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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di atas) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z  Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G Eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك
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 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ᾿ Apostrof ٲ

 Ya’ Y Ye ي

 

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

diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal 

bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya 

sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dammah U U 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

يَ    fathah dan ya Ai a dan i 

وَ    wathah dan wau Au a dan u 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ي/ا,َ    fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas 

يَ    kasrah dan ya I i dan garis di bawah 

وَ    dammah dan wau U u dan garis di atas 

 

4. Ta Marbutah 

 Transliterasi untuk ta marbutah (ۃ)ada dua, yaitu: ta marbutah yang 

hidup mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 

adalah (t), sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun 

tranliterasinya adalah (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda (  َ ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ي 

dengan ber-tasydid (  َ ) diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .maka transliterasinya seperti huruf maddah (i) ,(ي)
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  

 aliflam ma’rifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang  (لأ)

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 (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostof berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

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

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 

(dari Al-Qur’an), sunnah,khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

9. fz al-Jalalah (الله) 
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

 Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada Lafz-al-

Jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t). 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All 

caps),dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia 

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

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

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

yang ditulis dengan huruf kapital 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) 
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ABSTRAK 

 
Nama  : Wardatullah Sultan 

NIM  : 50900119035 

Judul.            : Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak Kota Makassar 

 

Skripsi ini mengkaji tentang “Pendampingan Anak Korban Kekerasan 

Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 

Kota Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan 

pendampingan anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Makassar. 

(2) Untuk mengetahui hambatan pendamping dalam menangani kasus 

kekerasan seksual pada anak di UPTD PPA Kota Makassar. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan ilmu kesejahteraan sosial. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Pendamping dan staf UPTD 

PPA Kota Makassar serta korban. Selanjutnya metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian 

teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) dalam melakukan 

pendampingan anak korban kekerasan seksual ada beberapa proses 

diantaranya pelayanan dan pengaduan, assessmen, penanganan psikologis, 

pendampingan medis, pendampingan hukum, serta monitoring dan evaluasi. 

(2) Ada beberapa hambatan yang dialami tim pendamping ketika melakukan 

proses pendampingan yakni ketertutupan korban, kurangnya pemahaman 

aparat penegak hukum, fasilitas yang masih kurang, kurangnya SDM (Sumber 

Daya Manusia), kemudian tekanan dan ancaman dari pelaku. 

Penelitian ini memiliki implikasi yang penting untuk memaksimalkan 

pelayanan yang akan diberikan kepada anak yang mengalami kekerasan 

seksual terutama pelayanan psikologis agar anak dapat melupakan trauma 

dan kembali menjalankan rutinitas hariannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan karunia Tuhan yang perlu dijaga dan dirawat, 

karena setiap anak memiliki harkat, martabat, dan haknya sebagai manusia. 

Anak seringkali dianggap sebagai harta yang tak ternilai harganya. Mereka 

adalah tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa ini, 

itulah mengapa anak harus dijaga dan dilindungi sebab dalam diri anak 

terdapat harkat dan martabat. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 

mengemukakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Usia anak merupakan usia 

yang rentan, baik itu rentan terjerumus ke hal-hal yang baik maupun ke hal-

hal yang bersifat sebaliknya. Oleh karena itu pengawasan dan perhatian yang 

maksimal perlu diberikan dari orang tua maupun keluarga, karena kedua 

elemen ini merupakan lingkungan sosial pertama yang ditemui oleh anak 

sejak mereka lahir ke dunia. Lingkungan keluarga pertama adalah ayah, Ibu 

dan anak itu sendiri. hubungan antara anak dan orang tuanya merupakan 

hubungan timbal balik dimana terdapat interaksi di dalamnya. Setiap anak 

perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk terus tumbuh dan 

berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosialnya. 
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Fenomena yang terjadi saat ini khususnya di Indonesia banyak anak 

yang mengalami tindak kekerasan. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: 

“Kekerasan pada anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, 
seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 
hukum”.1 

 
Kekerasan pada anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, 

penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Kekerasan ini 

tentunya terjadi tidak memandang jenis kelamin sang anak, kekerasan terjadi 

pada anak laki-laki maupun anak perempuan.  

Kekerasan yang sangat sering terjadi saat ini adalah kekerasan 

seksual. Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan 

seksual. Dengan kata lain kekerasan seksual adalah kontak seksual yang 

tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.2 Kekerasan seksual dibagi menjadi 

dua kelompok yakni kekerasan dalam bentuk verbal (mengancam) dan 

kekerasan dalam bentuk tindakan konkret (memaksa dan memperkosa). 

Kebanyakan pelaku kekerasan seksual berasal dari keluarga dekat, baik itu 

orang tua, keluarga, teman, dan pacarnya. 

