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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta tidak dilambangkan Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ apotrof 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 ’ Apotrof ء

 Ya Y Ye ى

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A A ا  

 kasrah I I ا  

 d}ammah U U ا  

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya' Ai a dan i ـ ى

و    fath}ah dan wau Au a dan u ـ ـ

 Contoh: 

 kaifa : ك ي ف   

ل     haula : ه و 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan 

Huruf 
Nama Huruf Nama 

 fat}ah dan alif atau ya' a> a dan garis di atas ...   ا | ...   ى 

ــ ى     kasrah dan ya' i> i dan garis di atas 

ـو  d}ammah dan wau u> u dan garis di atas  ـ ـ

 

Contoh:  

ة     salatu : ص لَ 

 fihi : ف ي ه   

ل     yaqulu : ي ق و 
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4. Ta Marbutah 

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

hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbuah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ي ث  اد  ل ة  الْ  ح  ل س   silsilah al-Ahadis : س 

 tabaqah :  ط ب ق ة   

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّنا    rabbana : ر 

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

kasrah (  ى  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>) ,(ــــ ـ

 

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ل ى  

بى    Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر 

 

   

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf   ال 

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

Contoh: 

ي ث   د   \al-hadis : ا ل ح 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

ن    و  ر   ta’muruna : ت أم 

ء    syai’un : ش ي 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditu/lis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari al-

Qur’a>n), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh.  

Contoh: 

Siyar A‘lam al-Nubala 

I‘tibar al-Sanad 

9. Lafz al-Jalalah (ا لله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
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huruf hamzah. 

Contoh: 

ين  الله  billah ب االله dinullah د 

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

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ة الله  م  ح   hum firahmatillah ه م  ف ي  ر 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. 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). 

Contoh: 

 Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan  

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur’an  

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi  

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dala 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abu(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 
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terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka 

atau daftar referensi. 

Contoh: 

‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni> Abu> Al-H{asan, ditulis menjadi: Abu> 

Al-H{asan, ‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni>. (bukan: Al-H{asan, 

‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni> Abu>) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid 

(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 

 

B.  Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhanahu wa ta‘ala 

saw.  = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salam 

Cet.  = Cetakan 

t.p.  = Tanpa Penerbit 

t.t.  = Tanpa Tempat 

t.th.  = Tanpa Tahun  

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

w.   = Wafat tahun 

QS. …/…: 30. = Quran Surah …, ayat 30 

h.  = Halaman 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 

ABSTRAK 

 
Nama  : Emmy Hasmiati 

Nim:  : 10300119071 

Judul   : Analisis Filosofis Terhadap Anak Korban Pelecehan  

Seksual Di Polres Benteng Kabupaten Selayar  (Perspektif  
 
Hifz al-Nasl) 

 

Skripsi ini membahas tentang analisis filosofis terhadap anak korban 

pelecehan seksual di Polres Benteng Kabupaten Selayar kemudian dirini 

kedalam beeberapa sub masalah penelitian yaitu: 1) Bagaimana realitas 

pelecehan seksual di Polres Benteng Kabupaten Selayar? 2) Bagaimana analisis 

filosofis terhadap korban pelecehan seksual dalam menjaga keturunan? 

Penelitian ini memakai metode field research atau penelitian lapangan 

yang berupa fakta sosial atau pernyataan langsung dari orang-orang yang 

diamati juga studi kasus dengan melibatkan pengumpulan data melalui survei 

lapangan, wawancara, dan analisis dokumen terkait. Penelitian ini melibatkan 

partisipasi dari Masyarakat setempat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang menjadi korban 

pelecehan seksual belum tentu memiliki luka akibat kekerasan. Anak yang 

menjadi korban pelecehan seksual pasti memiliki dampak baik psikis maupun 

sosial. Dampak pada anak yang mengalami pelecehan seksual bisa berdampak 

jangka Panjang yang sangat mempengaruhi masa depan anak. Dampak yang 

ditimbulkan bisa berupa malu, kecemasan, menyalahkan diri sendiri, dan juga 

depresi. Alternatif bantuan yang bisa diberikan untuk anak yang menjadi korban 

pelecehan seksual yaitu berupa konseling perilaku rasional emotif. 

Implikasi dari penelitian ini ialah diharapkan kepada pihak kepolisian 

Polres Benteng Kabupaten Selayar agar lebih berperan aktif dalam mencegah 

pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Sekiranya pihak kepolisian 

terus-menerus melakukan sosialisasi agar memupuk kesadaran masyarakat atau 

keluarga dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual. Diharapkan kepada 

masyarakat khususya keluarga atau orang tualebih menjaga buah hatinya agar 

terhindar dari pelecehan seksual dan memberikan pemahaman yang benar 

mengenai anggota tubuhnya. 

 

Kata kunci:  Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Pelecehan Seksual
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, anak dipercaya sebagai penyambung cita-cita perjuangan bangsa. Karena itu, 

sudah sepantasnya jika anak mendapatkan atensi khusus dari pemerintah, demi menciptakan 

sumber daya manusia yang tangkas serta berkualitas.1 Dalam penelitiannya, Fajaruddin juga 

mengatakan bahwa anak perlu dilindungi agar dapat tumbuh menjadi dewasa. Pernyataan ini 

sesuai dengan ketentuan Perlindungan Anak UU No. 23 Tahun 2002.2  

Anak merupakan karunia dari Allah swt, karena itu buah hati harus mendapatkan hak-

haknya baik dari orang tua atau pun negara. Lebih lanjut, anak merupakan subyek hukum dan aset 

yang dimiliki oleh suatu bangsa.3 Dalam bukunya “Konsep Perlindungan Anak Dalam Pandangan 

Islam dan Hukum Republik Indonesia Mengenai Perlindungan Anak”, Darmawan menegaskan 

bahwa anak merupakan komponen penting bagi kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan 

suatu bangsa dan negara. 

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengamanatkan salah satu bentuk 

tanggung jawab pemerintah terhadap anak. Ketentuan tersebut tidak lebih dari jaminan bahwa 

pemerintah akan menegakkan hak asasi manusia bagi warga negaranya. 

Tidak hanya itu, melalui hukum, pemerintah dan negara dibantu dalam mengatur warga 

negaranya. Hal ini sesuai dengan penjelasan,4 Hukum merupakan komponen penting yang dapat 

melindungi hak-hak warga negara, khususnya anak-anak. Aturan dibuat sebagai bentuk 

 

1Rahul Ardian Fikri, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan 

Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, 1, no. 

1, 2018, h. 158–168. 

2Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, JCH 

(Jurnal Cendekia Hukum) 4, no. 1, 2018, h. 141. 

3Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan 

Pada Anak Di Indonesia, Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1, 2019, h. 41. 

4Diana Yusyanti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual,Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20, no. 4, 2020, h. 619. 
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perlawanan dan keamanan terhadap kesalahan untuk anak-anak. Hal ini disebabkan maraknya 

kekerasan terhadap anak yang dapat merugikan, membahayakan, dan menakutkan bagi anak. 

Dampak tersebut dapat berdampak pada masa depan anak yang tidak hanya bersifat materi tetapi 

juga immateri, seperti emosional dan psikologis.5 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diterbitkan untuk 

mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dan membina kesejahteraan sosial secara 

menyeluruh. Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan hal yang mutlak harus diperhatikan. 

Walaupun undang-undang sudah dibuat, faktanya hingga saat ini di Indonesia masih banyak anak 

yang mengalami tindak kriminalitas (kekerasan), khususnya pelecehan seksual.6  

Tragedi yang menimpa siswa JIS (Jakarta Intercultural School) sempat menggegerkan 

Indonesia. dimana kasus pelecehan seksual melibatkan seorang siswa TK. Tragisnya, seorang 

petugas kebersihan memperkosa korban. Menurut kajian Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, dan 

Maulana Irfan berjudul "Pelanggaran Seksual terhadap Anak", hal ini sudah diketahui 

sebelumnya.7 

Selain itu, kasus dan korban kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi. Menurut 

penelitiannya, keluarga korban merupakan salah satu orang yang mendominasi mayoritas pelaku 

pelecehan, yang sangat disayangkan. 

Tentang kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dituangkan dalam UU No 35 Tahun 

2014, yang mengubah UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Artinya, mereka yang 

melakukan tindakan pelecehan seksual akan menghadapi hukuman yang paling berat. Di 

 

5Rahman Amin, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia, CV Budi Utama, Tanggerang, 

2021 

6Diana Yusyanti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual, Jurnal Penelitian Hukum, 20, no. 4, 2020, h. 619-636. 

7Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, and Maulana Irfan, Pelecehan Seksual Terhadap Anak, 

ProsidingPenelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2, no. 1, 2015, h. 14–18. 
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Indonesia, sanksi berupa hukuman dimaksudkan untuk mengurangi tindakan kekerasan, 

khususnya pelecehan seksual terhadap anak, dan memberikan efek jera bagi pelakunya.8  

Seperti kasus yang terjadi pada bulan Maret 20239 lalu yang masuk ke Polres Benteng 

Selayar. Kasus yang terjadi di daerah tersebut dilakukan oleh seorang kakak yang secara sengaja 

melakukan hubungan dengan seorang adeknya. Tidak berselang lama dari kasus tersebut, di 

Kabupaten Kepulauan Selayar terjadi pelecehan seksual pada saudara kandungnya sendiri hingga 

hamil. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa pengetahuan tentang negara hukum dan penerapannya 

tidak dapat dipahami dengan jelas, sehingga banyak terjadi penyimpangan terhadap hukum. 

Perilaku pelecehan seksual dalam pandangan hukum Islam ini belum diatur secara tegas, 

karena pembahasannya belum ada dalam Al-qur’an maupun hadist, dengan demikian ketentuan 

hukum tentang pelecehan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama. Hukuman tersebut 

berbentuk Takzir. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, jilid, denda, pencemaran 

nama baik dan lain-lain. Hukuman Takzir yang dikenakan kepada pelaku pelecehan seksual harus 

sesuai dengan bentuk pelecehan seksual yang dilakukan, dan hukuman tersebut disanksikan 

kepada pelaku demi kemaslahatan. Karena pada dasarnya pelecehan seksual ini menyangkut 

akhlak seseorang baik atau buruknya.10 

Dalam Al-qur’an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan 

seksual. Dalam hukum Islam jangankan berciuman atau memegang anggota tubuh 

seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena 

akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam QS Al-Isra’/17:32 

شَةً وَۗسَاۤءَ سَبِّيْلًً    ٗ  وَلََ تَ قْرَبوُا الز ِّنٰىٓ اِّنَّه   ٣٢كَانَ فاَحِّ

 

8Sri Wahyuni, Perilaku Pelecehan Seksual Dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak, RAUDHAH IV, 

no. 2, 2016. 

9Idon Tanjung, “Pria Di Riau Cabuli Anak Kandung Usia 9 Tahun, Terbongkar Setelah Ketahuan Sang Istri,” 

KOmpas.Com,lastmodified2022,accessedSeptember23,2022, 

https://regional.kompas.com/read/2022/08/13/221926378/pria-di-riau-cabuli-anak-kandung-usia-9-tahun-

terbongkar-setelah-ketahuan?page=all. 

10 Ali Akbar. “Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam”, (Jakarta: Ghali indonesia, 1982), h. 5 
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Terjemahnya: 

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan 
terburuk. 

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah mengatakan bahwa dalam amatan sejumlah ulama 

Al-Quran, ayat-ayat yang menggunakan kata “jangan mendekati” seperti ayat di atas, biasanya 

merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya. 

Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam 

rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya. Hubungan seks seperti 

perzinaan maupun ketika istri sedang haid, demikian pula perolehan harta secara batil, memiliki 

rangsangan yang sangat kuat, karena itu, al-Qur’an melarang mendekatinya.11 

Hukum Islam belum menjelaskan sanksi untuk memidanakan pelaku pelecehan seksual, 

apakah takzir, had, seperti hukuman pada perbuatan zina. Karena belum dijelaskan secara 

terperinci oleh masyarakat. Oleh karena itu bagi pelaku pelecehan seksual akan dikenakan 

hukuman takzir. Bentuk hukuman takzir ini akan diserahkan kepada penguasa atau hakim yang 

berhak untuk memutuskan suatu perkara. 

Penyelesaian kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan 

tantangan terbesar, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pengambilan keputusan. 

Selain kesulitan yang ditimbulkan oleh pembatasan tersebut di atas, ada juga kesulitan dalam 

pembuktian, seperti kasus pelecehan atau perilaku cabul yang biasanya dilakukan sendiri. 

Walaupun banyak tindak pidana pelecehan seksual pada anak yang telah diproses sampai 

ke pengadilan tetapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai 

dengan ketentuan perundang-undang yang tercantum dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana 

(KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s.d. 296), khususnya yang 

mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan (Pasal 285) yang berbunyi: “Barang siapa dengan 

kekerasan atau acaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersentuhan dengan dia di luar 

 

11 Shihab, Muhammad Quraish. “Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an. (Jakarta: Pelita 

Hati, 2002), h. 80. 
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pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua 

belas tahun” 

Karena tingginya kasus pelecehan seksual pada anak tersebut, tidak heran beberapa peneliti 

sebelumnya membahas mengenai pencegahan pelecehan seksual pada anak.12 Tujuannya agar 

kasus pelecehan seksual terhadap anak tidak terulang lagi. Studi-studi sebelumnya tidak hanya 

membahas tentang pencegahan, tetapi mereka juga berbicara tentang melindungi anak dari kasus 

kekerasan terhadap anak seperti. Namun, pelecehan seksual terus meluas di masyarakat, terutama 

di kalangan anak-anak. Hal ini sepenuhnya karena tidak adanya rumah aman bagi anak-anak 

korban pelecehan seksual sehingga sulit memberikan pengawasan dan perlindungan, khususnya di 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Perkembangan masa depan anak sangat terhambat karena tidak 

adanya perlindungan hukum bagi mereka yang menjadi korban pelecehan seksual, apalagi jika 

mereka belum mendapatkan pendidikan seks yang memadai. Untuk mengatasi masalah ini, orang 

tua, aparat penegak hukum, dan anggota masyarakat perlu bekerja sama secara sinergis. Masalah 

akan semakin kompleks, sehingga tidak mungkin ditangani hanya di pundak salah satu pihak 

seperti keluarga atau pemerintah namun bisa diatasi dengan bantuan ketiganya.13  

Di kota Selayar sendiri, masalah pelecehan seksual ini sudah seringkali terjadi, beberapa 

kasus pelecehan seksual yang terjadi di kota Selayar sungguh terkesan sangat tidak sepatutnya 

dilakukan oleh para remaja yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan umurnya 

bukan malah sebaliknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Hal ini sudah seharusnya menjadi 

sebuah cerminan tersendiri bagi pihak Kepolisian untuk dapat terus berusaha dan berupaya 

mengatasi permasalahan tersebut. Memang benar berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak 

Kepolisian untuk menanggulangi atau mengatasi masalah pelecehan seksual, mulai dari 

memberikan seminar-seminar atau sosialisasi ke sekolah tentang pelecehan seksual, sex education, 

 

12Monika Nina K Ginting, “Pelecehan Seksual Pada Anak: Ditinjau Dari Segi Dampak Dan Pencegahannya,” 

Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan 5, no. 3 (2019): 55–60, 

http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1439 

13Rosania Paradiaz and Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” 

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 64. 
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dan sebagainya. Akan tetapi tetap saja permasalahan pelecehan seksual ini belum dapat teratasi 

malah semakin banyak kasus yang terjadi. Seharusnya dari pihak Kepolisian itu sendiri apabila 

cara-cara ini tidak dapat menanggulangi pelecehan seksual ini diharuskan untuk membuat atau 

melakukan cara yang lain lagi. Karena sungguh miris apabila kita melihat banyak anak-anak 

remaja yang menjadi korban ataupun tersangka dalam kasus pelecehan seksual ini, memang tidak 

semudah untuk dilakukannya penyelesaian masalah pelecehan seksual ini dengan gampangnya, 

namun paling tidak ada cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi sedikit demi sedikit bukan 

sekaligus ini cukup membantu masyarakat. 

Namun lagi-lagi masih belum adanya upaya yang secara optimal yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian untuk masalah pelecehan seksual ini. Sehingga tidak lagi adanya timbul keresahan 

mengenai pelecehan seksual serta tindakan-tindakan yang sangat merugikan pada masyarakat. 

Karena Walaupun secara umum wanita sering mendapat sorotan sebagai korban pelecehan 

seksual, namun pelecehan seksual dapat menimpa siapa saja. Korban pelecehan seksual bisa jadi 

adalah laki-laki ataupun perempuan. Korban bisa jadi adalah lawan jenis dari pelaku pelecehan 

ataupun berjenis kelamin sama. Pelaku pelecehan seksual bisa siapa saja terlepas dari jenis 

kelamin, umur, pendidikan, nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, warga negara, latar belakang, 

maupun status sosial, semua bisa menjadi korban dan pelaku pelecehan seksual. Sehingga harus 

adanya kesungguhan yang benar-benar yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi 

pelecehan seksual. Karena korban dari pelecehan seksual ini bukan yang si penerima pelecehan 

namun juga keluarga korban si penerima pelecehan. 

