sanksi pada pasal 19 permendikbudristek terkait 

penghentian bantuam dan penurunan tingkat akreditasi bagi kampus yang tidak 

meaksanakan pencegahan penanganan kekerasan seksual dinyatakan tidak 

proposional. Kekerasan seksual bukanlah perbuatan yang dapat ditoleransi karena 

dampaknya yang besar bagi para korbanya, baik secara pisikis maupun secara fisik. 

Oleh karena itu banyak regulasi yang dibentuk oleh Pemerintah sebagai bentuk 

perlindungan terhadap perguruan tinggi, kerena alasan inilah maka pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 

yang secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual di lingkungan perguruan 

tinggi. Beberapa kalangan menganggap bahwa Permendikbudristek ini sangat 

Prigresif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepda para 

korban karena secara jelas mengatur tentang persetujuan.  
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Namun, tanggapan berbeda diberikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi 

Peneliian dan Pembangunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Menurut beliau 

bahwa peraturan ini memiliki potensi dalam hal melegalkan zina di lingkungan 

pergurusn tinggi. Potensi ini muncul karena adanya kata persetujusn dalam butir 

pasal yang ada dalam peraturan tersebut. Hal ini memunculkan makna legalisasi 

terhadap perbuatan seks bebas berbasisi persetujuan anatar dua pihak. Karena 

pada dasarnya dalam Al-Qur‟an di jelaskan persoalan zina. Adapun penjelasan 

mengenai menjaga pandangan terdapat dalam Q.S An-Nur ayat 31 yaitu: 

تِ يَ غْضُضْنَ مِنْ ابَْصَارهِِنَّ وَيََْفَظْنَ فُ رُوْجَهُنَّ وَلََ يُ بْدِيْنَ زيِْ نَتَ هُنَّ اِلََّ مَا ظَ  هَا وَلْيَضْربِْنَ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنى هَرَ مِن ْ
ى جُيُ وْبِِِنَّ  هِنَّ  ّ  بِِمُُرهِِنَّ عَلى هِنَّ اوَْ اىباَءِۤ بُ عُوْلَتِهِنَّ اوَْ ابَْ نَاىِٕۤ  اوَْ وَلََ يُ بْدِيْنَ زيِْ نَتَ هُنَّ اِلََّ لبُِ عُوْلتَِهِنَّ اوَْ اىباَىِٕۤ

هِنَّ اوَْ مَا مَلَكَتْ ايَِْاَنُ هُنَّ اوَِ  ّ  اِخْوَانِِِنَّ اوَْ بَنِْ  ّ  ابَْ نَاءِۤ بُ عُوْلَتِهِنَّ اوَْ اِخْوَانِِِنَّ اوَْ بَنِْ  تِِِنَّ اوَْ نِسَاىِٕۤ اَخَوى
تِ النِّسَاءِۤ  ى عَوْرى رْبةَِ مِنَ الرِّجَالِ اوَِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لََْ يَظْهَرُوْا عَلى وَلََ يَضْربِْنَ ّ   التَّابِعِيَْْ غَيِْْ اوُلِِ الَِْ

عًا ايَُّهَ الْمُؤْمِنُ وْنَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُوْنَ ّ  وَتُ وْبُ وْ  ّ   مِنْ زيِْ نَتِهِنَّ باَِرْجُلِهِنَّ ليُِ عْلَمَ مَا يُُْفِيَْْ  ي ْ هِ جََِ ا اِلَِ اللىّ  

Terjemahan: 

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka 
menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah 
menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) 
terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. 
Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), 
kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, 
putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-
laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra- putra saudara 
perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya 
yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak 
mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang 
belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka 
tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka 
sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-
orang yang beriman, agar kamu beruntung.”.

8
 

Berdasarkam ayat diatas ada beberapa pihak yang diperbolehkan 

memandang hal-hal yang sejatinya adalah tabu bila dilakukan oleh orang lain yang 

tidak masuk rumpun pihak. Namun, karena tidak juga menutup kemungkinan 

                                                     
8
Kementrian Agama, Alquran dan Terjemahnya.h. 577. 
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adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang yang sebenarya adalah boleh 

memandangnya, maka diperlukan batasan syar‟I dalam hal ini. Contoh kasus ini 

misalnya adalah pandangan ayah terhadap anka perempuanya yang sudah dewasa, 

meraba atau mencium bagian organ vital dan sejenisnya, sampai disini, maka 

batasan syar‟I diperlukan terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual. 

Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga turut memberikan pendapatnya 

mengenai Permendikbudristek ini. MUI bahkan meminta pemerintah untuk 

mencabut atau mengevaluasi dan merevisi peraturan tersebut dengan memasukkan 

materi yang muatannya sejalan dengan syarat. Pancasila, UUD 1945 dan nilai 

bangsa. Jika keadaanya adalah mau sama mau diantara kedua belah pihak ini tidak 

bisa dianggap sebagai pelecehan seksual melainkan sudah masuk ke perzinahan 

yang seharusnya diatur pada ketentuan lain diluar Permendikbudristek Nomor 30 

tahun 2021 . 