 

                                            

1Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 15a Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
https://jdih.kaltaraprov.go.id/produk_hukum/download/701 (Diakses pada tanggal 15 
November 2023, Pukul 17.06 Wita) 

2M. Irsyad Thamrin dan M. Faried, Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal 
(Yogyakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2010), h. 518 

https://jdih.kaltaraprov.go.id/produk_hukum/download/701
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Kasus-kasus kekerasan seksual terjadi pada korban yang tidak hanya 

orang dewasa saja tapi juga meliputi anak dibawah umur. Di usianya yang 

belum matang anak cenderung tak dapat mengekspresikan apa yang sedang 

mereka alami sehingga tak jarang anak yang telah mendapatkan tindakan 

kekerasan seksual memilih untuk diam dan enggan melapor. 

Anak yang mengalami kekerasan seksual akan berpengaruh pada 

psikisnya. Dampak secara psikis dari perbuatan ini sangat mudah diketahui 

dan dipahami oleh orang-orang terdekat dengan korban, sebab dari 

perbuatan tersebut anak akan menunjukkan sikap yang tidak biasa 

dilakukannya. Dari sikap inilah orang terdekat korban mengetahuinya 

seperti hilangnya nafsu makan pada anak, tidak lagi semangat dan tidak mau 

bersekolah, menjadi introvert dan tidak mau berbaur dengan orang orang, 

takut dengan orang yang baru kenal/tidak kenal, dan bahkan bisa trauma jika 

melihat suatu benda atau tempat yang mengingatkan korban pada kejadian 

yang telah dialaminya. Psikis anak sangatlah lemah tidak seperti orang 

dewasa pada umumnya, anak yang masih awam terhadap seputar 

pengetahuan seksual tentu tidak akan mengerti atas apa yang telah 

dialaminya bahkan tidak mengetahui bahwa dirinya sudah menjadi korban 

kekerasan/pelecehan seksual.3 

Seorang anak yang memiliki kondisi emosional dan psikologis yang 

belum matang kemudian mendapatkan perlakuan kekerasan seksual, 

                                            
3Ismanto Dwi Yuwono, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap 

Anak (Yogyakarta: Madpress, 2015), h. 11 
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tentunya akan mengakibatkan trauma berat pada dirinya. Penanganan, 

pengawasan serta pendampingan tentunya harus diberikan kepadanya. 

Seluruh pihak baik itu keluarga, lingkungan sosial, serta pemerintah perlu 

memberi perhatian khusus kepada anak korban kekerasan seksual untuk 

dapat melalui masa-masa traumanya sehingga hak-hak mereka dapat 

terpenuhi untuk menjalankan kehidupan.4 

Saat ini pemerintah telah membentuk badan-badan pemberdayaan 

dan perlindungan Perempuan dan anak yang bertujuan sebagai wadah 

pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan, 

kekerasan, atau penderitaan baik itu secara fisik, seksual atau psikologis, 

termasuk juga pemaksaan, perampasan kemerdekaan, maupun ancaman baik 

itu bersifat privasi maupun di tempat umum. 

Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 

(UPTD PPA) merupakan salah satu Instansi yang dinaungi oleh Pemerintah 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang 

memiliki tugas penting untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di 

wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan atau anak 

yang berkonflik atau mengalami kekerasan dan berhadapan dengan hukum. 

Kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan 

bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri 

                                            
4Yusuf Deni Kristanto, Bahan Ajar Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual 

pada Anak Usia Dini Penyandang Tunanetra (Klaten: Lakeisha, 2019), h. 9 
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Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pembentukan UPTD PPA. 

Saat ini di UPTD PPA Kota Makassar mengalami peningkatan 

sebanyak 70% kasus kekerasan seksual terhadap anak.5 kategori usia yang 

rentan mengalami kekerasan anak ada di usia 13-17 tahun. Tentunya dalam 

melakukan pendampingan kepada anak berbeda dengan melakukan 

pendampingan kepada perempuan dewasa. Tercantum dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan khusus bagi anak yang 

menjadi  korban kekerasan seksual ialah dengan pendampingan psikososial. 