Berdasarkan fenomena dan uraian singkat penjelasan dari latar belakang di atas, maka 

penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut karena banyaknya kejadian kasus pelecehan seksual 

terhadap pengguna media sosial serta secara langsung melakukan tindakan pemerkosaan terhadap 

perempuan dengan semena-mena tanpa memikirkan anak korban tersebut, dan ditakutkan 

kedepannya kondisi tersebut dapat berdampak pada tumbuh kembang anak, terutama pada psikis 

dan fisiknya. Hal tersebutlah yang memicu penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk 
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penelitian dengan judul, “Analisis Filosofis Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual di Wilayah 

Hukum Polres Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar (Perspektif Hifz al-Nasl)”. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

a. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul "Analisis Filosofis Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual di 

Wilayah Hukum Polres Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar (Perspektif Hifz al-Nasl)". 

Berdasarkan judul penelitian ini, fokus dalam penelitian ini adalah penyebab terjadinya perilaku 

pelecehan seksual di Wilayah Hukum Polres Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. 

b. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, maka penulis mendeskripsikan sebagai berikut: 

1) Intrumen Internasional 

Hukum Internasional melalui pembentukan Konvensi Hak Anak (Convention on the Right 

of the Children) telah memosisikan anak sebagai subyek hukum yang memerlukan perlindungan 

atas hak-hak yang dimilikinya. Perlindungan hukum menurut Konvensi Internasional tentang Hak-

Hak Anak diantaranya mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak 

mengalami konflik dengan hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak 

mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika 

anak mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan, hak untuk mendapatkan 

perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, hak 

untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak.14 

Instrumen internasional diatas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban 

negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak. Dengan 

 

14Didik M Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2007), h. 123-124. 



 
 

8 
 

demikian, Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi instrumen-instrumen tersebut 

wajib mengimplementasikannya, karena secara moral semua negara dituntut untuk menghormati, 

menegakkan dan melindungi hak anak. 

2) Korban pelecehan seksual 

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah 

kepada hal-hal seksual yang dilakukan sepihak atau tidak diharapkan oleh orang yang menjadi 

sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung dan 

sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.15 Salah satu bentuk 

pelecehan paling menghancurkan yang dilakukan pada anak-anak adalah pelecehan seksual. 

Pelecehan seksual adalah tindakan baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi yang 

dipaksakan atas seorang anak dibawah umur 18 tahun. 

Dari penjelasan di atas maka pelecehan seksual dapat dirumuskan 

sebagai suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang- 

undang. Arti dari pelecehan sendiri merupakan bentuk pembedaan dari kata 

kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, 

mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan 

seks atau jenis kelamin. Dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut 

maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang 

rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, atau aktivitas 

seksual antara laki-laki dan perempuan. 

 

 

 

 

 

 

15Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, (Bandung: 

Mandar Maju, 1995), h. 103. 
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C. Rumusan Masalah 

Penelitian ini memiliki batasan yaitu pada pelindungan hukum terhadap kasus saudara 

kandung yang mengalami tindak kekerasan seksual. Berdasarkan dari uraian latar belakang dan 

sebagai pedoman supaya permasalahan bisa dibahas secara sistematis dan tujuan yang hendak 

dicapai dapat dengan jelas dan tegas. Oleh karena itu peneliti merumuskan permasalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana realitas pelecehan seksual di Polres Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar? 

2. Bagaimana analisis filosofis terhadap korban pelecehan seksual dalam menjaga keturunan?  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui realitas pelecehan seksual di Polres Benteng Kabupaten Selayar 

b. Untuk mengetahui analisis filosofis terhadap korban pelecehan seksual dalam menjaga 

keturunan. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis harapkan, diantaranya yaitu adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

1. Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan pengetahuan ilmu 

hukum, khususnya pada bidang yang diteliti 

2. Diharapkan untuk menambahkan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap 

saudara korban pelecehan seksual 

3. Diharapkan sebagai acuan atau bahan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut pada 

bidang yang sama 
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b. Manfaat Praktis 

1. Diharapkan sebagai informasi masyarakat mengenai implementasi perlindungan hukum 

terhadap saudara yang mengalami pelecehan seksual 

2. Sebagai bentuk tugas akhir untuk memperoleh program gelar sarjana strata (S1) pada 

program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Melani Sahputri dan Hasim As’ari dengan judul penelitian 

yaitu “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Rokan Hulu”. 

Yang mana ditemukan banyak hambatan dalam proses perlindungan anak, diantaranya meliputi 

anggaran yang tidak mencukupi terhadap penanganan kasus kekerasan seksual pada anak; tidak 

adanya kapasitas sumber daya manusia hingga fasilitas yang kurang memadai; adanya perbedaan 

persepsi dari masyarakat; serta belum terbentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 

khususnya yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Adapun persamaan pada 

penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang korban pelecehan seksual yang dimana jenis 

penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Perbedaan pada penelitian ini adalah 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengetahui serta menjelaskan bagaimana 

implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak dan faktor-faktor penghambatnya 

dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan 

penelitian yang saya lakukan adalah Analisis Filosofis Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual 

di Wilayah Hukum Polres Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar (Perspektif Hifz al-Nasl). 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Retrin Roria pada tahun 2019 yang diterbitkan oleh 

SAKINA: Jurnal of Family Studies dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan 

Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten 

Tulungagung)”. Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian antara realitas dan idealitas hukum di 
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Kabupaten Tulungagung terrutama tentang perlindungan anak. Yang mana, perlindungan hak anak 

terhadap korban kekerasan seksual ialah berupa hak pendampingan terhadap korban, hak 

pelindungan, hak terhadap pendidikan, hak memperoleh kesehayan, hak dilindungi identitasnya, 

dan hak restitusi. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang korban 

pelecehan seksual yang dimana jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan study pustaka. Perbedaan pada penelitian ini adalah Penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan perlindungan anak di lembaga 

Pendidikan, sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah Analisis Filosofis Terhadap Anak 

Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Polres Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar 

(Perspektif Hifz al-Nasl). 

Penelitian yang dilakukan oleh Rosania Paradiaz dan Eko Soponyono pada tahun 2022 

yang diterbitkan oleh Jurnal Pembangunana Hukum Indonesia dengan judul “Perlindungan 

Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum 

pidana yang buat untuk melindungi korban kekerasan seksual masih belum terimplementasi 

dengan baik. Oleh karena itu, banyak sekali korban kekerasan seksual yang takut dalam 

memperjuangkan keadailan atas hak yang harusnya didapatkan. Tidak hanya itu, aturan hukum 

pidana di Indonesia yang telah dibuat, dirasa masih kurang menunjukkan keberpihakan terhadap 

korban kekerasan seksual. Sebab, masih ada beberapa frasa yang rancu sehingga penegakan 

hukum terkait kasusu seksual di Indonesi sulit untuk diterapkan. Adapun persamaan pada 

penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang korban pelecehan seksual yang dimana jenis 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan bagian dari 

tipology penelitian doctrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Perbedaan pada penelitian ini adalah Penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perliindungan hukum bagi 

korban kekerasan seksual, sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah Analisis Filosofis 

Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Polres Benteng Kabupaten 

Kepulauan Selayar (Perspektif Hifz al-Nasl). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jamaludin pada tahun 2021 yang dipublikasikan 

oleh JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Kunsultan Sosial dengan judul “Legal Protection of 

Child Victims of Sexual Violence: Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual”. 

Didapatkan hasil penelitian bahwa masih ada anak korban pencabulan dibawah umur yang masih 

belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, seperti proses 

rehabilitasi dan mendapatkan perkembangan dan penyelesaian kasus tersebut. Kendala yang 

dirasakan terhadap perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual yaitu proses 

penyelesaian penyidikan kasus yang sulit, tingkat kepedulian masyarakat yang rendah dan 

minimnya fasilitas dalam proses penyidikan. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-

sama meneliti tentang korban pelecehan seksual yang dimana jenis Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang- 

undangan dan pendekatan konseptual. Perbedaan pada penelitian ini adalah Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mewujudkan perlindungan hukum bagi 

anak korban kekerasan seksual, untuk megetahui kendala yang dihadapi dalam melaksanakan 

perlindungan hukum dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala dalam proses perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak agar keadilan dan 

kepastian hukum terlaksana sepenuhnya, sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah Analisis 

Filosofis Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Polres Benteng Kabupaten 

Kepulauan Selayar (Perspektif Hifz al-Nasl). 

Penelitian yang dilakukan oleh Irvan Rizqia pada tahun 2021 yang dipublikasi oleh Journal 

Justiciabellen dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban tindak 

Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia”. Yang mana, perlu adanya 

peran orang tua, masyarakat, dan negara terhadap perlindungan anak terutama pada kasus 

kekerasan seksual. Adapun perlindungan hukum yang diberikan berupa pemberian restitusi dan 

kompensasi; konseling kepada anak korban pelecehan seksual (pemerkosaan); pelayanan atau 

bantuan media; dan pendekatan berbasis sistem. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah 

sama-sama meneliti tentang korban pelecehan seksual yang dimana penelitian ini menggunakan 
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Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, memakai data primer dengan dukungan data 

sekunder. Perbedaan pada penelitian ini adalah Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, 

anak korban dan atau anak saksi. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara 

terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali 

melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat, sedangkan penelitian yang saya 

lakukan adalah Analisis Filosofis Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum 

Polres Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar (Perspektif Hifz al-Nasl). 
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 BAB II   

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecahan Seksual (Perspektif 

Hifz al-Nasl). 

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual 

Keamanan yang sah adalah semua upaya untuk memenuhi kebebasan dan memberikan 

bantuan untuk memberikan keyakinan kepada pengamat dan korban bahwa semuanya baik, 

asuransi yang sah untuk penyintas kesalahan sebagai fitur asuransi wilayah lokal, dapat diakui 

dalam struktur yang berbeda, seperti melalui pengaturan kompensasi, gaji, manfaat klinis, dan 

bantuan yang sah. Perlindungan hukum disebut dalam bahasa Inggris sebagai "perlindungan 

hukum", sedangkan "rechtsbecherming" digunakan dalam bahasa Belanda. Dalam sistem hukum 

pidana nasional, perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan sangat diatur. Berikut ini adalah 

daftar beberapa bentuk perlindungan terhadap penjahat yang tersedia:16  

1. Hak untuk mengetahui dasar alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana 

terhadap dirinya.  

2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahan 

ataupun 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) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) 

menyatakan bahwa setiap produk legislasi harus selalu mampu memberikan jaminan perlindungan 

hukum bagi seluruh warga negara Indonesia, serta harus mampu menangkap aspirasi hukum dan 

keadilan yang muncul di masyarakat. Peraturan yang mengatur adanya persamaan status hukum 

bagi setiap warga negara menunjukkan hal tersebut. Perlindungan hukum merupakan contoh 

 

16Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan 

Realita. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 18 
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bagaimana fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan, 

dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek 

hukum sesuai dengan aturan hukum. Hal itu dapat berupa tindakan preventif (pencegahan) atau 

represif (pemaksaan), baik tertulis maupun tidak tertulis untuk menegakkan hukum. 

Secara konseptual, prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila dan prinsip pengakuan dan 

perlindungan harkat dan martabat manusia diimplementasikan dalam perlindungan hukum yang 

diberikan kepada bangsa Indonesia. Perlindungan hukum Singkatnya, setiap orang berhak atas 

perlindungan hukum. Praktis semua hubungan yang sah harus mendapatkan keamanan dari hukum 

dan akibatnya, ada banyak bentuk perlindungan hukum. 

Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual bukan hanya masalah nasional dan itu 

juga telah menyebar ke negara lain, sehingga sangat penting untuk memperhatikannya untuk 

menyelesaikan kasus. Salah satu cara untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat adalah 

dengan memberikan perlindungan bagi korban. Dalam praktiknya, kasus-kasus yang menyangkut 

tindak pidana pelecehan seksual menjadi tantangan terbesar untuk diselesaikan, baik pada tahap 

penyidikan, penuntutan, maupun pengambilan keputusan. Selain kesulitan yang diuraikan di atas, 

juga sulit untuk menunjukkannya, seperti ketika pelecehan seksual atau tindakan cabul lainnya 

dilakukan saat tidak ada orang lain yang hadir.17 

Korban terhadap pelecehan seksual dapat mempengaruhi perkembangan mental atau 

kejiwaan dari korban itu sendiri sehingga tujuan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban 

akan terhambat dan tentunya juga akan berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri, 

dalam mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan juga masyarakat. Peran korban sangat penting 

agar dapat mengatasi dan menyelesaikan kasus pelecehan seksual, hal ini tentunya memerlukan 

keberanian yang besar dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada 

penegak hukum, karena dari adanya pengaduan dari korban, maka kasusnya akan dapat terbuka 

 

17Leden Marpaung, “Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya”, (Jakarta: Sinar Grafika, 

1996), h. 18 
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dan dapat dilakukan proses pemeriksaan, sehingga korban dapat memperoleh keadilan atas 

kejadian yang telah menimpa dirinya.18 

Setiap penyimpangan seksual dalam hal arah, minat, atau orientasi merupakan pelecehan 

atau penyimpangan seksual. Terlepas dari kenyataan bahwa semua perilaku seksual, tanpa 

memandang jenis kelamin, dimotivasi oleh hasrat seksual Perilaku ini dapat terjadi dalam berbagai 

bentuk, mulai dari perasaan tertarik hingga berkencan, pacaran, dan aktivitas seksual. Objek 

seksual juga bisa menjadi orang lain, diri sendiri, atau objek fiksi. Karena bertentangan dengan 

norma, maka penyimpangan seksual merupakan salah satu jenis perilaku menyimpang. 

Penyimpangan seksual dapat dipahami sebagai tindakan yang tidak mengindahkan norma dan nilai 

serta bertentangan, bertentangan, atau menyimpang dari pedoman hukum.19 

Setiap perilaku yang menyiratkan atau mengarah pada tindakan seksual yang dilakukan 

secara sepihak dan tanpa sepengetahuan atau persetujuan target, yang menimbulkan emosi negatif 

seperti rasa malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada korban, dianggap sebagai 

pelecehan seksual. itu. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk: rayuan, 

siulan kasar, komentar dengan konotasi seksual atau gender, humor pornografi, mencubit, 

menyodok, menepuk, atau menyentuh bagian tubuh tertentu, gerakan atau gestur seksual tertentu, 

ajakan berkencan dengan iming-iming, ancaman , atau hubungan seksual atau pemerkosaan. 

Pelecehan seksual dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Terlepas dari kenyataan bahwa 

perempuan biasanya menjadi korban pelecehan seksual, bukan berarti laki-laki kebal terhadapnya 

atau tidak pernah mengalaminya. Karena pandangan Wirdjono lebih menekankan pemaksaan 

terhadap perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual. Perempuan dipaksa 

melakukan hubungan seksual karena laki-laki memaksa mereka.20 

 

18Hj. Suzanalisa, ”Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana pelecehan Seksual Dalam Sistem 

Peradilan Pidana”, Jurnal Lex Specialis, No. 14 (2011), h. 15 

19Siska Lis Sulistiani. Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Positif Indonesia. (Bandung: Nuansa Aulia, 2016). h. 6. 

20Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual, Advokasi Atas 

Hak Asasi Perempuan. (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 42. 
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Pelecehan seksual dapat terjadi kapan saja, siang atau malam, di tempat-tempat seperti bus, 

pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, dan trotoar. Pelecehan seksual yang terjadi di tempat 

kerja sering disertai dengan jaminan kemajuan atau penghargaan pekerjaan. Bahkan bisa disertai 

dengan ancaman terbuka atau terselubung. Anak berisiko kehilangan pekerjaan, tidak 

dipromosikan, atau dipindahkan jika anak menolak undangan atau janji. Pelecehan seksual dapat 

membuat tempat kerja tidak nyaman, bermusuhan, dan penuh tekanan, meski jarang melibatkan 

janji atau ancaman. 

Menurut beberapa definisi yang telah diberikan di atas, pelecehan seksual adalah setiap 

perilaku atau tindakan yang membuat kesal, kesal, dan tidak diinginkan oleh seseorang terhadap 

orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan 

tidak dikehendaki oleh korban.  

2. Hifz al-Nasl 

Hifz an-Nasl merupakan salah satu dari tujuan diadakannya syariat Islam (maqâhsid al-

syariah al-islamiyyah). Hal ini berlandaskan bahwa sejak empat belas abad yang lalu, Islam yang 

dibawah oleh Nabi Muhammad Saw memiliki visi yang agung, yaitu menghormati hak-hak asasi 

manusia secara komprehensif, dan yang paling utamanya adalah agama Islam sangat   

memperhatikan hak hidup manusia. Sehingga jiwa manusia dalam rangkaian tujuan syariat Allah 

tersebut sangat dihormati dan dimuliakan.21 

Dalam khazanah Islam, an-Nafs memiliki banyak pengertian, bisa berarti jiwa, nyawa, dan 

juga dapat bermakna pribadi. Potensi-potensi yang terdapat dalam nafs sendiri bersifat potensial, 

namun juga dapat teraktualkan jika manusia mengupayakannya. Dan, potensi-potensi tersebut 

dapat membentuk kepribadian, yang perkembangannya dapat dipengaruhi oleh faktor internal 

maupun faktor eksternal. 