Menanggapi pro kontra dari peraturan yang dikeluarkannya, Nadiem 

Makarim menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya peraturan tersebut tidak 

menjadikan dirinya mendukung seks bebas dan perzinahan. Tujuan dari keluarnya 

peraturan ini adalah sebagai upaya pencegahan kekerasan sekusal di lingkungan 

perguruan tinggi, bukan mendorong perzinahan. Kekerasan seksual yang dimaksud 

dalam permendikbudristek nomr 30tahun 2021 diartikan sebagai bentuk perbuan 

yang dilakukan secara paksa tanpa persetujuan dari korban. 

Setidaknya terdapat 1 Pasal dan 7 huruf yang menjadi kontroversial, yaita 

Pasal 5 huruf b, ,g, h, j, l, m. berikut bunyi pasal yang dimaksud: 

1. Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal 

nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi 

2. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Memperlihatkan alat kelamina dengan sengaja tanpa persetujuan korban. 

b. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio 
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dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. 

c. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa 

seksual tanpa ada pesetujuan korban 

d. Menyebar informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa 

seksual tanpa persetujuan korban. 

e. Membujuk, menjanjikan, menawarkan seusatu, atau mengancam korban 

untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh 

korban. 

f. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang memeluk, mencium dan/atau 

menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan 

korban. 

g. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. 

Sebagai bukti keseriusan dalam menangani kasus kekerasan seksual di 

lingkungan kampus, Nadiem bahkan mengecam akan menurunkan akredistasi 

kampus yang ternyata tidak melaksanakan permendikbudristek Nomor 30 tahun 

2021. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan 

beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi dalam peraturan ini, pihak kampus dapat melakukan tindakan 

pencegahan kekerasan seksual dengan membentuk satuan tugas (Pasal 6). 

Satgas ini nantinya akan membentuk aturan yang merupakan turunan dari 

Pemendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Satuan tugas dalam hal ini tidak 

bekerja sendiri melainkan bersinergi dengan mahasiswa, dosen dan tenaga 

kependidikan untuk mencegah kekerasan seksual. Adapun satuan tugas ini 

dilakukan tidak hanya oleh dosen saja dengan alasan agar apabila terdapat 

kekerasan seksual di tingkat mahasiswa maka bisa diketahui dengan detail. 

2. Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 banyak menjadi polemic dalam 

masyarkat karena keambiguan frasa yag dipakai. Hal tersebut malah 

membuat peraturan ini seakan mengizinkan perzinahan di dalam kampus 

sebagaimana tidak sesuai dengan norma serta adat istiadat yang berlaku 

dimasyarkat. Selain ini Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 bukan 

untuk melegalkan perzinahan. Peraturan tersebut hanya sebagai pengisi 

kekosongan hukum dimana tidak ada peraturan Pemerintah yang mengatur 

tentang pelecegan seksual di dalam lingkungan Perguruan Tinggi. Menurut 

Mentri Pendidikan pelecehan seksual dalam dalam lingkungan perguruan 

tinggi merupakan kasus yang sangat rawan terjadi tetapi belum ada perauran 

dari pemerintah untuk mengatur tersebut membuat korban pelecehan 

seksual dalam kampus sangat di rugikan. Bukan hanya di rugikan dalam hal 

sisi mental dan fisik mereka juga dirugikan karena tidak adanya peraturan 
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yang kuat untuk mendukung mereka sehingga membuat pelaku dengan 

bebasnya melakukan pelecehan seksual tersebut. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Penulis berharap pemerintah Sebaiknya Permendikkbudristek Nomor 30 

tetap di revisi sehingga tidak terjadi masalah pahaman frasa yang membuat 

masyarakat bertanya Tanya. Walaupun maksud didalamnya tidak seperti 

yang disangka masyarakat umum sebaiknya peraturan ini dibuat secara jelas 

jelasnya sehingga tidak adanya celah hukum yang dapat menguntungkan 

pelaku. Karena sangat di sayangkan dimana niat awal peraturan tersebut 

dibuat untukmelindungi korban justru berbalik menjadi melindugi pelaku. 

2. Penulis berharap peran dan partisipasi mahasiswa, dosen dan masyarakat 

harus mengawal permendikbudristek Nomor 30, hal ini menjadi semangat 

untuk para korban yang memperjuangkan hak-haknya, serta berani 

melakukan tindakan apabila melihat kasus pelecehan seksual terkhusus 

dalam perguruan tinggi. Hal ini perlu dilakukan mengingat karena pelaku 

pelecehan seksual mayoritas justru datang dari orang-orang terdekat. Dan 

perlunya sanksi yang berat terhadap pelaku apabila pelakunya itu dari dosen 

sendiri. 
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