Peran dan keterampilan pendamping sangat dibutuhkan dalam 

menangani kasus-kasus yang sensitif termasuk kekerasan seksual terhadap 

anak. Kepiawaian melakukan komunikasi untuk membantu sang anak yang 

menjadi korban kekerasan seksual dalam melakukan penyembuhan baik itu 

fisik maupun psikisnya juga sangat dibutuhkan untuk mengembalikan 

keberfungsian sosialnya 

Dari paparan latar belakang yang ada diatas, peneliti ingin 

mengetahui secara lebih dalam pendampingan yang dilakukan oleh 

pendamping sosial anak yang ada di UPTD PPA Kota Makassar terhadap anak 

yang menjadi korban kekerasan seksual serta ingin mengetahui hambatan-

                                            
5Rivaldi, Reza. “Di Makassar Kasus Kekerasan Seksual Anak Meningkat 70%”, 

Portalmedia.id, 25 Desember 2022. https://portalmedia.id/read/5309/di-makassar-kasus-
kekerasan-seksual-terhadap-anak-meningkat-70 (Diakses pada tanggal 04 Juli 2023, Pukul 
18.23 Wita). 

https://portalmedia.id/read/5309/di-makassar-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-meningkat-70
https://portalmedia.id/read/5309/di-makassar-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-meningkat-70
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hambatan yang dialami pendamping dalam menangani kasus anak yang 

menjadi korban kekerasan seksual dalam membantu mereka pulih serta 

kembali menjalankan keberfungsian sosialnya. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian merupakan batasan peneliti tentang ruang lingkup 

yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan pada proses 

pendampingan dan hambatan-hambatan pendampingan pada anak korban 

kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Makassar 

2. Deskripsi fokus 

Deskripsi fokus adalah deskripsi mengenai penelitian yang bertujuan 

memberi gambaran secara umum terhadap apa yang akan diteliti pada 

penelitian tersebut yang bertujuan untuk menghindari terjadinya penafsiran 

yang keliru dari pembacaan agar lebih memudahkan pemahaman terhadap 

makna yang terkandung dalam topik penelitian ini, maka peneliti 

memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 

1) Pendampingan  

Pendampingan merupakan usaha memberikan fasilitas dalam hal 

pemberdayaan juga penguatan individu atau kelompok secara 

terencana melalui kerjasama sehingga dapat mencapai kualitas hidup 

yang lebih baik 
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2) Anak Korban 

Anak korban merupakan anak yang belum berusia 18 tahun yang telah 

mengalami kekerasan ataupun tindakan yang merugikan dirinya 

3) Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, 

melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi 

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

berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik seseorang  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu 

1. Bagaimana bentuk pendampingan anak korban kekerasan seksual di 

UPTD PPA Kota Makassar? 

2. Apa hambatan yang dialami pendamping dalam menangani kasus anak 

korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

Sebelum adanya penelitian ini, tentunya sudah banyak penelitian-

penelitian yang membahas mengenai pendampingan terhadap anak korban 

kekerasan seksual.  Dalam melakukan penelitian ini selain memilih teori yang 

relevan, peneliti juga mengambil rujukan dari penelitian terdahulu yang 

memiliki kemiripan dengan judul yang akan diteliti. Pada penelitian 

terdahulu akan sangat membantu peneliti dalam menelusuri masalah-

masalah yang muncul. Menurut Nursapia Harahap kajian pustaka digunakan 
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untuk menemukan perspektif teori yang relevan sehingga dapat membantu 

penelitian dalam memahami fenomena yang akan ditelitinya. Berikut ini 

beberapa penelitian terdahulu yang di jadikan rujukan dalam penelitian : 

1. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Anas Akhsani (2019) yang 

berjudul “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat 

Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten”. Dari 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendampingan anak 

korban kekerasan di PLKSAI Klaten menggunakan manajemen kasus 

yang terdiri dari: engagement, asesement, perencanaan intervensi, 

intervensi, evaluasi dan terminasi. Pendampingan dilakukan dengan 

cara home visit setelah mendapat laporan dari pihak-pihak baik 

kepolisian, masyarakat maupun keluarga mengenai kasus kekerasan 

yang di alami anak di suatu tempat. Namun pada penelitian ini penulis 

diketahui mendapatkan ada faktor penghambat yang memengaruhi 

pendampingan anak korban kekerasan seksual di PLKSAI Klaten. Dari 

hasil penelitian menunjukkan bahwa korban/keluarga korban 

kekerasan seksual hendaknya untuk segera melaporkan kepada pihak 

kepolisian atau PLKSAI Klaten agar kasus tersebut segera di tangani. 