 

21Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia, (Yogyakarta: 

Aksara Books, 2017), h. 31-32 
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Jaminan keselamatan jiwa (hifz al-Nasl) sendiri merupakan jaminan keselamatan atas hak 

hidup yang terhormat dan mulia bagi setiap manusia. Di mana termasuk dalam cakupan pengertian 

umum atas jaminan ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya 

kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terakhir ini, meliputi keterbatasan memilih profesi, 

kebebasan untuk berfikir, mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara dan memilih tempat 

tinggal.22 

Untuk dapat melestarikan jiwa, Islam mensyariatkan perkawinan untuk keberlangsungan 

jenis manusia. Dan untuk menjaga jiwa juga, Islam mensyariatkan hukuman qishas atau hukuman 

setimpal, diyat, denda, kafarat atau tebusan bagi orang-orang yang menganiaya jiwa.  Rangkaian 

syariat Islam tersebut memberi penegasan bahwa menjaga jiwa merupakan perilaku mulia. 

Berkenaan dengan hifz an-nafs, Ibnu Taimiyyah memberikan dalil naqliyyah dalam Al-

Quran dan Al-Hadis yang mendukung agar umat manusia dapat memelihara jiwa. Ayat Al-Quran 

yang ia gunakan sebagai bukti bahwa memmelihara jiwa merupakan keharusan agama. QS. Al-

Furqan/25:68  

لْْقَ ِّ  ُ اِّلََّ بِِّ ْ حَرَّمَ اللّ ى اً اىخَرَ وَلََ يَ قْتُ لُوْنَ الن َّفْسَ الَّتِِّ  وَلََ يَ زْنُ وْنََۚ وَمَنْ ي َّفْعَلْ ذىلِّكَ يَ لْقَ اَثََمًاۙ  وَالَّذِّيْنَ لََ يدَْعُوْنَ مَعَ اللّ ىِّ اِّلٰى
٦٨  

Terjemahnya: 

Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak 
membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak 
berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. 

Penjelasan di atas memberikan gambaran kepada umat manusia khususnya umat Islam 

untuk memelihara jiwa diri dan orang lain dengan memperlakukannya secara baik sebagaimana 

Nabi Muhammad Saw telah mencontohkannya secara maksimal. Sebaliknya, umat Islam tidak 

ditolerir melakukan kejahatan kepada jiwa-jiwa manusia, apalagi sampai membunuhnya. Hal 

demikian juga sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Jawaz, bahwa karena Islam 

 

22 Muhammad Abu Zahra, Ushûl Fiqh, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), h. 425 
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mengajarkan untuk menjaga jiwa, maka Allah mengharamkan pembunuhan dan pertumpahan. 

Islam melarang pembunuhan secara tidak halal, dan hukuman membunuh jiwa adalah hukuman 

mati.23 

Imam al-Ghazâlî, sebagaimana dikutip oleh Masdhar Farid Mas‟udi, juga menyatakan, 

bahwa hifz an-nafs yang merupakan salah satu dari prinsip al-Kulliyyat al-Maqâshid al-Khamsah, 

merupakan ketentuan dasar dalam agama Islam yang bermuara pada perlindungan hak-hak 

manusia. Dimana menurutnya, hukum apapun, jika berlandaskan pada tujuan untuk menjaga jiwa 

maka dipastikan benar dan merupakan hukum syariat Islam.24 

3. Perlindungan Anak  

Perlindunga anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap 

anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak 

secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan mewujudkan adanya keadilan dalam suatu 

masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat. 

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:  

a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik 

dan dalam bidang hukum keperdataan  

b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang 

sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.25 

Adapun dasar perlindungan anak diantaranya adalah: 

 

23 Yazid Bin Abdul Qadir Jawwaz, Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, (Depok: PT. Niaga Swadaya, 

2016), h. 126 

24 Masdar F. Masudi, Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Alvabet, 2010), h. 

141 

25Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, 

(Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h, 34. 



 
 

20 
 

1. Dasar filosofis Yakni, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan 

keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan 

perlindungan anak.  

2. Dasar Etis Yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang 

berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan perlindungan anak.  

3. Dasar Yuridis Artinya, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 

dan berbagai peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis 

ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-

undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.26 

 

4. Penegakan hukum 

Kegiatan penyelarasan hubungan antar nilai yang dilandasi prinsip-prinsip yang kokoh dan 

terwujud dalam sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran dari tahap akhir nilai untuk 

menciptakan, memelihara, dan memelihara kedamaian sosial itulah yang dimaksud dengan 

hukum. pelaksanaan. Manusia memiliki standar sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya dalam 

situasi sosial, tetapi standar ini sering bertentangan satu sama lain. Sebagaimana Satjipto Rahardjo 

dalam bukunya M. Ali Zaidan yang berjudul Menuju Pemulihan Regulasi Pidana, untuk situasi ini 

ia memaknai pemolisian sebagai upaya untuk mengakui pemikiran-pemikiran yang sah ke dalam 

dunia nyata, mengakui pemikiran-pemikiran yang sah, misalnya pemerataan yang menjadi pusat 

pemolisian.27 

Karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan orientasi yang rumit dan 

kompleks tanpa melibatkan manusia, maka Satjipto Rahardjo lebih menekankan pada manusia 

penegaknya dan fasilitas yang mendukungnya. Akan ada pola penegakan hukum yang mekanistis, 

bukan operasi yang mulus. Satjipto menekankan pentingnya memperhatikan pihak-pihak yang 

 

26Muhammad Ridha Haykal Amal, “Perspektif Politik Hukum Islam dalam Perlindungan Anak,” Jurnal 

Mimbar Hukum dan Peradilan, 77 (2011), h. 116. 

27M. Ali Zaidan. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 110. 
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menegakkan hukum. Perlu adanya analisis tentang peran yang dimainkan oleh manusia dalam 

mewujudkan ide-ide hukum karena mungkin penegakan hukum berbeda ketika berada di tangan 

satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lainnya. 

Menurut Wayne La-Favre, penegakan hukum pada hakekatnya adalah proses penegakan 

penilaian pribadi dalam mengambil keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum. 

Kegiatan penyelarasan hubungan nilai yang dituangkan dalam prinsip dan sikap yang kokoh 

sebagai rangkaian tahap akhir penerjemahan nilai, untuk menciptakan, melahirkan, dan 

memelihara perdamaian sosial, secara konseptual, merupakan hakekat dan makna hukum. 

pelaksanaan.28 

Elaborasi konkrit berupa kaidah-kaidah hukum, yang dapat menentukan diperbolehkan 

atau tidaknya sesuatu. Aturan-aturan ini menjadi pedoman atau standar bagi perilaku atau sikap 

yang dianggap pantas. Tujuan dari perilaku atau sikap ini adalah untuk membangun, menegakkan, 

dan memelihara perdamaian. Inilah aktualisasi gagasan penegakan hukum. 

Tujuan penegakan hukum adalah bertindak secara efektif, menegakkan rasa keadilan, dan 

memerangi kejahatan secara rasional. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana melalui 

berbagai sarana, termasuk sarana hukum pidana dan nonpidana yang dapat saling terintegrasi, yang 

dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana. Jika sarana pidana digunakan untuk memberantas 

kejahatan, maka politik hukum pidana akan digunakan, dengan pemilihan diadakan untuk 

memastikan bahwa undang-undang pidana diundangkan dengan cara yang konsisten dengan 

keadaan saat ini dan masa depan. 

Dari segi hukum, pengertian penegakan hukum dapat ditelaah secara objektif. Dalam hal 

ini, maknanya luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum meliputi nilai-nilai keadilan 

yang terkandung dalam aturan-aturan formal dan dalam masyarakat; Namun, dalam arti sempit, 

menegakkan hukum hanya berarti menegakkan peraturan yang diformalkan secara tertulis. Oleh 

 

28Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005), h. 7. 
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karena itu, terjemahan bahasa Indonesia dari kata “pulau” juga dapat menggunakan istilah 

“penegakan peraturan” dalam arti sempit jika mengacu pada penegakan hukum.29 

Di era modernisasi dan globalisasi saat ini, penegakan hukum dapat menjamin kepastian 

hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum apabila berbagai aspek kehidupan hukum selalu 

menjaga moralitas sipil berdasarkan nilai-nilai aktual dalam masyarakat yang beradab secara 

harmonis. Penegakan hukum pidana dipandang sebagai suatu sistem peradilan pidana karena 

merupakan proses kegiatan yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka 

pencapaian tujuan. 

Pemolisian siklus pada dasarnya adalah aktivitas kehati-hatian yang mencakup mengejar 

pilihan yang tidak diarahkan secara ketat oleh hukum dan ketertiban, melainkan memiliki 

komponen penilaian individu. Kegiatan penyelarasan hubungan nilai yang diwujudkan dalam 

prinsip dan sikap yang kokoh sebagai tahap akhir penjabaran nilai untuk menciptakan, 

memelihara, dan memelihara perdamaian sosial secara konseptual merupakan inti dari penegakan 

hukum. Agar tampak lebih konkrit, konsep yang berlandaskan filosofis memerlukan penjelasan 

tambahan. 

Indonesia adalah negara menurut hukum (recht staats), sehingga setiap orang yang 

melakukan kesalahan harus dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya melalui suatu siklus 

hukum. Menurut penegak hukum, kejahatan adalah perbuatan melawan hukum yang disertai 

dengan ancaman (sanksi) berupa kejahatan tertentu yang dipertanggung jawabkan oleh pelakunya. 

Dalam hal ini berkaitan dengan asas legalitas, yang mengatakan bahwa tidak ada perbuatan yang 

dapat dipidana kecuali diatur dengan undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu 

dilakukan.30 

Pemolisian tidak diragukan lagi didasarkan pada keseluruhan referensi undang-undang. 

Dalam hal ini, penegakan hukum berfungsi sebagai unsur struktural yang mewujudkan tatanan 

 

29Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis. 

Medan: PT. Sofmedia, 2011, h. 44. 

30Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 7. 
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sistem hukum. Penegakan hukum tidak dapat digunakan jika hanya peraturan perundang-

undangan yang didukung oleh sistem hukum yang bersih, berintegritas tinggi, dan profesional. 

Oleh karena itu, penegakan hukum akan berjalan dan terlaksana dengan baik apabila aparat 

menyeimbangkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. aparat penegak hukum yang 

profesional berpedoman pada kode integritas dan etika. 

Masyarakat sendiri yang menanamkan keadilan massa atau main hakim sendiri yang selalu 

menganut jalan pintas dan terobosan dengan menghakimi pelaku kejahatan yang tertangkap 

melakukan pelanggaran, telah menimbulkan fenomena baru dimana penegakan hukum kurang 

efektif dan cenderung tidak dapat menuntaskan kejahatan baik secara tuntas maupun tuntas. dari 

segi kualitas dan kuantitas. Karena masyarakat adalah sumber penegakan hukum dan tujuannya 

adalah untuk membawa kedamaian bagi masyarakat, masyarakat memiliki beberapa kemampuan 

untuk mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat di Indonesia, khususnya, memiliki beberapa 

pendapat hukum yang berbeda-beda, antara lain: 

a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan 

b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan 

c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang 

diharapkan 

d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) 

e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat 

f. Hukum diartikan sebagia keputusan pejabat atau pengusaha 

g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah 

h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik 

i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai dan Hukum diartikan sebagai seni. 

Perlindungan kepentingan manusia merupakan fungsi penegakan hukum. Hukum harus 

diterapkan untuk melindungi kepentingan manusia. Penegakan hukum dapat berlangsung secara 

normal, damai, atau dapat terjadi sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Hukum yang dilanggar 



 
 

24 
 

dalam hal ini harus ditegakkan. Penegakan hukum itulah yang membuat hukum menjadi 

kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: 

1) Kepastian Hukum (rechtssicherheit): Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap 

orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. 

Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang 

: fiat justicia et pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). 

Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan 

yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh 

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 

2) Manfaat (zweckmassigkeit): Masyarakat mengantisipasi keuntungan dari penegakan atau 

implementasi hukum. Karena manusia adalah penerima hukum yang dituju, penerapan atau 

penegakannya harus memiliki manfaat atau kegunaan sosial. Jangan sampai keresahan 

sosial hanya bersumber dari pelaksanaan atau penegakan hukum.  

3) Keadilan (gerechtigkeit): Masyarakat sangat prihatin bahwa keadilan diperhitungkan 

ketika hukum diterapkan atau ditegakkan. Keadilan sangat penting dalam cara hukum 

diberlakukan dan ditegakkan. Keadilan tidak sama dengan hukum. Hukum bersifat 

universal, berlaku untuk semua orang, dan bersifat umum.31 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegakan 

hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Faktor hukum 

Hukum tidak lebih dari kehidupan manusia itu sendiri, diorganisasikan ke dalam 

kelompok-kelompok yang bekerja sama dengan tujuan tunggal untuk dapat hidup dan 

 

31Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum; Suatu Pengantar. (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 208. 
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bereproduksi dalam kondisi yang memungkinkan hidup berdampingan secara damai antara 

kelompok individu dan kelompok sosial.32 

2. Fungsi hukum 

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan 

penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena 

itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian 

penegak hokum. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, 

salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Karena fakta bahwa polisi secara teknis dan 

hukum dianggap tidak mampu dan tidak siap, pendidikan saat ini terutama berfokus pada hal-hal 

praktis konvensional, sehingga sulit bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka, seperti memiliki 

pengetahuan tentang kejahatan komputer kejahatan khusus yang dimiliki jaksa. sebelumnya telah 

diberi wewenang dalam banyak kasus. Meskipun demikian, juga diakui bahwa polisi dituntut 

untuk melakukan berbagai tugas.. 

4. Faktor masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan di 

dalam masyarakat. Setiap penduduk atau masyarakat memiliki kesadaran hukum yang cukup 

banyak, permasalahan yang muncul adalah tingkat konsistensi hukum yaitu konsistensi hukum 

tinggi, sedang, atau buruk. Indikator bekerjanya undang-undang yang bersangkutan adalah sejauh 

mana masyarakat mematuhi undang-undang tersebut.. 

 

 

 

32Nurul Qamar. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche 

Rechtsstaat, 2016), h. 9. 
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5. Faktor kebudayaan 

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal 

kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi 

manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana seharusnya 

bertindak, bertindak, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Dengan 

demikian, budaya adalah garis dasar perilaku yang menetapkan aturan tentang apa yang harus 

dilakukan, dan apa yang dilarang. 

5. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan 

dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.33 

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan dalam sistem hukum pidana nasional banyak 

diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHP). Beberapa bentuk perlindungan 

terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain:34 

a. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan/atau penjatuhan pidana 

terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 59 KUHAP.  

b. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapanm 

penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini 

dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP.  

c. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat 

pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP.  

d. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini dapat ditemukan 

dalam Pasal 52 KUHAP.  

 

33Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Universitas Sebelas, 

2003), h. 14 

34Dikdik M,Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2007, h, 18. 
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e. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, 

Pasal 158 KUHAP.  

f. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 

55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP. 

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:35 

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni suatu bentuk perlindungan hukum dimana 

masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau keberatannya terhadap 

suatu keputusan pemerintah sebelum diresmikan. Sebelum keputusan pemerintah 

mengambil bentuk final, subjek hukum diberi kesempatan untuk menyuarakan 

keprihatinan atau pendapat mereka di bawah perlindungan hukum preventif ini. Tujuannya 

adalah untuk menghentikan terjadinya pertengkaran. Jaminan hukum preventif sangat 

penting untuk kegiatan pemerintah mengingat peluang kegiatan karena dengan adanya 

jaminan hukum preventif, otoritas publik didesak untuk berhati-hati dalam mengambil 

keputusan berdasarkan kehati-hatian. 

2. Perlindungan Hukum Represif, yakni suatu jenis perlindungan hukum yang lebih 

menitikberatkan pada penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa merupakan tujuan 

dari perlindungan hukum yang represif. Kategori perlindungan hukum ini meliputi 

penyelenggaraan perlindungan hukum oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan 

Umum Indonesia. Perlindungan hukum dari tindakan pemerintah didasarkan pada gagasan 

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Ini karena sejarah Barat memberi tahu kita 

bahwa pembatasan dan penetapan kewajiban masyarakat menyebabkan berkembangnya 

gagasan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. juga pemerintah. Aturan hukum 

adalah prinsip kedua yang memandu pertahanan hukum terhadap tindakan pemerintah. 

Tujuan negara hukum dapat dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi 

manusia. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menempati posisi utama. 

 

35Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 4. 
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Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan 

implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang 

bersumber pada pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila. Perlindungan 

hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. 

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran 

yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. 

Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan 

keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya 

masyarakat yang aman dan damai. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, 

penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu: 

a. Kepastian Hukum (Rechtssicherkeit) 

b. Kemanfaatan Hukum (Zeweckmassigkeit) 

c. Keadilan Hukum (Gerechtigkeit)  

d. Jaminan Hukum (Doelmatigkeit)36 

Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis, 

berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 

dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya 

dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau 

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan 

tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua 

pengertian, yaitu: 

 

 

 

36Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 43 
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1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan. 

2. Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya 

aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan 

atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal 

dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara 

putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang 

telah diputuskan.37 

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjada kepastian hukum sangat penting. 

Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang 

atau bertentangan dengan undangundang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan 

bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat 

yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila 

pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu bakal berubah 

menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. 

 

B. Bagaimana Analisis Filosofis Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dalam Menjaga 

Keturunan 

1. Pengertian  Anak 

Anak-anak adalah anggota generasi muda bangsa yang pada akhirnya akan mengambil 

peran kepemimpinan. Sebagai anggota generasi muda bangsa, anak memiliki tanggung jawab 

untuk mengamankan apa yang menjadi haknya, seperti hak atas perlindungan baik dari orang tua 

maupun negara. Tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa hak dan tanggung 

jawab anak dihormati secara manusiawi.38 

 

37Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 157-158. 

38Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 165 
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Menurut undang-undang, perlindungan anak dilakukan agar hak-hak anak dapat 

dilaksanakan dengan baik sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara 

maksimal. Mereka juga perlu dilindungi dari gangguan dan diskriminasi agar dapat 

mengembangkan kepribadian yang baik, berakhlak mulia, dan hidup sejahtera. Pasal 28B Ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Setiap anak berhak 

atas perlindungan dari pelecehan dan diskriminasi, serta hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan berkembang.” Karena pelecehan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang melibatkan 

anak, maka seharusnya mendapat perhatian lebih dalam kasus ini. Definisi pelecehan seksual 

sangat luas, tidak hanya mencakup perlakuan fisik tetapi juga aspek lain dari sikap seseorang. 

Akibatnya, semua kasus pelecehan seksual pada akhirnya harus melibatkan pemaksaan selain 

tindakan kekerasan dan penindasan.39 

Karena anak-anak masih dianggap lemah, mereka tidak dapat membela diri secara efektif 

tanpa bantuan orang lain yang lebih tua darinya. Akibatnya, jika mereka dilecehkan, anak akan 

menderita masalah fisik, psikologis, dan sosial. Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan 

harus menjadi prioritas utama. 

Anak-anak muda dalam posisi seperti itu berhak mendapatkan rasa aman sehingga mereka 

bisa mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang sebanding dengan musibah yang dialami, 

baik materil maupun mental, seperti luka karena kehilangan kepercayaan, baik terhadap diri sendiri 

maupun lingkungan sekitarnya. Nasib korban perlu lebih diperhatikan mengingat keadaan 

tersebut. 

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk melindungi 

anak dari pelecehan dan diskriminasi, dan perlindungan anak secara umum mengacu pada semua 

 

39Anastasia Hana Sitompul, “Kajian Hukum Tentang Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak di 

Indonesia”, Dalam Ejournal Lex Crime Vol. IV No. 1, Januari-Maret 2015, h. 

Https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrime/article/view/6999, Diunduh Minggu, 3  
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kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan 

berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan.40 

a. Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin; 

b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelenggaran 

perlindungan;  

c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak, dengan memperhatikan 

hak dan kewajiban orang tua atau wali yang secara hukum bertanggung jawab terhadap 

anak;  

d. Menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat, sesuai 

dengan usia dan tingkat kecerdasan dari anak.41 

Terkait dengan perlindungan terhadap korban, J.E.Sahetapy memperkenalkan 2 (dua) 

model yaitu model hak-hak prosedural (The Procedural Rights) disebut pula model partisipasi 

langsung/partisipasi aktif, model kedua disebut dengan model pelayanan (The Service Model). 

Pada model prosedural, korban berperan aktif dalam proses jalannya persidangan, atau korban 

diberikan kesempatan untuk mengadakan tuntutan pidana, sehingga berhak untuk dihadapkan dan 

didengar pada setiap persidangan. Sedangkan model pelayanan, ditekankan pada pemberian 

kompensasi yang berbentuk restitusi, karena melihat korban untuk dilayani dalam rangka kegiatan 

polisi dan para penegak hukum lainnya.42 

2. Pelecehan Seksual Terhadap Anak 

Pelecehan seksual terhadap anak adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak 

diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbanya dan berakibat mengganggu diri 

 

40Https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrime/article/view/6999, Diunduh Minggu, 3 Januari 2021, 

Pukul 05.20 WIB. 

41Juwita Arsawati, Menyoal Sanksi Pidana Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, Udayana University Press, 

Kampus Universitas Udayana, Denpasar, 2017, h. 33-34 

42J.E.Sahetapy, Modernisasi dan Victimology, Makalah Seminar Relevansi Victimologi di Indonesia Dewasa 

ini, Kelompok Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan yayasan Asia, Surabaya, 23 Maret 1985, 

h.12 
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penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual 

seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi 

seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan 

seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-

tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (implicit).43 

Bentuk pelecehan seksual sesuai dengan pernyataan di atas dapat dikatagorikan menjadi:  

a. Pelecehan seksual Verbal wujud pelecehan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan 

wujud ucapan/perkataan yang ditujukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu 

yang berkaitan dengan seksual. 

b. Bentuk pelecehan non verbal merupakan kebalikan dari verbal apabila dalam pelecehan 

verbal adalah menggunakan kata-kata ataupun ajakan berbentuk tulisan dalam katagori non 

verbal ini lebih menggunakan tindakan akan tetapi tidak bersentuhan secara langsung 

antara pelaku dengan korbanya. 

c. Pelecehan seksual secara fisik Dalam katagori ini pelecehan seksual antara pelaku dan 

korban sudah terjadi kontak secara fisik, dapat digolongkan perbuatan yang ringan dan 

berat, misalnya: Meraba tubuh seseorang dengan muatan seksual dan tidak di inginkan oleh 

korban, Perkosaan atau pemaksaan melakukan perbuatan seksual serta Memeluk, mencium 

atau menepuk seseorang yang berorientasi seksual. 

Pelecehan seksual pada anak dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan 

pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual yang lainnya, yang 

dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan pelecehan maupun tidak, yang dapat 

terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat..44 

 

43N.K. Endah Trwijati, Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis, fakultas pskologi Universitas Surabaya, 

Savy Amira Women’s Crisis Center, h.1. diakses pada 25 februari 2017, pukul 10.30 WIB. 

44N Katjasungkana, Penyalahan Seksual Pada Anak, (Jakarta: Mitra Wacana, 2000), h.14 
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Karena kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, konten seksual banyak tersebar 

melalui media elektronik, pelaku pelecehan seksual terhadap anak sebenarnya tidak hanya orang 

dewasa tetapi juga anak-anak. sehingga banyak anak melakukan hal-hal yang mereka lihat atau 

dengar, mengingat anak-anak telah diberikan akses ke komputer dan ponsel pintar dengan akses 

internet sehingga mereka dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang terkadang juga 

didapatkan oleh orang tua mereka.  

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual yang lebih serius tingkatannya antara lain: 

a. Serious Froms of Harassment adalah pelecehan seksual yang bersifat serius seperti tekanan 

untuk melakukan hubungan seksual melalui telepon atau surat, perkosaan dan penyiksaan 

seksual  

b. Less Serious Froms of Harassment adalah pelecehan seksual yang bersifat tidak serius 

seperti memandangi korban atau menyentuh bagian tubuh dengan sengaja.45 

Bentuk-bentuk pelecehan seksual terjadi karena Perempuan dipandang sebagai objek 

pelampiasan seksual, Sepanjang kehidupannya perempuan digambarkan sebagai makhluk yang 

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

Jahiliyah perempuan digambarkan sebagai barang hidup, yang begitu rendah dan tak berharga. 

Kemudian diakui keberadaannya sebagai manusia sangat berbeda jenis dengan laki-laki. 

Perempuan diperlakukan saat dijadikan pelampiasan hawa nafsu laki-laki. Hal ini tidak berbeda 

dengan zaman yang dikatakan telah modern, pandangan ini masih melekat meskipun ada 

pembebasan dan emansipasi terhadap hak-hak perempuan telah berkembang. Perempuan tetap 

dipandang sebagai objek seksualitas.46 

 

 

  

 

45Leanor B. Johnson. SeksualHarassment At Work:Three Explanatory Models, h. 89-110 

46Ahmaad Husnan, Keadilan Islam antara Wanita dan Laki-laki, Al-Husna, Solo, 1995,h. 43-55 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yakni penelitian yang menekankan 

pendeskripsian dalam bentuk narasi. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif berlandaskan studi 

kasus yang merupakan interpretasi atau penafsiran dari makna pengalaman yang diperoleh dari 

pelopor sumber informasi.47 Data selanjutnya diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar dengan 

memfokuskan pada Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. Alasan 

mendasar dijadikan sebagai lokasi penelitian disebabkan tersebut memiliki orientasi kerja khusus 

menangani persoalan kasus pelecehan seksual. Dalam konteks ini, Perlindungan hukum perlu 

diteliti untuk melihat kedalaman dan kualitas pembentukan hukum perlindungan anak terhadap 

korban pelecehan seksual. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dipahami sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk mengadakan 

hubungan dengan objek yang diteliti.48 Dengan pendekatan, walaupun masalah penelitiannya 

sama, tetapi kadang-kadang peneliti dapat memilih satu antara dua atau lebih jenis pendekatan 

yang bisa digunakan dalam memecahkan masalah.49  

 

47Abdul Manab. "Menggagas Penelitian Pendidikan (Pendekatan Studi Kasus)." (2016), h. 12 

48Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 1995), h. 66. 

 

49Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 108. 
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C. Pendekatan Manajemen 

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan 

sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan 

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi.50 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan manajemen. 

Pendekatan manajemen dalam metode penelitian kualitatif merupakan suatu proses dimana 

kelompok secara kerjasama mengerahkan tindakan atau kerjanya untuk mencapai tujuan bersama. 

 

D. Sumber Data 

1. Data Primer 

Dalam suatu penelitian, data primer dapat dipahami sebagai data utama atau data pokok. 

Sugiyono menjelaskan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.51 Terkait penelitian ini, Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu 

atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Polres Benteng 

terkait anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Kepualan Selayar. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder dapat dipahami sebagai data pelengkap atas data pokok guna 

mendukung kebenaran atau mengidentifikasi relevansi dengan data utama. Menurut Sugiyono, 

sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Data 

yang secara tidak langsung diperoleh oleh peneliti guna mendukung data yang sudah ada sehingga 

 
50Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 8. 

51Sugiyono, Statistika untuk Penelitian (Bandung :Alfabeta, 2012), h. 137. 
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lebih lengkap adalah tergolong dalam data sekunder.52 Untuk data sekunder ini, penyusun 

menggunakan literature, arsip atau document terkait focus penelitian. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Penelitian lapangan (field research) sangat sarat dengan proses observasi. Observasi atau 

pengamatan merupakan salah satu identitas metode penelitian kualitatif. Adapun observasi 

dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam 

kenyataan.53 Khusus dalam penelitian ini, penyusun melakukan observasi awal terlebih dahulu 

guna mengidentifikasi masalah yang terjadi di lokasi penelitian dan obervasi juga akan berlanjut 

pada tahap penelitian. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.54 Wawancara yang dilakukan adalah 

wawancara tidak berstruktur yaitu jenis wawancara yang termasuk dalam kategori in depth 

interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur.55 Pertimbangan pemilihan wawancara tidak terstruktur sebagai salah satu metode 

pengumpulan data khususnya dalam penelitian yang akan dilakukan ialah untuk menghindari  

potensi  kekeliruan  penyusun  tentang fakta  yang sebenarnya sehingga pertanyaan dapat disusun 

berdasarkan setelah penyusun betul-betul memahami situasi yang rill di lokasi penelitian. 

 

52FitriaLestari, "Pengaruh Jiwa Kewirausahaan dan Kreativitas terhadap Keberhasilan Usaha pada Sentra 

Industri Rjutan Binong Jati Bandung." Available at elib.unikom.ac. id 8 (2013), h. 14-27. 

53S. Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah (Cet. XII; Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 106. 

54Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XIII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 

186. 

55Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, h. 320. 
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3. Dokumentasi 

Menurut Kadir, teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam 

penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara 

mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku- buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal 

yang terkait dengan penelitian.56 Dengan demikian dapat dipahami bahwa dokumentasi 

merupakan metode yang menekankan pada pencatatan dokumen atau arsip terkait. 

F. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, atau umumnya 

dipahami humen instument. Instrumen artinya sesuatu yang digunakan untuk mengerjakan 

sesuatu.57 Sementara human instrument yaitu peneliti sendiri yang menjadi instrumen. Human 

Instrument berfungsi menetapkan fokus peneliti, memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuannya.58 

Adapun instrumen lain yang identik dengan penelitian kualitatif diklasifikasi menjadi tiga 

bagian, yaitu sebagai berikut: 

1. Pedoman Observasi 

Dalam proses obervasi tentunya membutuhkan instrumen yang mendukung selama proses 

pengamatan guna menangkap fenomena yang akan diteliti. Maka dalam hal pengamatan dalam 

suatu penelitian, umumnya menggunakan instrccumen observasi meliputi; kamera, vidio recorder, 

pulpen, kertas, dan instrumen lainnya yang dianggap mendukung proses observasi. 

 

 
56A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), 

h. 106. 

57M. Dahlan Y. al-Barry dkk, Kamus Induk Ilmiah Seri Intelektual (Cet. I; Surabaya: Target Press, 2003), h. 

321. 

58Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 305-306. 
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2. Pedoman Wawancara 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa wawancara merupakan percakapan dengan 

maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.59 Maka dalam prosesnya, wawancara memerlukan dukungan instrument untuk 

memudahkan proses penelitian. Dapat dipahami bahwa alat yang digunakan dalam proses 

wawancara adalah lembar atau pedoman yang berisi daftar pertanyaan berkaitan dengan fokus 

penelitian. 

3. Format Dokumentasi 

Sebagaimana dipahami bahwa dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan 

mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan 

penelitian.60 Metode dokumentasi dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan untuk menguji 

relevansi dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi disini lebih pada berkas dokumen dan 

rencana strategis baik dalam bentuk soft file atau arsip. Maka dalam upaya memperoleh data yang 

bersifat dokumen atau arsip dibutuhkan instrumen seperti kertas, pulpen, dan flash disk. 

 

 

 

 
59Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XIII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 

186. 

 

60A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), 

h. 106. 
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G. Teknik Analisis Data 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai suatu proses mengidentifikasi data mentah (raw data) yang 

telah diperoleh dengan melakukan langkah summary, pengkodean (coding) dan kategorisasi 

(categorising). Pengorganisasian diartikan sebagai proses mengumpulkan atau menyatukan 

informasi data yang dihasilkan dari identifikasi awal (proses reduksi data).61 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa reduksi data, merupakan proses 

pemilihan dan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di 

lapangan. Kegiatan ini dilakukan peneliti secara berkesinambungan berkala sejak awal kegiatan 

pengamatan hingga akhir pengumpulan data. 

2. Display Data 

Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan 

mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.62 Peneliti melakukan 

penyajian data, penyajian data yang dimaksudkan adalah menyajikan data yang sudah direduksi 

dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk naratif deskriptif. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yakni merumuskan kesimpulan dari data-data yang sudah direduksi 

dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan dengan 

pola induktif, yakni kesimpulan khusus yang ditarik dari pernyataan yang bersifat umum.63 

 
61Ilham Junaid, "Analisis data kualitatif dalam penelitian pariwisata." Jurnal Kepariwisataan 10.1 (2016), 

h. 65. 

 

62Imam Gunawan, Metode penelitian kualitatif (Jakarta: BumiAksara, 2013), h. 13. 