Minimnya sumber daya manusia pada PLKSAI Klaten dalam 

penanganan dan pelayanan sosial, serta peningkatan koordinasi PLKSAI 

dengan instansi atau lembaga terkait.6  

                                            
6Muhammad Anas Akhsani, “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di 

Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Intergratif (PLKSAI) Klaten”, Skripsi (Yogyakarta: 
Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2019), h. 71-101.  
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2. Penelitian yang ditulis oleh Indah Amalia (2015) dengan skripsi 

berjudul “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Fisik Di Lembaga 

Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta”. Penelitian ini membahas 

tentang bagaimana cara pendampingan anak korban kekerasan fisik 

yang meliputi beberapa aspek yaitu: aspek hukum (pendampingan 

korban di dalam menjalani persidangan di pengadilan), aspek 

psikologis (memulihkan kejiwaan anak), aspek medis (pendampingan 

di rumah sakit bila korban terluka secara medis), dan aspek sosial 

(penyadaran masyarakat lingkungan tempat korban supaya korban 

bisa diterima di masyarakat lagi).7 

3. Penelitian dari Kartika Al Ashzim mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah 

dengan penelitian yang berjudul “Peran Pekerja Sosial dalam 

Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga 

Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Melati” Kabupaten 

Karawang. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam 

melaksanakan penelitian ialah pendekatan penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini Kartika Al Ashzim 

mengemukakan bahwa pekerja sosial LK3 “Melati” memiliki peran 

untuk menekankan peranan pekerja sosial sebagai case manager dalam 

melakukan pendampingan psikososial terhadap anak korban kekerasan 

seksual. Dalam hal melaksanakan pendampingan, pekerja sosial 

                                            
7Indah Amalia, “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Fisik di Lembaga 

Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Dakwah dan Komunikasi 
UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. 45-80. 
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melakukan beberapa tahapan yang tersistematis yakni seperti intake, 

assesment, penentuan tujuan, planning intervensi, identifikasi 

sumberdaya, serta pemantauan atau monitoring. Sebelum 

malaksanakan tahapan-tahapan, pekerja sosial tentunya mendapat 

tugas dari LK3 “Melati”. Laporan yang masuk didapatkan dari rujukan 

atau laporan langsung keluarga/masyarakat yang datang ke LK3 

“Melati” Kabupaten Karawang.8 

4. Jurnal yang berjudul “Proses Komunikasi Terapeutik Pada 

Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kota 

Samarinda” yang ditulis oleh Najahatul Hasanak dkk. petugas UPTD 

PPA Kota Samarinda memiliki tugas untuk melakukan pendampingan 

psikologi korban dalam pemulihan atas trauma yang dihadapinya. 

Dalam melakukan pendampingan pendekatan yang digunakan ialah 

komunikasi interpersonal. Komunikasi personal dianggap efektif dalam 

mengubah sifat seseorang. Salah satu kajian dari komunikasi personal 

yang berfokus pada pemulihan trauma yakni komunikasi trapeutik. 

tujuan komunikasi trapeutik adalah untuk membantu pasien 

memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran serta dapat 

mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien 

percaya pada hal yang diperlukan. Dalam pelaksanaan komunikasi 

trapeutik ada beberapa tahapan yakni persiapan (pra interaksi), 

                                            
8Kartika Al Ashzim, “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Korban 

Kekerasan Seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (Lk3) ‘Melati’ Kabupaten 
Karawang” EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 7, No 2 (2018), h. 91-97. 
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dimana tim melakukan kegiatan pengumpulan informasi sehingga 

dapat mengetahui kondisi sang anak kemudian perkenalan (orientasi), 

tim menyiapkan strategi yang memposisikan diri sebagai teman sang 

anak agar anak yang datang ke UPTD PPA merasa bukan untuk di 

introgasi tetapi datang ke wahana permainan. Pada tahap ini 

dilakukanlah komunikasi interpersonal dengan anak. Pendekatan yang 

dilakukan bersifat hangat dan membuat mereka merasa aman dan 

nyaman agar anak dapat terbuka dalam mengkomunikasikan 

permasalahan atau keadaan yang mereka alami. Selanjutnya kerja, 

melakukan tindakan sesuai kondisi sang anak korban kekerasan 

seksual yang sudah diklarifikasi tingkat traumanya. Tim 

memperlihatkan, menjelaskan posisi dan tujuannya serta memberikan 

dukungan moral dan semangat pada korban. Terakhir terminasi 

(sementara atau akhir) melakukan pemantauan dari jarak jauh dan 

melihat perkembangan anak korban kekerasan seksual serta tetap 

melakukan komunikasi kepada orang tua atau wali.9 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah 

diatas penelitian ini bertujuan : 