63Muhammad Arif Tiro, Masalah dan Hipotesis Penelitian Siosial-Keagamaan (Cet: I; Makassar: Andira 

Publisher, 2005), h. 95. 
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H. Teknik Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Dalam 

metode penelitian triangulasi merupakan validasi silang kualitatif. Triangulasi menilai atau 

mengkaji ketercukupan data didasarkan pada penggabungan sumber data atau prosedur 

penggumpulan data yang jamak. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa triangulasi 

merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dan dengan berbagai cara.64 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa untuk menguji keabsahan data melalui 

keterukuran dapat digunakan triangulasi. Dalam hal ini, peneliti memahami triangulasi sebagai 

upaya menemukan benang merah atas hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber dan 

dengan berbagai teknik 

 

  

 
64Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 372. 
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BAB IV 

Analisis Filosofis Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual di Polres Benteng Kabupaten 

Selayar (Perspektif Hifz al-Nasl ) 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar  

a. Kondisi Geografi 

Kecamatan Benteng adalah salah satu kecamatan dari 11 kecamatan di Kabupaten 

Kepulauan Selayar yang seluruh wilayahnya berada di pulau utama Selayar. Adapun luas 

wilayah Kecamatan Benteng adalah 24,63km2 yang merupakan 1,81% dari luas total 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Kecamatan Benteng terdiri Dari 3 kelurahan dimana ibu kota 

kecamatan adalah Kelurahan Benteng Selatan dengan Benteng Utara memiliki wilayah 

teerluas dengan luas wilayah 11,34km2, sedangkan kelurahan terkecil adalah Kelurahan 

Benteng luas  6,98km2 dan memiliki jarak 1km ke ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Dari 3 kelurahan yang ada, kelurahan dengan luas wilayah 6,31 km2.65 

b. Keadaan Penduduk 

Penduduk di Kecamatan Benteng pada tahun 2015 berjumlah 24.414 dengan jumlah rumah 

tangga sebanyak 5.796. Jika melihat dari pembagian penduduk berdasarkan kelompok umur maka 

di dapatkan jumlah penduduk terbanyak berada pada sebaran umur 0-4 tahun. Berdasarkan 

pertumbuhan penduduk, secara keseluruhan di Kecamatan Benteng memiliki pertumbuhan 

penduduk sebesar 2,53% dengan pertumbuhan penduduk terbesar terjadi dikelurahan Benteng 

Selatan. Selain iitu, berdasarkan sex ratio di Kecamatan Benteng didapatkan rasio sebesar 0,92, 

berarti bahwa dari 100 jiwa penduduk berjenis kelamin Perempuan terdapat 92 jiwa penduduk 

berjenis kelamin laki-laki.66 

 

65 BPS Kabupaten Selayar, Statistik Daerah Kecamatan Benteng 2017, h. 1 

66 BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, Statistik Daerah Kecamatan Benteng 2017, h. 2 



 
 

42 
 

 

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Benteng 

 

2.Profil Kelurahan dan Lingkungan di Kecamatan Benteng 

Kecamatan Benteng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 

Tahun 2006. Secara administratif Kecamatan Benteng dibagi menjadu tiga Kelurahan masing-

masing : 

a. Kelurahan Benteng terbagi menjadi tujuh lingkungan yaitu : 

1) Lingkungan Tanadoang 

2) Lingkungan Tanadoang Timur 

3) Lingkungan Pasangrahan 

4) Lingkungan Pasangrahan Timur 

5) Lingkungan Lango-lango 
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6) Lingkungan Bua-bua 

7) Lingkungan Lango-lango Barat 

3. Kelurahan Benteng Utara terbagi menjadi lima lingkungan yaitu : 

1) Lingkungan Bonea 

2) Lingkungan Bonea Utara 

3) Lingkungan Bonea Selatan 

4) Lingkungan Bua-Bua Timur 

5) Lingkungan Bua-Bua  Utara 

4. Kelurahan Benteng Selatan terbagi menjadi enam lingkungan yaitu:  

1) Lingkungan Bonehalang 

2) Lingkungan Bontopanappasa 

3) Lingkungan Panggilian Utara 

4) Lingkungan Panggilian Selatan 

5) Lingkungan Balang Hibung 

6) Lingkungan Bonehalang Selatan  

Adapun lokasi penelitian ini berada di Lingkungan Tanadoang Kelutrahan 

Benteng Kecamatan Benteng dan Lingkungan Lango-lango Kelurahan Benteng 

Kecamatan Benteng. Lingkungan ini dipilih berdasarkan pertimbangan keberadaan 

para informan penelitian ini di lokasi tersebut. 

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

Pada sub pembahasan ini akan diuraikan temuan data penelitian yang diperoleh dari hasil 

observasi dan wawancara terhadap penyidik, tersangka, dan korban. Proses observasi dalam hal 

ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi informan yakni di kediaman informan dan 

instansi Kepolisian. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, dimana 

keberadaan peneliti diketahui oleh informan sebaagai pengamat namun tidak terlibat secara penuh 

dalam aktivitas informan.  

Sedangkan proses wawancara penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara 

semistruktur (semistructure interview). Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kateegori 

indepht interview, dimana pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara 
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terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuuk menemukan permasalahan lebih 

teerbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya. Setelah mengumpulkan data 

yang didapatkan dari observasi terus terang dan tersamar, wawancara mendalam terstruktur dan 

dokumentasi maka didapatkan hasil penelitian mengenai bentuk pelecehan seksual terhadap anak 

dibawah umur. 

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual di Wilayah 

Hukum Polres Benteng 

Pada hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada 

tahun 2020, yang mengalami peningkatan, berdasarkan data Satuan Polres Benteng tahun 2020. 

Tabel III.1 menunjukkan bahwa akan ada 6 kasus kekerasan baru pada tahun 2021, naik dari 3 

pada tahun 2020 (meningkat signifikan).67 Kasus kekerasan tersebut, diantaranya ialah korban dari 

tindak pelecehan seksual. 

Pada umumnya dikebanyakan kalangan anak yang mengalami pelecehan seksual hal yang 

dirasakan anak pada saat mengalami pelecehan seksual tersebut ialah korban merasakan trauma 

dan juga depresi . dimana Trauma psikis dalam psikologi diartikan sebagai kecemasan hebat dan 

mendadak akibat peristiwa dilingkungan seseorang yang melampaui batas kemampuannya untuk 

bertahan, mengatasi atau menghindar 68. Trauma sendiri mendatangkan banyak akibat, salah 

satunya “Post traumatic stress disorder”. PTSD sendiri mendatangkan perasaan dihantui dengan 

masalah traumatis yang dirasakan,dimana penderita sendiri cenderung memisahkan diri dengan 

orang lain karena merasa berbeda dan takut dikucilkan. Trauma tentunya akan terus membekas 

bagi korban pelecehan seksual,karena adanya rasa luka yang besar dan ketakutan akan terjadinya 

hal tersebut. Rasa sakit dan rasa trauma yang dirasakan korban jelas sangat besar,sehingga terus 

timbul rasa sulit untuk melepaskan dan melupakan rasa sakit yang ada.  

 

67Hasil wawancara pada Kanit PPA Polres Benteng tanggal 05 Oktober 2023. 

68 Dirgayunita, A. (2016). Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan 

Pemerkosaan. Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi, 1(2), 185-201. 
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Salah satu trauma yang dirasakan korban pelecehan seksual adalah depresi. dimana korban 

yang mengalami pelecehan seksual kerap mengalami depresi sehingga sering menyalahkan diri 

sendiri dan memiliki emosi yang tidak stabil seperti tiba-tiba suka marah,menyakiti dirinya sendiri, 

putus asa dan lain sebagainya. Depresi sendiri merupakan satu masa terganggunya fungsi manusia 

yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih dan gejala penyertanya, termasuk perubahan pada 

pola tidur dan nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, anhedonia, kelelahan, rasa putus asa dan 

tidak berdaya, serta bunuh diri (Kaplan, 2010)  

Untuk itu sangat sulit untuk menyatakan bagaimana kondisi perasaan yang dialami oleh 

korban dan ibu korban sebelum kasus ditangani kepolisian. karena setiap individu bereaksi secara 

berbeda terhadap situasi yang sulit dan traumatis. Namun, dalam kasus kekerasan atau pelecehan 

seksual terhadap anak,biasanya ada rasa ketakutan , kesedihan yang sangat besar tentu yang 

dirasakan pada anak korban dan juga merasa malu. Sedangkan bagi ibu korban,biasanya ada rasa 

marah, tidak berdaya dan kecemasan akan keselamatan anak mereka. 

Untuk Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual telah diatur dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, 

pemerintah telah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas 

Perempuan) dalam rangka penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia, yang dibentuk 

melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 pada tanggal 9 Oktober 1998 dan diperkuat 

dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. 

Dalam hal ini Upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi hak atas rasa aman korban 

pelecehan seksual yaitu dengan mengeluarkan peraturan terkait perlindungan terhadap pelecehan 

seksual yang dimana meliputi perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan 
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seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, dan/atau pemaksaan hubungan seksual dengan orang 

lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. 

Tabel III.2 Penulis telah berhasil mengumpulkan data kasus pelecehan seksual yang 

diperoleh dari berbagai sumber, Data korban anak pelecehan seksual di Wilayah Hukum Polres 

Polres BentengBenteng yaitu sebagai berikut: 

 

No Tahun Jumlah korban 

1 2020 6 

2 2021 9 

3 2022 5 

4 2023 10 

Total 30 

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Polres BentengBenteng (Data primer 
penulis) 

Dari tabel diatas tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 total kasus pelecehan 

seksual terhadap perempuan dan anak di Daerah Selayar tercatat sebanyak 6 kasus, dan di tahun 

2023 jumlah korban pelecehan seksual sebanyak 10 kasus. Jumlah tersebut termasuk kasus 

pelecehan seksual dan mengalami kenaikan dari tahun 2021. 

Keterangan dari Bapak Saenal Evendi S.H selaku Kanit Unit Polres Benteng menjelaskan 

kronologis korban pelecehan seksual yaitu:69 

Pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekitar jam 14.00 wita saya sementara berada di 
kampung di Dsn.Pondang Ds.Lowa Kec.Bontosikuyu  dan menelfon sdri.AMELIA dengan 
mengatakan “maua jalan turun ke pamatata”,sdri.AMELIA bertanya”apa mau dibikin 
disana?” dan saya menjawab”menjemput penumpang,tidak maujaki ikut pergi jalan-
jalan?”.Kemudian sdri.AMELIA menjawab”ambilma” dan saya mengatakan “tungguma 
paeng sebentar”,setelah itu saya matikan telfon.Kemudian sekitar jam 14.30 wita saya 
bersama teman saya sdra.IWAN berangkat dari Dsn.Pondang Ds.Lowa 
Kec.Bontosikuyu.Setelah di kampung Bontoala saya pelan-pelan karena sudah dekat 
dengan kampung sdri.AMELIA yakni di Pariangan dan menghubungi sdri.AMELIA lewat 
chat yang mana isi chat saya yakni”dekatma di pariangan”,akan tetapi chat saya cuma 
centang satu dan saya pelan-pelan terus sampai melewati kampung Pariangan.Kemudian 
setelah sampai di kampung Tile-Tile Handphone saya berbunyi dan saya mengambil 

 

69Saenal Evendi S.H, wawancara langsung, Polres Benteng, 05 Oktober 2023. 
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Handphone saya dan melihat ternyata ada panggilan tak terjawab dari sdri.AMELIA dan 
ada pesan masuknya.Akan tetapi saya tidak sempat membaca pesan tersebut dan langsung 
menelfon sdri.AMELIA “Halo,kenapa lewatma di kampungmu” dan sdri.AMELIA 
mengatakan “tidak ada jaringan memang disini”.Setelah itu saya mengatakan kepada 
sdri.AMELIA ”jadi kujemputmako karena di Tile-Tilema ini” dan sdri.AMELIA 
menjawab”iye palek jemputma”.Dan saya bertanya lagi kepada sdri.AMELIA”jadi 
dimanako kujemput?” dan sdri.AMELIA menjawab ”di sekitar Alfamidi karena kulihatjaki 
kalau datangmaki”.Setelah itu saya mematikan telfon dan memutar haluan mobil yang saya 
kendarai menuju ke Pariangan. Pada saat saya sampai di Pariangan,saya berhenti di warung 
depan Alfamidi dan sekitar 20(dua puluh) menit kemudian sdri.AMELIA datang dengan 
mengendarai motor dan berhenti.Kemudian sdri.AMELIA berkata kepada saya”putarki 
karena mau saya simpan motor”.Setelah itu saya mengikuti sdri.AMELIA dari belakang 
dan menunggunya di pinggir Jalan poros Pariangan.Beberapa menit kemudian 
sdri.AMELIA datang dan langsung naik dan masuk kedalam mobil dan kami langsung 
berangkat menuju Benteng.Sekitar jam 15.45 wita saya bersama sdri.AMELIA dan 
sdra.IWAN tiba di rumah orang tua saya di Jl.Selayar Regency BTN Parappa 
Kel.Bontobangun Kec.Bontoharu langsung turun dari mobil dan saya bersama 
sdri.AMELIA dan sdra.IWAN duduk-duduk di teras rumah sambil cerita-cerita.Sekitar 
kurang lebih 15(lima belas) menit kemudian saya mengajak sdri.AMELIA masuk ke dalam 
kamar dengan suara kecil “ayo ke kamar”.Dan sdri.AMELIA langsung berdiri dan jalan 
menuju kamar.Setelah saya dan sdri.AMELIA sudah berada di dalam kamar,saya langsung 
menutup pintu kamar akan tetapi tidak mengunci pintu kamar tersebut dan sdri.AMELIA 
duduk melantai sambil sandar ke dinding tembok kamar dan saya langsung mencium pipi 
bagian kirinya sebanyak 2(dua) kali kemudian saya memegang kedua pundaknya dan 
menyandarkannya ke dinding tembok,setelah itu saya hendak melepaskan kudungnya akan 
tetapi sdri.AMELIA memberontak dengan cara mendorong bagian dada saya dengan kedua 
tangannya dan menendang kaki saya pada bagian betis.Pada saat itu saya mengatakan”ayo 
palek keluarmaki kalau tidak mau”.Setelah itu saya dan sdri.AMELIA keluar dari kamar 
kemudian saya mengantar sdri.AMELIA ke depan rumah tantenya di Jl.Rauf Rahman Lr.1 
belakang Kantor DPR 

Adapun keterangan mengenai hukuman yang diberikan tersebut, Briptu Rosnaeni selaku 

penyidik juga menyatakan bahwa 70: 

 “Hukuman yang diberikan pada tersangka sudah tepat dan sesuai dengan keinginan 
keluarga korban. Dan pihak kepolisian Polres Benteng menangani perkara khususnya 
perlindungan anak tersebut diproses dengan cepat. Mengingat dampak-dampak yang 
ditimbulkan oleh korban bilamana lambat ditangani. Dan apabila pelaku dari pelecehan 
seksual tersebut adalah anaknya maka proses penyidikan untuk melengkapi berkasnya (7 
hari) dan sebelum (15 hari) berkas sudah dilimpahkan ke JPU(jaksa penuntut umum)” 

 

 

 

 

70 Briptu Rosnaeni,wawancara langsung, Polres Benteng, 05 Oktober 2023. 
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 Kemudian mengenai penegakan hukum di Indonesia terutama pada anak  korban 

pelecehan seksual Menurut pendapat dari Bapak Saenal Evendi S.H selaku kanit PPA menjelaskan 

bahwa:  

“dapat kita lihat bahwa Penegakan hukum yang ada di indonesia pada kasus pelecehan 
seksual pada anak yaitu sudah setimpal dengan perbuatannya. Dan rata-rata ancaman 
pidananya yang diberikan maksimal 5 tahun (untuk menjerat pelaku agar si pelaku 
mendapatkan efek jera atas apa yang ia perbuat)” 71. 

Dari data kekerasan seksual yang telah dipaparkan, menunjukkan fakta bahwa pihak-pihak 

yang terkait seperti instansi pemerintah dan pihak kepolisian, telah berupaya untuk memberikan 

perlindungan hukum secara nyata terhadap korban pelecehan seksual. Salah satu contoh kasus 

yang terjadi di Daerah Riau dan ditangani oleh pihak kepolisian Polres Benteng adalah pelecehan 

seksual yang terjadi pada seorang anak. Kejadian tersebut terjadi di dalam rumah sendiri, Pelaku 

pelecehan seksual korban saat sedang baring. Ketika korban sedang memijit dan menemani si 

pelaku, kemudian pelaku menjalankan aksinya dengan meremas dada korban. Seketika Korban 

pelecehan seksual yang dialami oleh keluarga korban yaitu anak sendiri yang bernama Rohmah 

Amelia Br Sibarani. Kejadian ini dilihat dari ibu korban Sri Mawarni Umur 33 Tahun Warga 

Negara Indonesia.  

Berdasarkan penjelasan diatas sebagai bentuk perlindungan dan penanganan lain yang 

dilakukan terhadap anak korban pelecehan seksual yaitu : 

1. Dilakukan Pemeriksaan oleh Dinas Sosial 

Pengawasan di Dinas Sosial bermanfaat bagi anak, terutama untuk mencegah mereka 

disakiti atau diperlakukan secara tidak manusiawi oleh orang dewasa, dan tujuan yang paling 

utama adalah membantu anak dalam memperoleh hak-haknya. Lembaga pelayanan sosial 

memiliki keberanian untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak karena 

mereka dapat terhubung dan mewakili masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, Dinas Sosial 

diharapkan dapat membantu para korban dalam mencapai pemulihan mental dan psikologis bagi 

anak-anak yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan seksual.  

 

71 Saenal Evendi S.H, wawancara langsung, Polres Benteng, 05 Oktober 2023. 
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Atas dasar hal Tersebut, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Polres BentengBenteng menerbitkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang 

Layanan terpadu bagi anak korban tindak kekerasan yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah 

Kabupaten Polres BentengBenteng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan 

anak. Pelayanan Minimal (SPM) ini dijadikan tolak ukur dalam menangani kasus pelecehan 

terhadap anak yaitu agar anak korban tindak pelecehan mendapatkan layanan minimal yang 

dibutuhkan sehingga semua indikator penanganan korban tindak pelecehan menjadi urusan wajib 

pemerintah daerah dengan menyediakan pelayanan terpadu bagi anak korban tindak pelecehan.  

Adapun tolak ukur ini meliputi 5 (lima) jenis layanan, yaitu layanan pengaduan, layanan 

kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum serta penegakan hukum bagi anak korban tindak 

kekerasan. Hal terscebut tertuang dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Polres 

BentengBenteng Nomor 8 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa setiap anak korban tindak 

kekerasan berhak memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang 

diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah daerah, kepolisian, lembaga swadaya masyarakat, 

organisasi sosial yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Bupati. 

Dinas Sosial bertugas mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang 

perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan dan penanganan sosial, serta 

merumuskan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan pengawasan. 

2. Dilakukan Proses Penahanan dan Penangkapan kepada pelaku tindak pidana pelecehan 

sesksual serta Mengusut tuntas kasus perkara tersebut. 

1. Penahanan  

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik 

atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur 

dalam undangundang ini, hal ini diatur dalam KUHAP yakni dalam Bab 1 butir 21. KUHAP hanya 

mengatur dalam rincian pasal tentang materi penangguhan penahan yang menyangkut jaminan 
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uang atau orang dan pejabat yang berwenang menetapkan penangguhan penahanan serta 

keberadaan tersangka atau terdakwa jika melarikan diri dari status penangguhan penahan.72 

Penahanan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang membatasi kebebasan 

kemerdekaan seseorang. Seseorang di sini bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang 

menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut undang-undang dapat 

dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai 

tersangka maupun terdakwa, seperti halnya pelecehan seksual terhadap anak.73 

Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut 

memaksa sesorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan sesorang sebagai 

objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. Pelcehan seksual pada dasarnya terjadi apabila 

orang yang menjadi sasaran pelecehan seksual tersebut merasa tidak suka dan tidak diharapkan 

dari perbuatan pelaku sehingga orang yang menjadi sasaran menimbulkan akibat negatif seperti 

rasa malu, terhina, marah, kehilangan kesucian, tersinggung, kehilangan harga diri dan sebagainya. 

Sesusai dengan studi kasus yang di angkat oleh penulis bahwa perbuatan pelecehan seksual 

terebut yaitu perbuatan cabul. Tindak pidana pencabulan termasuk golongan tindak pidana 

kesusilaan. Hal ini telah diketahui bahwa perbuatan tersebut telah melakukan tentang kejahatan 

terhadap kesusilaan. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat peraturan 

yang mengatur tentang cabul antara lain Pasal 289 sampai dengan 296 tentang kejahatan terhadap 

kesusilaan.  

Pada dasarnya jika dikaitkan dengan studi kasus yang di angkat maka Pasal yang berlaku 

yaitu 289 dan 294 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: 

Pasal 289 : Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 
untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan 
perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun.  

Pasal 294 ayat (1) : barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, 
anak angkat, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur atau dengan orang 
yang belum cukup umur yang pemeliharanya, pendidikan atau penjaganya diserahkan 

 

72Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta, h. 19 

73 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti Bandung. 1996, h. 16. 
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kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahnnya yang belum cukup umur, diancam 
dengan pidana paling lama tujuh tahun. 

Pelecehan seksual dalam artian melakukan pencabulan terhadap anak kandung merupakan 

suatu perbuatan yang melanggar dan perbuatan melawan hukum sehingga hukum pidana berperan 

penting dalam menyelesiankan perkara tindak pidana kesusilaan dan mencari kebenaran fakta 

hukum dari pertistiwa pelecehan seksual yang dilakukan ayah kandung terhadap anaknya. Setelah 

mendapatkan fakta hukum atas peristiwa tersebut maka baru dapat diberikan penjatuhan hukuman 

sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang telah dilakukannya. 

Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara 

pidana dalam menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari 

siapa pelaku yang dapat didakwakan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menemukan 

apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu 

dapat dipersalahkan. 

Berdasarkan beberapa pasal diatas maka ada perbandingan antara Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

No. 23 tahun 2002 tentang Perlindugan Anak. Melihat kedua undang undang memiliki 

perbarengan aturan tersebut maka hukum positif yang berlaku ialah berdasarkan asas specialis 

derogate legi generalis yang memiliki makna yaitu aturan khusus mengesampingkan aturan hukum 

yang lebih umum. 

Maka dari kesimpulan diatas menjelaskan bahwa hukum positif dalam Aspek Hukum 

Pidana Pelecehan Seksual Ayah Kandung Terhadap Anaknya ialah Undang-Undang No 35 tahun 

2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 tahun 2002 dalam penyelesaian perkara tindak 

pidana pencabulan sehingga dapat beri hukuman kepada ayahnya selaku pelaku dari pelecehan 

seksual terhadap anaknya. 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwasannya Penahanan terdapat pada Pasal 1 

butir 21 KUHAP, Penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka/terdakwa melarikan diri, 

merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi perbuatan pidana. Adapun 

penangkapan dan/atau penahanan yang melanggar hukum acara pidana disebut penangkapan 
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dan/atau penahanan sewenang-wenang, biasanya dilakukan dalam rangka pelecehan, pemaksaan 

dan bahkan bisa berujung pada kejahatan lainnya seperti pemerkosaan dan penghilangan paksa.74  

Sebelum dilakukan penahanan, seseorang masih mempunyai hak terhadap dirinya sendiri 

yang tertuang pada Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of innocence). Asas praduga tidak 

bersalah merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang 

fundamental. Dengan demikian asas praduga tidak bersalah bersumber dari hak asasi manusia yang 

bersifat universal. Dalam perundang-undangan nasional asas praduga tidak bersalah telah diatur 

dalam Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan 

umum angka 3 huruf c KUHAP dinyatakan bahwa, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, 

dituntut dan/atau dihadapkan di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya 

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan, penyidik adalah Polri yang berwenang 

melakukan penangkapan dan penahanan. Selain berwenang melakukan penahanan sebagaimana 

diatur dalam KUHAP, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan 

dengan dasar undang-undang khusus. Aparat wajib menjamin dan mempertahankan hak 

tersangka/terdakwa/terpidana sebagai suatu kontrol agar aparat tidak berlaku sewenang-wenang 

dalam melaksanakan kewajibannya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia menyebutkan adanya beberapa hal yang berkaitan dengan hak untuk mendapat keadilan, 

seperti hak untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi, hak untuk tidak dituntut atas dasar 

hukum yang berlaku surut, hak mendapatkan bantuan hukum dan lain sebagainya. Hak-hak 

tersebut tentunya harus dilaksanakan oleh setiap orang terkait, terlebih lagi para aparat penegak 

hukum.75 

 

 

74Mufti Makaarim, Wendy Andika Prajuli dan Fitri Bintang Timur, (ed), Almanak Hak Asasi Manusia di 

Sektor Keamanan Indonesia 2009, (Jakarta: IDSPS, 2009), h. 213. 

75Made Dharma Weda, Modul Instrumen HAM Nasional Hak Memperoleh Keadilan, (Departemen Hukum 

dan HAM RI Direktorat Jenderal Perlindungan HAM: 2004), h. 2-3. 
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2. Penangkapan  

Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu 

kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan 

atau penuntutan dan atau peradilan. Karakter utama dari penangkapan adalah pengekangan 

sementara waktu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan. Penangkapan dan pemidanaan 

memiliki sifat yang sama yaitu adanya pengekangan kebebasan seseorang, hanya saja pemidanaan 

ditujukan untuk menghukum seseorang yang telah terbukti kesalahannya dalam sidang 

pengadilan.76 

Sebelumnya penyidik harus melaksanakan Asas Legalitas dalam melaksanakan Upaya 

Paksa berdasarkan perintah tertulis dari pihak yang berwenang. Penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang 

diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara sebagaimana yang 

diatur dalam undang-undang. Melalui proses tahap penangkapan tersebut, seseorang itu harus 

terbukti melakukan tindak pidana terlebih daBenteng sehingga dapat dijatuhkan hukuman 

terhadapnya. 

Maksud perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak 

mengadakan pembedaan perlakuan adalah bahwa di depan pengadilan kedudukan semua orang 

sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Ketentuan atas asas tersebut dinyatakan dalam Pasal 

4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan 

bahwa,”Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Tujuan 

dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak–hak asasi manusia yang mendapat 

perlindungan didalam negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini memberikan suatu jaminan 

hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang 

memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau 

 

76Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2005), h. 11. 
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masyarakat biasa, apabila mereka melakukan perbuatan hukum. Maka digunakan sanksi hukum 

sesuai dengan hukum yang berlaku. 

3. Apabila diperlukan maka akan Dilakukan pemeriksaan terhadap psikologi untuk 

memastikan kesehatan dan mental korban 

Vagina (senggama), leher rahim dan bagian (mulut rahim), selaput dara, rahim (rahim), 

anus (lubang anus), mulut, dan daerah sensitif seksual (leher, payudara, paha, dll) semua dapat 

diperiksa untuk korban pelecehan seksual.  memeriksa payudara dan perut pelaku untuk tanda-

tanda kehamilan serta bintik-bintik yang mengandung air mani atau air liur. 

Wawancara yang penulis dapatkan dari Penyidik yaitu Briptu Rosnaeni mengenai 

kompensasi seperti apa yang diberikan kepada korban pelecehan beliau menyatakan bahwa77:  

Terhadap korban pelecehan seksual kompensasi yang diberikan oleh Negara kepada korban 
yaitu terhadap biaya Visum,Psikologi hingga dititipaknnya korban kerumah aman yaitu 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) di Pekanbaru dimana biaya 
keseluruhannya akan di tanggung oleh Negara. 

Penanganan dan penyelesaian kasus anak korban pelecehan seksual di Polres Benteng 

berjalan dengan kurang baik. Maka dari itu Polisi melakukan sosialisasi untuk menekan jumlah 

kasus pelecehan seksual terhadap anak, khususnya anak di bawah umur di Polres BentengBenteng, 

namun tetap masih ada kendala dalam penyelesaian kasus tersebut. 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

“perlindungan anak” adalah setiap dan semua tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan 

melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. dan terlindung dari kekerasan dan diskriminasi. 

Mengenai masalah perlindungan hukum anak, Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa 

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya 

pemerintah menghargai hak-hak anak dan perlindungannya.78 

 

77 Briptu Rosnaeni,wawancara langsung,05 Oktober 2023 

78Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Refika Aditama, Bandung, 2006), h. 67. 
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan dua undang-undang di Indonesia 

yang dimaksudkan untuk melindungi anak. 

Bentuk jaminan yang sah bagi anak sebagai penyintas dari perbuatan cabul terdapat dalam 

beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengamanan Anak, yaitu 

Pasal 18, Pasal 59, Pasal 64 ayat (1), Pasal 69, Pasal 81 dan Pasal 82 

1. Instrumen Internasional 

Ada banyak instrumen internasional yang terkait dengan anak-anak dari perspektif 

internasional. Karena itu, negara-negara di seluruh dunia semakin memberikan perhatian khusus 

pada masalah yang dihadapi anak-anak. Konvensi Hak Anak memuat sejumlah instrumen 

internasional yang perlu dikaji terkait dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak korban 

pelecehan seksual. Perjanjian internasional yang dikenal dengan United Nations Convention on 

the Rights of the Child mewajibkan negara-negara untuk melindungi hak-hak anak. Konvensi 

tersebut meminta negara untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan pelecehan 

seksual. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa bahaya bagi seorang anak untuk terlibat dalam 

gerakan seksual, prostitusi anak muda, dan penipuan anak muda dalam pembuatan film porno 

adalah dianggap ilegal. Selain itu, negara bertugas mencegah perdagangan anak dan penculikan. 

Melalui pembentukan Konvensi Hak Anak, anak telah ditetapkan sebagai subjek hukum 

yang memerlukan perlindungan hak. Konvensi Internasional tentang Hak Anak menetapkan 

bahwa seorang anak berhak atas perlindungan hukum khusus jika berhadapan dengan hukum, hak 

atas perlindungan hukum khusus jika terjadi eksploitasi pekerja anak, hak atas perlindungan 

hukum khusus dalam penyalahgunaan narkoba, hak atas perlindungan hukum khusus dalam hal 

eksploitasi dan pelecehan seksual, dan hak atas perlindungan hukum khusus dari penculikan, 

penjualan, dan perdagangan anak.79 

 

79Didik M Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), h. 123-

124. 



 
 

56 
 

Instrumen internasional di atas telah menetapkan banyak hak istimewa anak-anak dan 

komitmen negara-negara yang menandatangani dan mengonfirmasi mereka untuk melindungi 

anak-anak. Karena semua bangsa secara moral berkewajiban untuk menghormati, menjunjung 

tinggi, dan membela hak-hak anak, maka Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi 

instrumen tersebut wajib melaksanakannya. 

2. Korban Pelecehan Seksual 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari Ibu Korban pada tanggal 23 

Maret 2023 menyatakan bahwa: 

Korban pelecehan seksual yang dialami oleh keluarga korban yaitu anak sendiri yang 
bernama Amelia. Kejadian ini diketahui dari Masyarakat yang di lakukan terhadap anak di 
bawah umur tersebut terjadi pada hari  minggu tanggal 23 April 2023 sekitar jam 14.0080 

Setelah pelaku pelecehan seksual berhasil diamankan oleh warga, petugas kepolisian dari 

Polres Polres Benteng tiba di lokasi untuk menjemput pelaku. Kemudian pelaku ditahan di tahanan 

Polres Benteng untuk dimintai keterangan dan pertanggung jawaban. Kepolisian Daerah Riau 

memberikan perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual baik berupa perlindungan 

hukum represif maupun perlindungan hukum preventif. Dalam rangka memberikan perlindungan 

hukum represif kepada korban pelecehan seksual, kepolisian melakukan penanganan dimulai 

dengan adanya laporan atau aduan mengenai tindak pelecehan seksual yang diterima oleh polisi di 

bagian pelayanan masyarakat, kemudian laporan tersebut akan diteruskan ke bagian Unit PPA, 

selanjutnya akan dilakukan tindakan penyelidikan yang akan menentukan apakah suatu perbuatan 

merupakan tindak pidana atau bukan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada 

tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai 

tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan 

“mencari serta mengumpulkan bukti”.Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang 

ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Kemudian tindakan penyidikan yang berupa 

 

80Ibu Korban, wawancara langsung, Polres Benteng, 5 Oktober 2023 
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pemanggilan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan diberikan beserta dengan 

perlindungan kepada korban. 

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam 

pengertian penyidikan yakni sebagai berikut: 

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan tindakan yang 

antara satu dengan yang lain saling berhubungan;  

2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik; 

3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu 

membuat terang tindak pidana yang terjadi,dan menemukan tersangkanya.  

a) Hak-hak Tersangka Saat Dilakukan Penangkapan.  

Dalam hal penangkapan secara jelas diatur pada Pasal 16 dan 17 KUHAP, bahwa yang 

berwenang melakukan penangkapan adalah penyelidik atas perintah penyidik ataupun penyi- dik 

dan penyidik pembantu. Sedangkan penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang 

diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan 

yang dilakukan terhadap tersangka, maka pejabat kepolisian tersebut haruslah memperlihatkan 

surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka. 

Penanganan Kasus merupakan wadah koordinasi dalam bekerja sama untuk penanganan 

suatu kasus pelecehan seksual. Selain perlindungan hukum dalam bentuk pendampingan dalam 

proses hukum, memberikan pendampingan psikologis kepada korban adalah sangat penting. 

Ketika korban mengalami trauma, maka akan dilakukan pemulihan trauma terlebih daBenteng. 

Pendampingan psikologis yang lain adalah dengan memberikan penguatan pemahaman kepada 

korban dan keluarga mengenai hak-hak korban pelecehan seksual. 

b) Hak-hak Korban Menurut KUHAP.  

Hak dari seorang korban kejahatan atau tindak pidana yang paling utama adalah 

mengajukan pengaduan, kepada pejabat kepolisian baik secara lisan maupun tertulis tentang 
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keadaan yang dialaminya. Di dalam KUHAP ketentuan tersebut salah satu Pasalnya yang 

mengatur adalah Pasal 108 ayat (1)  

Dengan adanya hak seseorang yang menjadi korban tindak pidana untuk mengadakan 

pengaduan kepada pejabat kepolisian, merupakan salah satu antisipasi prefentif agar pihak 

korban atau keluarganya tidak main hakim sendiri, karena perbuatan tersebut bukanlah katagori 

hak dari korban. Dalam melakukan tindakan hukum hanya pejabat kepolisianlah yang berhak 

sampai selesainya tahap penyidikan. 

Bilamana penyidik sebagai pejabat kepolisian menghentikan tindakan penyidikannya 

terhadap pengaduan pihak korban, padahal peristiwanya jelas merupakan suatu tindak pidana. 

Maka hak korban dalam hal ini dapat meminta penjelasan atau keterangan kepada penyidik, 

tentang apa sebab dan alasannya sehingga penyidikan dihentikan. Hak berikutnya bagi korban bila 

tidak puas dengan penjelasan dari penyidik tersebut berda- sarkan rasa keadilan, maka selanjutnya 

dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan setempat agar diadakan pra-peradilan.  

Akan tetapi di sisi lain, pelecehan seksual merupakan kasus yang pembuktiannya sangat 

sulit. Pengaturan mengenai pelecehan seksual yang ada dalam KUHP secara garis besar 

mengatakan bahwa bentuk kekerasan seksual hanyalah cperkosaan dan pencabulan. Sehingga 

pembuktian didasarkan pada Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), yang menggunakan lima macam alat bukti yaitu: keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa.  