                                            
9Najahatul Hananah, dkk. “Proses Komunikasi Trapeutik pada Pendamping Anak 

Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kota Samarinda”, eJournal Ilmu Komunikasi, vol. 9 
no. 1 (2021), h. 273-280. 
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a. Untuk mendeskripsikan pendampingan anak korban kekerasan 

seksual di UPTD PPA Kota Makassar 

b. Untuk mengetahui hambatan pendamping dalam menangani kasus 

kekerasan seksual pada anak di UPTD PPA Kota Makassar 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

bahan referensi bacaan bagi pembaca dalam memahami proses 

pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual yang 

dilakukan oleh pendamping anak dalam melakukan pendampingan 

anak yang menjadi korban kekerasan seksual. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

memberi pemahaman dan gambaran pendampingan dan peranan 

yang dilakukan oleh pendamping anak di UPTD PPA Kota Makassar 

terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan tentang Pendampingan 

1. Pengertian Pendampingan 

Kata pendampingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan dengan sebuah proses, cara, pembuatan mendampingi atau 

mendampingkan.1 Kata pendampingan berasal dari kata “damping” yang 

memberikan pengartian posisi yang sejajar antara pendamping dan yang 

didampingi. Pendamping merupakan seseorang atau lembaga yang memiliki 

tugas dalam melakukan pendampingan, yang dimana kedua belah pihak 

melakukan kerjasama tanpa ada yang diatas dan di bawah kelas atau status 

sosial. 

Pendampingan mempunyai peran dalam membantu menyelesaikan 

atau meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok yang 

didampingi dalam rangka mencari alternatif penyelesaian masalah yang 

dihadapinya. Kemampuan tersebut pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh 

faktor keberdayaan dirinya sendiri.2 

Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) 

yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan 

dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam 

                                            
1Arti Pendampingan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), 

“KKBI.Lektur.id/pendampingan. (Diakses pada tanggal 28 Juli 2023). 

2Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Mayarakat, (Bandung: Refika 
Persada, 2005), h.93. 



14 
 

 
 
 

proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara 

berkelanjutan dapat diwujudkan.3 

2. Bentuk Pendampingan 

Ada beberapa bentuk-bentuk pendampingan yang perlu diperhatikan 

dalam menangani korban  

a. Pendampingan Medis 

Pendampingan ini berkaitan dengan kondisi kesehatan korban untuk 

diketahui kondisi badan atau organ reproduksi korban pasca kejadian 

kekerasan seksual terjadi, seperti melakukan visum atau perawatan luka. 

Hasil visum ini juga sebagai bukti dalam persidangan 

b. Pendampingan Hukum 

Pendampingan hukum dilakukan baik ketika di kepolisian atau pengadilan 

dalam upaya agar korban mendapatkan keadilan dan pelaku mendapat 

sanksi. Pendampingan hukum mulai dilakukan sejak adanya laporan kasus 

kekersan seksual baik dari korban, keluarga, atau masyarakat 

c. Pendampingan Psikologis 

Pendampingan psikologis dilakukan agar anak korban kekerasan seksual 

tidak mengalami depresi atau trauma pasca kejadian yang menimpa anak 

d. Pendampingan Sosial 

Pendampingan sosial ini dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan 

nama baik korban, bahwa mereka ini tidak bersalah dan agar dapat 

                                            
3Direktorat Bantuan Sosial, Pedoman Pendampingan Pada Rumah Perlindungan dan 

Trauma Center, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2007), h.7 
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diperlakukan secara wajar. Pendampingan sosial tidak hanya dilakukan 

kepada klien dan keluarga, melainkan juga kepada masyarakat yang dapat 

dilakukan dengan mengadakan konseling, pemberiatahuan informasi, dan 

edukasi kepada tokoh masyarakat atau lingkungan sekitar rumah korban.4 

3. Tujuan Pendampingan 

Hadirnya pendamping bertujuan untuk memberikan keadilan kepada 

korban karena ada banyak korban yang mengalami kesulitan untuk 

melakukan interaksi sosial dengan baik. Hambatan yang paling banyak 

seperti korban yang mengalami gangguan mental, kegelisahan yang 

berlebihan, ketakutan, stres, serta perilaku sosial yang menyimpang. Kondisi 

tersebut membutuhkan pendampingan untuk dipulihkan sehingga dapat 

melakukan fungsi-fungsi sosial kembali. 

kemudian memberikan bantuan moril dan materil kepada korban. 

Penderitaan korban kekerasan secara fisik membutuhkan perhatian dari 

orang lain. Disini peran pemuka agama sangat dibutuhkan sebagaimana di 

dalam al-quran memerintahkan orang untuk berta’awun kepada yang 

membutuhkan dalam kebajikan. Saling tolong menolong tersebut dapat 

diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik tolong menolong secara moril 

maupun non moril untuk meminimalisir traumanya. Korban kekerasan 

biasanya mengalami penderitaan dan merasakan hal yang membuat mereka 

                                            
4Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Modul Pelatihan 

Generik Dalam Upaya Membangun Kapasitas Untuk Pendampingan Anak Yang Mengalami 
Kekerasan, Eksploitasi, dan Penelantaran. (Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan 
Anak Republik Indonesia, 2010), h.83 
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trauma. Dengan demikian ada beberapa hal yang sangat dibutuhkan agar 

mereka tetap percaya dan tidak mengalami depresi yang berlebihan serta 

agar korban tidak nekad melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti 

bunuh diri, melukai dirinya menurut Fercha Cicick, sebaliknya seorang 

muslim melakukan hal-hal sebagai berikut : menghibur korban, tidak 

menyalahkan korban apalagi mengucilkan dari pergaulan. 

4. Peran Pendamping 

Menurut Departemen Sosial (2007), peran pendamping dalam 

penanganan anak sangat dibutuhkan diantaranya  sebagai berikut:  

a. Pembela (advocator) Pendamping melakukan pembelaan pada korban 

yang mendapat kekerasan dan perlakuan tidak adil. Pendamping sebagai 

pembela berfokus pada anak, mendampingi korban serta mengembangkan 

peranan, tugas dan sistem yang berlaku dan memberikan advokasi 

kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak.  

b. Mediator (mediator) Pendamping berperan sebagai penghubung antara 

korban dengan pihak yang berkaitan. Kegiatan yang dilakukan seperti 

negosiasi, kontrak perilaku dan pendamai berbagai macam resolusi 

konflik. Dalam mediasi, upaya yang dilakukan pada hakekatnya untuk 

mencapai solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. 

c. Pemungkin (Fasilitator) Pendamping berperan untuk memberi 

kemudahan kepada korban dalam memahami masalah, kebutuhan, dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki. Peran yang dilakukan dengan 

memfasilitasi apabila korban membutuhkan bantuan pendidikan dan 
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menyediakan waktu untuk anak apabila anak mengalami permasalahan 

kesulitan.  

d. Pemberi motivasi (motivator) Pendamping berperan memberikan 

motivasi berupa dorongan semangat dan rangsangan kepada anak agar 

bersikap positif sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki 

oleh anak. Motivasi yang diberikan dapat berupa support (dukungan), 

persuasif (ajakan) dan memberikan reward atau penghargaan berupa 

hadiah-hadiah kecil. 

5. Prinsip-Prinsip Dasar Pendampingan 

Dalam pelaksanaan tugas, pendamping memiliki patokan pada 

prinsip-prinsip pekerjaan sosial yang harus mereka pegang, diantaranya 

sebagai berikut : 

a. Penerimaan 

Menerima klien apa adanya tanpa memandang status sosialnya. Prinsip 

penerimaan adalah pintu masuk  untuk mendalami kehidupan klien dalam 

melakukan proses pemecahan masalahnya. 

b. Komunikasi 

Komunikasi akan terbangun jika ada kontak dengan klien. Komunikasi 

verbal dan non verbal yang disampaikan sama-sama akan memengaruhi 

kualitas hubungan yang dibangun dengan klien. Maka penting untuk 

membangun komunikasi yang baik dengan klien. 
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c. Individualisasi  

Setiap kita memiliki perbedaan nilai dan pandangan. Begitupula dengan 

klien. Satu klien memiliki perasaan, pikiran, dan tindakan yang berbeda 

dengan klien lain, sehingga dalam penanganan kasus kita tidak bisa 

menyamakan kasus antara klien yang satu dengan kasus lainnya. Tiap 

klien memerlukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi. 

d. Partisipasi 

Peran partisipasi klien dan keluarga sangatlah penting, mengingat 

pendamping hanya akan membantu proses yakni sebagai fasilitator. 

Dengan demikian upaya-upaya untuk menumbuhkan inisiatif klien harus 

dibangun dengan mendorong kesadaran dan potensi untuk menolong 

dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimiliknya. 

e. Kerahasiaan 

Pendamping harus bisa membedakan hal rahasia dan tidak rahasia. Ini 

berarti pendamping tidak membicarakan kasus klien dengan 

sembarangan orang kecuali pembicaraan tim untuk kepentingan klien 

f. Kesadaran Diri Petugas 

Sadar bahwa pendamping memiliki nilai, pengetahuan, dan keterampilan 

sehingga penanganan yang dilakukan harus lebih profesional, diantaranya 

mampu mengandalikan diri sehingga tidak terhanyut oleh perasaan dan 

masalah klien.5 

                                            
5Amoye Pekei, Pekerjaan Sosial dan Penanganan Masalah Sosial, (Malang, Jatim: 

Intrans Publishing, 2019), h.28-30 
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6. Syarat Pendamping  

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal sejak diundangkannya 

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pendamping 

menurut pasal 1 ayat 2 pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai 

kompetensi professional dibidangnya. pendamping bagi anak harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Usia minimal 21 tahun dan memiliki kecakapan dalam pendampingan. 