Melihat miris nya kejadian tersebut Bapak Saenal Evendi S.H menjelaskan bahwa: 

Kebanyakan Motif yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual dapat beragam seperti: 
1. Kepuasan seksual (dimana sang pelaku melakukan pelecehan seksual untuk memenuhi 
kebutuhan seksualnya tanpa memperhatikan hak dan keselamatan korban namun hal lain 
yang terjadi biasanya dikarenakan pelaku tidak mendapatkan kepuasan seksual pada 
pasangannya,walaupun demikian hal tersebut tidak dibenarkan bahwa pelaku mencari 
kepuasaan dengan melakukan pelecehan seksual. 2. Control dan dominasi (dimana pelaku 
menggunakan pelecehan seksual sebagai cara untuk menguasai dan mendominasikan 
korban,bahkan merasa lebih kuat dan berkuasa atas korban). 3. Memiliki rasa superioritas 
(dimana pelaku merasa bahwa lebih tinggi dan superior daripada korbannya,sehingga 
berhak melakukan pelecehan seksual sebagai bentuk perlakuan yang merendahkan dan 
meremehkan si korban. 4. Masalah psikologis (namun beberapa pelaku melakukan 
pelecehan seksual bisa jadi disebabkan karena adanya masalah psikologis yaitu seperti 
kelainan seksual,kecemasan maupun depresi). 5. Kebutuhan seksual (dimana pelaku 
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melakukan pelecehan seksual sebagai bentuk caranya untuk mendapatkan perhatian 
ataupunn pengakuan dari orang lain dapat juga sebagai bentuk interaksi social nya yang 
menyimpang. Walaupun demikian, tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan 
tindakan tersebut dan semua bentuk pelecehan seksual harus segera ditindaklanjuti dengan 
sangat serius dan juga tepat 81 

Di Indonesia, kriminologi memandang kejahatan sebagai pelaku yang telah divonis oleh 

pengadilan perilaku diskriminatif, populasi pelaku yang ditahan, perbuatan melanggar norma, dan 

perbuatan yang memancing reaksi sosial. Pelecehan seksual dan kejahatan kesusilaan merupakan 

dua bentuk pelanggaran kesusilaan yang tidak hanya menjadi persoalan (hukum) nasional suatu 

negara, tetapi juga sudah menjadi persoalan (hukum) seluruh negara di dunia atau menjadi 

persoalan global. Pelecehan seksual dan kejahatan kesusilaan dilakukan oleh orang-orang dari 

semua lapisan sosial ekonomi, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dan sebagian 

besar pelakunya bukan dari kalangan menengah ke bawah. 

Penggolongan pelecehan seksual dalam perbuatan cabul juga akan menciderai rasa 

keadilan bagi korban pelecehan seksual. Sehingga ketika seseorang melakukan suatu perbuatan 

pelecehan seksual, akan tetapi tidak termasuk ke dalam kategori yang diatur dalam KUHP maka 

ancaman pidana yang dikenakan tidak akan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, karena 

tidak semua pengaturan mengenai perbuatan cabul dapat diterapkan dalam kasus pelecehan 

seksual. Hal tersebut menyebabkan kepentingan perempuan korban pelecehan seksual atas suatu 

penanganan yang bersifat khusus tidak akan terpenuhi. Selain itu, apabila dilihat dengan kenyataan 

yang ada pada saat ini, pelecehan seksual masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat Riau dan 

ada kasus yang berhenti pada tahap penyidikan, hal ini berarti ancaman pidana terhadap pelaku 

pelecehan seksual yang ada dalam perundang-undangan saat ini, tidak bisa memberikan efek jera 

bagi pelaku pelecehan seksual yang lain atau belum bisa mencegah seseorang yang berniat akan 

melakukan pelecehan seksual untuk mengurungkan niatnya.  

 

81 Saenal Evendi S.H ,wawancara langsung, Kanit Unit PPA Polres Benteng, 05 Oktober 2023 
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Dari berbagai bentuk pelecehan seksual terhadap anak korban akan mengalami dampak 

yang cukup besar terhadap apa yang di alaminya seperti:82 

a. Sosialisasi yang diterima seorang anak memengaruhi cara mereka beradaptasi dan 

membentuk keyakinan yang salah. Misalnya: seorang anak akan mengambil cara 

berperilaku orang dewasa seperti yang diharapkan, meniru gerakan yang diprakarsai 

olehnya, menyalahkan ibu atau orang dewasa yang benar-benar fokus padanya yang 

menurutnya tidak melindunginya. hal-hal mengerikan yang dia hadapi. 

b. Merasa harus disalahkan atas apa yang terjadi pada mereka, seperti mereka aneh dan 

terlahir tidak beruntung (misalnya: Mereka telah dikutuk dengan nasib buruk dan 

menyebabkan masalah bagi orang lain sepanjang hidup mereka. 

c. Anak itu mengalami pengkhianatan. Anak akan mengalami perasaan dikhianati dan 

akhirnya menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap orang lain dan kehidupan 

pada umumnya jika pelakunya adalah orang yang dekat dengannya atau seseorang yang 

dapat dipercaya, meskipun orang tuanya sendiri bukan pelakunya. Keterampilan sosial, 

kebahagiaan, dan hampir setiap aspek kehidupan psikologis pada umumnya akan sangacct 

terpengaruh oleh hal ini. 

d. Orang yang akrab dengan masa lalu seorang anak akan melihatnya dengan cara yang 

berbeda, seperti dengan kasih sayang dan sekaligus membenci atau menghindarinya. cDi 

sisi lain, anak-anak membentuk persepsi diri yang negatif. Anak itu mengalami perasaan 

malu dan rendah diri, dan dia percaya bahwa apa yang terjadi padanya adalah hasil dari 

sesuatu yang sebenarnya salah dengan dirinya (misalnya, menganggap dirinya sebagai 

anak yang malang). 

e. Trauma pada organ seksual, Trauma seksual dapat berkembang sebagai akibat dari 

pengalaman seksual yang tidak pantas atau tidak pantas serta paparan dini terhadap 

 

82Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan 

(Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, Jakarta, 2000), h. 41-42. 
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pengalaman seksual. Cedera seksual dapat muncul dalam dua bentuk, pengekangan 

seksual, khususnya hambatan untuk tertarik dan menghargai seks, atau rasa malu seksual, 

yaitu fiksasi tertentu dan pertimbangan berlebihan mengenai aktivitas atau hal-hal yang 

berhubungan dengan hubungan seksual. 

Menjadi korban pelecehan seksual  memberikan sebuah  pengalaman yang sangat buruk, 

pasalnya peristiwa tersebut akan membuat anak memiliki keterlibatan dalam proses hukum yang 

dapat mempengaruhi perkembangbiakan baik dari segi emosi, psikoseksual ataupun psikososial. 

Sedangkan dalam perkara, agar dapat menjadi saksi maka kondisi psikologis anak harus 

diperhatikan. Tidak mudah bagi seorang korban yang masih dalam kondisi labil karena baru saja 

melalui kejadian traumatis untuk mengungkap pengalaman buruknya. Maka dari itu sebenarnya 

Dalam hal ini Psikolog Forensik memiliki peran untuk membantu Anak Korban mengatasi dan 

memulihkan trauma. Psikolog forensik juga akan membantu anak dalam bercerita dan memberikan 

kesaksian yang tentunya sangat memperhatikan kondisi psikologis korbcan. Dalam UU Sistem 

Peradilan Pidana Anak, memungkinkan Anak Korban menjadi Saksi dimana untuk sebuah  

kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya semua pihak yang terlibat wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi 

anak. 

D. Faktor Penghambat Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban 

Pelecehan Seksual di Wilayah Polres Benteng 

Ketika berhadapan dengan kejahatan berat dan kekerasan, masyarakat memaksa polisi 

untuk bertindak lebih cepat untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai aparat penegak 

hukum. Dalam hal tanggung jawab mereka untuk menangkap penjahat, polisi harus bertindak 

secara profesional. Karena jika tidak, perilaku menyimpang para pelaku kejahatan akan terus 

membuat masyarakat merasa terancam.83 

 

83M.Khoidin & Sadjijono, Mengenal Figur Polisi Kita, LaksBang,Yogyakarta, 2007, h. 58. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bapak Saenal Evendi S.H sebagai Kanit 

Polres Benteng, mengungkapkan bahwa ada dua faktor yang menjadi hambatan dalam 

menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu: 

1. Faktor Intern 

Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam kepolisian dan mempersulit 

kepolisian untuk secara efektif menangani kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual terhadap 

anak. Ada 3 (tiga) hambatan dari dalam yang dialami oleh Polri dalam menangani Perbuatan Salah 

Brutalitas Seksual terhadap Anak, antara lain: 

a. Dana Terbatas, ada sejumlah biaya signifikan yang terkait dengan penerapan 

penanggulangan. Demikian pula, dalam menyelesaikan 11 upaya yang dipimpin oleh polisi 

di sekolah lain, juga membutuhkan banyak uang, seperti biaya perlengkapan dan 

transportasi. Jumlah uang yang diperoleh untuk upaya pencegahan masih belum cukup. 

b. Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini Badan Reserse Kriminal (Reskrim) Polri, 

kurangnya sumber daya manusia, khususnya polisi wanita, menjadi kendala dalam 

menangani tindak kekerasan seksual terhadap anak (Polwan). Selama pemeriksaan korban, 

masalah ini muncul. Biasanya korbannya adalah perempuan yang malu dan tidak mau 

diinterogasi oleh polisi laki-laki. 

c. Keterbatasan Fasilitas Untuk menghadapi polisi, tidak ada Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak (Unit PPA) dan tidak cukup ruang bagi perempuan dan anak untuk diperiksa. Dalam 

kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, berkas perkara Polres Benteng perlu 

dipindahkan. 

d. Keterbatasan Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi atau dikenal juga obgyn di Rumah 

Sakit yang terdekat dengan Polres Benteng untuk dilakukannya visum terhadap korban. 

Dimana pada hari (Sabtu-Minggu) dokter tersebut tidak ada. Sehingga menyebabkan 

keterlambatan keluarnya bukti visum. 
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2. Faktor Ekstern 

Hambatan eksternal adalah hal-hal yang mempersulit kepolisian Polres Benteng untuk 

menghentikan kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, atau yang tidak membantu mereka. 

Keluarga korban menghadirkan kendala eksternal. Keluarga korban merasa malu dan 

menganggapnya sebagai aib, sehingga menolak melapor. 

Selain itu, dalam upaya mengatasi kebiadaban seksual terhadap anak-anak, dari 

kebanyakan kasus pelecehan seksual pada anak ada juga kendala yang datang dari korban yang 

sebenarnya. Dimana Korban sulit menceritakan dan mensinkronkan kronologis yang ia alami 

sesuai dengan fakta-fakta yang telah ditemukan oleh penyidik. namun sebenarnya hal tersebut juga 

di Karenakan korban mengalami trauma fisik, sehingga sulit bagi mereka untuk dimintai 

keterangan selama pemeriksaan. Akibatnya, korban sulit dimintai keterangan walaupun demikian 

pihak kepolisian tetap berusaha membujuk korban agar kasus perkara dapat diselesaikan dengan 

semestinya.  

Kemudian ada beberapa kasus yang mana pelapor memberitahukan kepada pelaku bahwa 

ia telah melaporkan kasus tersebut kepada Polres Benteng sehingga menyebabkan pelaku 

meninggalkan kediamannya (kabur) atau melarikan diri . 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan salah 

satu dari sekian banyak lembaga yang harus terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual 

terhadap anak. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri kerap 

menggandeng lembaga lain,seperti kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(PPPA), Kementrian social (kemensos), dan psikolog. Keterlibatan lembaga lain sangat 

memengaruhi kesuksesan pengungkapan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Kerjasama dengan Unit PPA Polri ini dilakukan dibawah kendali pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak (UPTD PPA) disetiap daerah. 

Lingkup Tugas Unit PPA Meliputi Tindak Pidana : 
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1. Perdagangan Orang  

2. Penyeludupan manusia   

3. Kekerasan secara umum maupun dalam rumah tangga  

4. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul) 

5. Perjudian dan prostitusi Adopsi illegal   

6. Pornografi dan pornoaksi  

7. Pencucian uang dari hasil kejahatan diata 

8. Perlindungan anak (sebagai korban/tersangka) 

9. Perlindungan korban, keluarga, saksi, dan teman 

10. Kasus-kasus lain yang pelakunya perempuan dan anak 

E. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polres Benteng Dalam 

Menanggulangi Maraknya Pelecehan Seksual 

Unit Binmas sebagaimana dimaksud merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang 

berada di bawah Kapolsek. Yang bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi 

pemberdayaan Polmas (Perpolisian Masyarakat), ketertiban masyarakat serta kegiatan kerja sama 

dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Diantaranya adalah melakukan 

sosialisasi-sosialisasi yang sudah terjadwal setiap minggunya serta kegiatan kerja sama dengan 

organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan 

masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan 

harapan selalu adanya kesadaran akan ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai dengan baik 

adanya serta berkurangnya keresahan di masyarakat. 

Pada saat ini SATBINMAS mempunyai program-program sosialisasi untuk yang terjadwal 

setiap hari untuk dapat memberikan materi-materi terkait dengan hal-hal kriminal yang terjadi di 

sekeliling masyarakat dan tentunya juga tentang pelecehan seksual yang seringkali terjadi akhir-

akhir ini. Namun, hal ini juga tidak membuat para orang tua merasa tenang karena pihak BINMAS 

juga ikut untuk memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan 
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Keluarga) beserta guru-guru sekalian untuk lebih ikut membantu dan memberikan pendidikan dan 

pemahaman kepada anak-anaknya. 

Pihak unit BINMAS juga melakukan patroli bersama-sama dengan pihak SABHARA 

untuk memantau tempat-tempat yang dianggapnya rawan akan kejadian kriminal yang tidak 

diinginkaan apalagi sekarang sudah banyak anggota-anggota geng motor yang beranggotakan 

anak-anak di bawah umur tentu ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. 

SATBINMAS juga melakukan kerjasama dengan pihak masyarakat dan tokoh masyarakat 

setempat untuk menjaga keamanan dan melakukan ronda malang dan siskamling untuk dapat 

menghindari kejahatan pada malam hari.  

Seperti yang diketahui bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini hanya sebatas 

sosialisasi saja, padahal harusnya ada kegiatan yang lainnya lagi yang dapat mengurangi angka 

kasus pelecehan seksual yang terjadi. Keadaan ini sendiri dapat terlihat berdasarkan daripada hasil 

penelitian penulis bahwa kasus pelecehan seksual yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini 

masih saja meningkat bukan malah menurun. Seorang remaja jika hanya melalui cara yang lembut 

saja terkadang tidak menghiraukan apalagi zaman sekarang yang terlihat lebih modern tentu akan 

memicu lebih banyaknya angka pelecehan seksual yang terjadi. 

Penyebaran Babinkamtibmas yang terdapat pada polsek di seluruh wilayah Polres Benteng 

ini seharusnya dapat bekerja lebih optimal lagi, salah satunya adalah bekerjasama dengan unit 

Sabhara untuk melakukan patroli terutama pada malam hari yang terlihat sebagai peluang terbesar 

untuk melakukan pelecehan seksual. Secara fisik, remaja telah mengalami kematangan 

pertumbuhan fungsi seksual sehingga perkembangan dorongan seksual juga semakin kuat. 

Artinya, remaja perlu menyesuaikan penyaluran kebutuhan seksualnya dalam batas-batas 

penerimaan lingkungan sosialnya sehingga terbebas dari kecemasan, tetapi juga tidak melanggar 

nilai-nilai moral masyarakat dan agama.  

Keresahan akan masyarakat ini sepertinya belum terjawab dengan hanya mengandalkan 

sosialisasi saja, kerjasama dengan berbagai pihak pun jika tidak melalui penanganan yang tepat 

maka sepertinya sosialisasi ini hanya dilakukan dengan percuma saja, memang terlihat sulit ketika 
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anak dalam hal ini adalah remaja jika sudah mengenal lingkungan luar rumah maka perlakuan 

dalam arti sifat dan tingkah lakunya akan terlihat berbeda. Padahal Binmas sendiri mempunyai 

segala kegiatan dan pekerjaan yang menerapkan proses membina, mengarahkan masyarakat untuk: 

1. Untuk melindungi, mengayomi melayani masyarakat yang taat kepada hukum dan pada 

peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat fungsinya 

Binmas kepada masyarakat.  