b. Pekerja sosial yang telah mengikuti pelatihan dan pemantapan 

pendampingan anak.  

c. Harus memiliki sikap kepedulian tinggi terhadap anak.  

d. Terampil dalam berkomunikasi.  

e. Punya kemampuan untuk mendengar.6 

7. Tahap-Tahap Pendampingan 

Pendampingan dalam istilah ilmu kesejahteraan sosial serta intervensi 

maka berikut tahap-tahap intervensi dalam kesejahteraan sosial yaitu : 

a. Engagement, merupakan kontak awal antara pekerja sosial dengan klien 

beserta dengan keluarganya. Tujuan utama dilakukan kontak awal adalah 

membangun repport yang nyaman memfasilitasi pengembangan suatu 

hubungan kerja dan menempatkan pekerja sosial sebagai titik utama 

dalam kontak dengan klien.  

 

                                            
6Kementerian Sosial RI, Panduan Pendampingan Anak Nakal, (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak, 2007), h.11 
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b. Assasment, merupakan suatu tahap analisis terhadap masalah yang 

dihadapi oleh klien. Assasment merupakan kunci dalam memberikan profil 

dasar bagi rujukan layanan awal, pengembangan rencana pelayanan, dan 

kriteria evaluasi hasil dari pelayanan instrumen formal digunakan untuk 

mengumpulkan informasi seperti data dasar klien, informasi dan situasi 

kehidupan, sejarah dan situasi pribadi, relasi dan dukungan sosial, 

pendidikan, kesehatan, keberfungsian psikososial dan status mental, 

status fungsi kebutuhan dan isu-isu layanan, dan isu-isu legal.  

c. Perencanaan Intervensi merupakan suatu pemilihan strategi, teknik dan 

metode yang di dasarkan pada proses Assasment. Pelaksanaan intervensi 

merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan 

pada diri klien, keluarga dan lingkungannya. Tahap ini mencangkup dua 

hal, yaitu direct service atau pelayanan langsung dan indirect service atau 

pelayanan tidak langsung. Manajemen kasus dalam tahap pelayanan 

langsung atau direct service harus mampu mendampingi dan mendukung 

klien untuk melakukan perubahan lebih baik, agar bisa lebih semangat 

menjalani hidup dan bisa memiliki keahlian agar dapat membanggakan 

dirinya sendiri dan orang lain. Sedangkan pelayanan tidak langsung atau 

indirect service merupakan manajemen kasus menghubungkan klien 

dengan sistem sumber daya yang dibutuhkan berupa lembaga sosial dan 

juga lembaga yang dapat menjadi mutual care bagi klien, dan juga seorang 

manajer kasus perlu melakukan intervensi terhadap keluarga klien atau 

teman klien agar klien bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh klien. 



21 
 

 
 
 

d. Evaluasi, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui 

kelangsungan proses beserta faktor pendukung dan penghambatnya, hasil 

serta dampak yang ditimbulkan dari proses pendampingan, sehingga 

memperoleh dasar yang kuat untuk menetapkan langkah selanjutnya 

(apakah perlu diterminasi, dirujuk atau dilanjutkan kembali proses 

pendampingan).  

e. Terminasi, merupakan tahap pengakhiran dari proses pendampingan yang 

di lakukan oleh pekerja sosial. Terminasi ini setidaknya disertai kesamaan 

pandangan antara pekerja sosial dan klien terkait tujuan dilakukan 

pendampingan. Selain itu, terminasi juga dapat dilakukan apabila pekerja 

sosial merasa klien sudah dapat mengatasi masalahnya atau terminasi 

dilakukan atas dasar tidak terjalinnya relasi yang baik antara pekerja 

sosial dan klien. Dalam bentuk lain, terminasi dapat dilakukan dengan 

rujukan yaitu suatu kegiatan merancang, melaksanakan, mensupervisi, 

mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan rujukan penerima program 

pelayanan kesejahteraan sosial.7 

B. Tinjauan tentang Anak 

1. Pengertian Anak 

Berdasarkan Convention on the Rights of the Child yang telah 

diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 

Tahun 1990 yang dikutip oleh Abu Huraerah menyebutkan definisi anak 

                                            
7Isbandi Rukminto Adi, Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial, 

dan Kajian Pembangunan), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 173 
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adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Pengertian serupa juga 

seperti yang dijelaskan oleh UNICEF dalam Abu Huraerah yang menjelaskan 

bahwa anak disebut sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 

18 tahun.8 

Anak adalah sesuatu yang tidak dapat kita pisahkan dalam 

keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan 

negara. Dengan begitu perlu untuk memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya kepada sang anak untuk tumbuh dan berkembang dengan fisik, 

mental, serta lingkungan yang baik. Dukungan, pengawasan, dan jaminan 

terhadap hak-haknya perlu kita kawal bersama. 