2. Menjadi sahabat dan mitra masyarakat dalam memecahkan masalah- masalah sosial yang 

dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan dan mengidentifikasi masalah 

sosial dan keamanan yang timbul dalam masyarakat serta menemukan jalan pemecahannya 

         Meskipun istilah pelecehan seksual tidak tertulis secara rinci dalam perundang-undangan 

tersebut, akan tetapi terdapat pasal-pasal yang dapat secara alternatif dapat diterapkan terhadap 

pelecehan seksual, meskipun tidak semua pasal dapat diterapkan. Istilah pelecehan seksual dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hanya disebutkan mengenai 

berhaknya seorang anak mendapat perlindungan dari pelecehan seksual. Namun, berbagai 

peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan jaminan perlindungan hukum secara 

penuh terhadap korban pelecehan seksual dan jaminan hak-hak korban, terutama hak atas rasa 

aman. Berbagai perundangundangan tersebut tidak ada satu pun yang mengatur mengenai rumusan 

unsur tindak pidana pelecehan seksual secara khusus, kemudian tidak diatur secara khusus dan 

rinci mengenai ancaman pidana bagi pelaku pelecehan seksual, misalnya dalam KUHP, serta tidak 

ada pengaturan secara khusus mengenai pembuktian tindak pelecehan seksual. Bahkan istilah 

pelecehan seksual itu sendiri baru lahir di Indonesia pada tahun 1988, yaitu pada saat seminar 

tentang pelecehan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh FISIP UI.84 

Pihak kepolisian sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban untuk dengan segera 

mangambil langkah cepat dan tepat serta positif terhadap gangguan-gangguan termasuk kenakalan 

 

84 Nursyahbani Katjasungkana, “Tinjauan Hukum atas Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan”, dalam 

Dadang Anshori dkk (Ed.), Membincangkan Feminisme, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997, h. 75. 
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remaja dalam hal ini adalah pelecehan seksual di kalangan remaja baik yang datang dari luar 

maupun dari dalam yang dapat memberikan dampak negatif kepada perkembangan dan 

pertumbuhan anak tersebut. Dalam masalah penanggulangan masalah-masalah yang terjadi 

terutama masalah pelecehan seksual ini adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian untuk menanggulangi sebagai berikut: 

a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku maupun korban. 

Salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisan adalah dimana pada kebanyakan 

para korban yang enggan untuk melakukan laporan atas perlakuan yang di dapatnya, karena pihak 

korban sendiri merasa takut dan malu atas kejadian tersebut, biasanya korban akan selalu menutup-

nutupi apa yang di dapatnya, kecuali didesak oleh orang tua yang merasa jika perlakuan anaknya 

tidak seperti biasanya. Sehingga diharuskan untuk orang tua melakukan pemaksaan yang baik 

kepada anaknya untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dengan anak tersebut. Namun 

kadang bukan berarti setelah orang tua mendengarkan hal tersebut langsung melaporkan kejadian 

tersebut, bahkan orang tuanya sendiri yang enggan untuk melaporkan hal tersebut. karena bisa saja 

orang tuanya pun takut jika anaknya bisa saja tidak mendapatkan teman lagi jika sudah 

berhubungan dengan kasus-kasus kriminal. Tentu ini menjadi hal yang sangat menyulitkan untuk 

pihak kepolisian sendiri dalam menghadapi kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi pada saat-

saat ini. 

Rasanya seperti nilai kegunaan benda tersebut sudah dihilangkan demi untuk melakukan 

yang hal-hal yang tidak baik dan bahkan merugikan yang bahkan tidak memandang siapapun dan 

dimanapun. Harusnya pihak kepolisian setelah melihat banyaknya kasus yang terjadi saat ini 

seharusnya pihak kepolisian dapat lebih memproaktifkan diri untuk dapat mengusut kasus-kasus 

pelecehan seksual yang terjadi, karena melihat daripada situasi yang sudah sangat tidak dapat 

dikendalikan dan juga terbilang rawan akan pelecehan yang dilakukan oleh pihak manapun dan 

kapanpun tentunya bahkan sampai pada orang yang berpendidikan tinggipun. 
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b. Mengadakan pendidikan atau bimbingan ulang 

Pendidikan bukan hanya untuk di ketahui belaka melainkan dengan memahaminya lalu 

berusaha untuk menjalankan prosesnya. terkadang anak-anak terlalu sering melihat berbagai 

kejadian nyata yang mencoreng nama baik dari pendidikan tersebut mungkin salah satu 

penyebabnya adalah dikarenakan mereka tidak menguasai nilai–nilai apa yang di artikan dalam 

kata pendidikan itu sendiri. Usaha untuk pembinaan remaja ini memang terbilang akan sulit 

apabila dikerjakan dengan sendirinya. Oleh karenanya agar usaha tersebut dapat terlihat semakin 

baik pihak kepolisian sendiri meminta bantuan kepada semua pihak-pihak yang dekat dengan 

subyek atau anak tersebut.  

Mulai dari diri sendiri atau pribadi remaja tersebut untuk lebih bisa memperbaiki dirinya 

dalam kondisi apapun namun jangan mengambil tindakan yang negatif untuk dicontohi, para 

keluarga atau orang tua sebagai peran penting dan yang selalu bertanggung jawab pertama kali 

untuk apapun yang terjadi kepada anaknya tersebut maka orang tua harus lebih membentuk 

keadaan yang positif di dalam keluarga, para guru-guru di sekolah yang akan mempersiapkan 

mental individu-individu di lingkungan sekolah untuk lebih aktif nanti jika bersosialisasi nanti 

dengan masyarakat diluar, oleh karena itu sikap pendidik haruslah yang bernilai positif, karena 

apabila bernilai negatif selama proses belajar mengajar maka akan berdampak atau berpengaruh 

positif terhadap perkembangan mental anak, serta para masyarakat sekitar atau teman 

sepergaulannya yang diharuskan untuk selalu bersosialisasi dengan baik sesama para masyarakat 

dan teman sepergaulannya. 

c. Mengawasi remaja yang telah diserahkan kembali ke orang tuanya setelah menjalani proses 

yuridis, sehingga remaja itu menjadi lebih baik. 

Bagi remaja yang telah menajalani proses yuridis setelah dikembalikan kepada kedua orang 

tua adalah dimana pihak kepolisian dengan cara memperingati kedua orang tuanya agar anak selalu 

dalam pengawasan orang tuanya tersebut. Agar anak tersebut menjadi baik lagi maka diharuskan 

kepada para orang tua agar selalu mengontrol apa yang seharusnya ditontoni atau dilihat, didengar, 
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dibicarakan, bahkan apa yang sedang anak tersebut lakukan semua harus tetap dalam pengawasan 

orang tua apalagi anak tersebut masih dalam situasi masa pubertas yaitu masa-masa dimana anak 

tersebut menginjak remaja. 

Kepada para pelaku pelecehan seksual penyidik menjatuhkan hukuman yang terdapat pada 

pasal 289 KUHP tentang pencabulan tergantung dari unsur-unsur yang terdapat dalam kasus 

tersebut lebih tepat masuk pada pasal yang mana. karena pelecehan seksual berkaitan dengan 

menyerang kehormatan kesusilaan seseorang. Kasus seperti itu cukup sering terjadi, artinya korban 

dirayu, diperdaya dan dipaksa, baik dikenal maupun tidak dikenalnya, dan kemudian 

disetubuhinya di saat korban setengah atau tidak sadarkan diri dan tidak berdaya (misalnya 

pingsan). Korban sudah dikenalnya lebih dulu, diajak jalan-jalan, minum-minum, mampir kesuatu 

tempat, dan kemudian dipaksa melayani kebutuhan seksualnya. Kejadian-kejadan seperti ini tentu 

saja tidak akan pernah menentu dapat terjadi pada saat kapan ataupun pada saat kita kemana.  

Pendapat itu menunjukkan, bahwa perkosaan atau pelecehan seksual merupakan salah satu 

kejahatan yang cukup serius, karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya menimpa perempuan 

yang menjadi korbannya, namun juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat. Namun juga 

yang harus diperhatikan adalah anak yang melakukan pelecehan atau dalam hal ini adalah sebagai 

pelaku. Remaja adalah termasuk anak yang di bawah umur yang masih dalam masa pubertas, 

otomatis harus mendapat perlakuan yang lebih baik berbeda dengan pelaku yang sudah tergolong 

dewasa. Ini juga adalah pemicu anak tersebut dapat melakukan pelecehan seksual lagi karena ia 

merasa masih di bawah umur dan tentunya belum dapat dikatakan cakap dalam hukum sehingga 

masih dilindungi dan hanya akan dibutuhkan pembinaan saja.  

Anak yang dikembalikan kepada kedua orang tua setelah adanya pembinaan secara yuridis, 

belum tentu membuat anak tersebut jera apalagi jika orangtua sibuk diluar rumah. yang disesalkan 

lagi adalah dimana kasus pelecehan seksual pada anak memang dilaporkan atau terungkap berkat 

laporan dari masyarakat sekitar jika korbannya tidak menerima perlakuan tersebut, diakibatkan 

karena malu sangat besar yang dirasakan oleh korban. Memberikan penyuluhan edukasi mengenai 
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seksualitas terhadap anak terutama mengenai bahaya akibat (HIV, AIDS dan lain sebagainya) serta 

memberitahukan ancaman hukuman agar anak-anak dapat  

 

  



 
 

71 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah dijelaskan bahasan inti pada skripsi ini sebagaimana tertera pada bab IV maka 

selanjutnya penelitian dapat dikerucutkan melalui simpulan sebagai berikut: 

1. Peran dalam mengatasi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah menerima 

pengaduan atas segala macam tindak kekerasan terhadap anak, kemudian melakukan 

pemeriksaan kepada saksi, korban maupun pelaku sesuai dengan prosedur hukum yang 

berlaku kemudian menetapkan pasal atau UU yang telah dilanggar oleh si pelaku untuk 

nantinya bisa ditentukan hukuman yang akan diterima oleh si pelaku agar jera, kemudian 

setelah itu poisi berperan memberikan perlindungan terhadap saksi maupun korban dan 

untuk korban juga di berikan pendampingan agar dapat menghilangkan trauma akan 

kekerasan yang telah menimpanya. 

2. Hambatan yang dihadapi dalam menangani kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap 

anak adalah komunikasi terhadap korban, masalah bahasa sehari-hari yang digunakan 

tersangka, korban, dan saksi-saksi, masalah tenanga ahli/ psikiater di panyabungan 

kabupaten mandailing natal belum ada untuk koprban kasus tindak pidana pelecehan 

seksual terhadap anak dibawah umur yang keterbelakangan mental, biaya visum repertum 

yang dirasakan sangat mahal, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, dan 

penyidikan terhadap kasus-kasus anak waktunya waktu yang diberikan sangat sedikit 

padahal pemberkasan kasus harus diserahkan secepatnya sedangkan jumlah penyidik 

khusus nya penyidik anak sangat sedikit untuk melayan Masyarakat. 
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B. Implikasi Penelitian 

Demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka peneliti memberikan sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada pihak Kepolisian Polres Benteng Kabupaten kepulauan Selayar agar 

lebih berperan aktif dalam mencegah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. 

2. Sekiranya pihak Kepolisian terus-menerus melakukan sosialisasi agar memupuk kesadaran 

masyarakat atau keluarga dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di 

bawah umur.  

3. Diharapkan kepada masyarakat khususnya keluarga atau orang tua lebih menjaga buah 

hatinya agar terhindar dari pelecehan seksual dan memberikan pemahaman yang benar 

mengenai anggota tubuhnya. 

  



 
 

73 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Qur’an 

Kementrian Agama, RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 2012 

BUKU 

Amin, Rahman. Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia. Yogyakarta: CV BUDI 

UTAMI, 2021. 

Darmawan, Riki Ari. Konsep Perlindungan Anak dalam Pandangan Islam dan Undang-Undang 

Negara Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak. Tanggerang: PSP Nusantara 

Tanggerang, 2019. 

Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari. Buku Ajara Hukum 

Perlindungan Anak dan Perempuan.  (Malang: Madza Media, 2021). 

Erdianti, Ratri Novia. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. (Malang: Universitas 

Muhammadiyah, 2020). 

Faisal, Nursariani Simatupang. Hukum Perlindungan Anak.  (Medan: CV. Pustaka Prima, 2018). 

Krisna, Liza Agnesta. Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik 

dengan Hukum di Lengakapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak.  (Yogyakarta: deepublish, 2018). 

Mulyadi. Anak dalam Sistem Peradilan Pidana. (Klaten: Lakeisha, 2022). 

Pramukti, Anggr Sigit, and Fuady Primaharsya. Sistem Peradilan Pidana Anak.   (Yogyakarta: 

Medpress Digital, 2014). 

Purwanti, Sumy Hastry. Kekerasan Seksual Pada Perempuan Solusi Integratif dari Forensi Klinik.  

(Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021). 

Suhasril. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. (Depok: PT Raja Grafindo, 

2016). 

Suryana, Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana. Tinjauan Psikologi Hukum dalam 

Perlindungan Anak.  (Yogyakarta: deepublish, 2018). 

Yuwono, Ismantoro Dwi. Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.  

(Yogyakarta: Medpress Digital, 2015). 



 
 

74 
 

ARTIKEL JURNAL 

Andhini, A. S. D., & Arifin, R. 2019. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan 

pada Anak di Indonesia. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 3 1 , 41. 

https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992 

Dirgayunita, A. (2016). Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan 

Pemerkosaan. Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi, 1(2), 185-201. 

Fikri, R. A. 2018. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang 

Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Anak. 1 1 , 158–168. 

Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M.  2015 . Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat, 2 1 , 45–50. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235 

Ginting, M. N. K.  2019 . Pelecehan Seksual pada Anak: Ditinjau dari Segi Dampak dan 

Pencegahannya. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, 5 3 , 55–60. 

http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1439  

Kaplan, H.I.; Saddock, B.J.; Grebb, J.A. 2010. Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku 

Psikiatri Klinis. Jilid Satu. Jakarta : Bina Rupa Aksara 

Lubis, E. Z.  2017 . Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. 

Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 9 2, 141. 

https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242 

Maslim, R. Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas dari PPGDJ III. Jakarta. 

2001. 

Ningsih, E. S. B., & Hennyati, S.  2018. Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. 

Midwife Journal, 4 02, 56–65. http://jurnal.ibijabar.org/kekerasan-seksual-pada-anak-di-

kabupaten-karawang/ 

Paradiaz, R., & Soponyono, E.  2022 . Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. 

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4 1 , 64. 

Purwanti, A., & Zalianti, M.  2018. Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap 

Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual. Masalah-Masalah Hukum, 2018 

Sahputra, D.  2019 . Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Komunikasi Massa. Jurnal 

HAM, 10 2 , 233. https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.233-248 

Said, M. F.  2018 . Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. 

JCH Jurnal Cendekia Hukum , 4 1 , 141. https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97 

Samsul Bahri, & Mansari.  2021 . Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan 

Seksual Di Lingkungan Pesantren. Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum 

Pidana Islam, 6 2 , 108–109. https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3518 

https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992
http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1439


 
 

75 
 

Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M.  2015. Pelecehan Seksual Terhadap Anak. Prosiding 

Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2 1 , 14–18. 

https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13230 

Sulistiyowati, A., Matulessy, A., & Pratikto, H.  2018 . Psikoedukasi Seks untuk Mencegah 

Pelecehan Seksual pada Anak Prasekolah. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, 6 1 , 17. 

https://doi.org/10.22219/jipt.v6i1.5171 

Syahputra, T., Sondakh, M. K., & Pongoh, J. K.  2018 . Penanggulangan Terhadap Tindakan 

Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Lex 

Crimen, 7 3 , 123–131. 

Tamara, A. L., & Budyatmojo, W.  2019 . Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual 

yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria. RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana Dan 

Penanggulangan Kejahatan, 8 2 , 311–330. 

Wahyuni, S.  2016 . Perilaku Pelecehan Seksual dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak. 

RAUDHAH, IV 2 . 

Wijanarko, W.  2021 . Pengaruh Sikap Caring Perawat Terhadap Kepuasan Pelayanan Pasien 

Rawat Inap Terpadu A Di RSUP H. Adam Malik Medan. Health Science and 

Rehabilitation Journal, 1 1 , 27–34. 

Yusyanti, D.  2020 . Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20 4 , 619. 

https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636 

PERATURAN PERUNDANGAN 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD’45) Pasal 28B Ayat 2 tentang Hak 

seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Undang-Undang HukumPidana (KUHP) BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan ( Pasal 

281 s.d 296 ) khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk 

Diskriminasi Terhadap Perempuan 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

 

 

 

https://doi.org/10.22219/jipt.v6i1.5171


 
 

81 
 

   RIWAYAT HIDUP 

 Emmy Hasmiati adalah Nama penulis skripsi ini. Penulis lahir di 

Benteng Selayar pada tanggal 07 September 2000. Terlahir sebagai anak 

kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Deng Masikki dan Ibu 

Nikmawati.  Penulis ini menyelesaikan pendidikan penulis di mulai dari TK 

Kemala Bhayangkari pada tahun 2006, lalu melanjutkan Sekolah Dasar 

SDN INPRES BENTENG 1 tahun 2007.Kemudian melanjutkan Pendidikan 

di SMP NEGERI 1 BENTENG pada tahun 2013. Kemudian penulis 

melanjutkan Pendidikan di SMK NEGERI 1 BENTENG pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 

2018. Setelah menempuh Sekolah Menengah Atas, penulis kemudian melanjutkan Pendidikan 

Strata Satu Tahun 2019 di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Syariah 

Dan Hukum dengan Konsentrasi Perbandingan Mazhab dan Hukum. 

Segala puji Allah yang telah memberikan daya kepada penulis, serta motivasi dari orang 

tua dan keluarga terdekat penulis sehingga penulis mampu untuk terus menuntut ilmu dan terus 

berproses untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 

hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, semoga dapat bermanfaat bagi sesama. 

 Sebagai penutup penulis mengucapkan Syukron Wa Jazakumullahu Khoyron Katsira atas 

selesainya skripsi ini dengan judul “Analisis Filosofis Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual 

di Polres Benteng Selayar (Persfektif Hifz Al-Nasl). 

 

 

 