2. Hak anak 

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menentukan: 

a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, 

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman - hukuman yang tidak manusiawi. 

b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk 

pelaku atau tindak pidana yang masih anak. 

c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan 

hukum. 

                                            
8Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, III (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), h. 

31 
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d. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan 

sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai upaya terakhir. 

e. Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara 

manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi 

sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali 

demi kepentingannya. 

f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan 

hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya 

hukum yang berlaku. 

g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan 

memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak 

memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.9 

PBB telah mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The 

Rights Of The Child) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan 

menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tahun 1989. Konvensi ini 

telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 

Tahun 1990. Hak-hak anak menurut konvensi anak dikelompokkan dalam 

empat kategori, yaitu: 

a. Hak kelangsungan hidup, merupakan hak untuk melestarikan dan 

mempertahankan hidup serta hak memperoleh standar kesehatan dan 

perawatan sebaik-baiknya. 

                                            
9Isbandi Rukminto Adi, Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial dan 

Kajian Pembangunan), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 173. 
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b. Hak perlindungan, merupakan hak mendapat perlindungan dari 

diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran. 

c. Hak tumbuh kembang, merupakan hak memperoleh pendidikan dan hak 

mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, 

spritual, moral dan sosial 

d. Hak berpartisipasi, merupakan hak untuk menyatakan pendapat dalam 

segala hal.10 

3. Kewajiban anak 

Selain hak-hak anak di dalam undang-undang perlindungan anak juga diatur 

mengenai kewajiban-kewajiban atas anak. Mengenai kewajiban-kewajiban 

anak diatur dalam pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002 yang menentukan bahwa 

setiap anak berkewajiban untuk: 

a. Menghormati orang tua, wali, dan guru 

b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman 

c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara 

d. Menunaikan ibadah sesuai dengan anjuran agamanya, dan 

e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.11 

 

 

                                            
10Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan 

Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Reflika Aditama, 2010), h. 49 

11Undang-undang Republik Indonesia tentang perlindungan anak 
https://jdihn.go.id/files/4/2002uu023.pdf (Diakses pada tanggal 19 Januari 2024, Pukul 
20.07 Wita). 

https://jdihn.go.id/files/4/2002uu023.pdf
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C. Tinjauan tentang Kekerasan Seksual 

1. Pengertian Kekerasan Seksual 

Kekerasan sama dengan penyiksaan, penganiayaan. Kekerasan 

merupakan tindakan atau perlakukan yang dilakukan seseorang atau 

sekelompok orang kepada orang lain tanpa persetujuan yang mengakibatkan 

timbulnya kerugian pada orang tersebut, baik itu trauma, luka, maupun 

meninggal dunia. Hal ini selaras dengan pendefinisian Barker dalam The 

Social Work Dictionary mendefinisikan kekerasan adalah perilaku tidak layak 

yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis atau 

finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok.12 

Saat ini di Indonesia sendiri angka kasus mengenai kekerasan seksual 

kian hari kian bertambah banyak jumlahnya, korbannya bukan hanya umur 

dewasa saja tetapi juga anak-anak sekalipun. Kekerasan seksual dapat terjadi 

dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Dalam sebuah jurnal, Terry E. 

Lawson mengemukakan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan 

yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau 

tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan 

komersil atau tujuan tertentu.13 Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan 

bahwa kekerasan seksual merupakan perlakuan atau tindakan intimidasi 

secara paksa yang di tujukan kepada korban sehingga mengalami kerugian. 

                                            
12Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan Seksual Terhadap Anak) Edisi Revisi, 

(Bandung: Nuansa, 2007), h. 47. 

13Nurdin Widodo, dkk., Perlindungan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan, 
(Jakarta: Puslitbangkessos Kemensos RI, 2014), h.25 
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2. Jenis-jenis Kekerasan Seksual 

Bentuk-bentuk kekerasan seksual ini dapat dikelompokkan menjadi 

tiga kategori menurut Resna dan Darmawan dalam Abu Huraerah, tiga 

Kategori tersebut yaitu: 

a. Pemerkosaan 

Jenis kekerasan seksual pemerkosaan seringkali ditandai dengan pelaku 

yang memperlihatkan kekuatannya untuk dapat melakukan penganiayaan 

kepada korban sehingga korban dengan paksaan dan penganiayaan yang 

diterimanya tidak mampu melawan 

b. Incest 

Jenis kekerasan seksual ini diartikan dengan hubungan seksual atau 

aktivitas seksual diantara individu yang memiliki hubungan darah yang 

dekat, dimana diantara mereka tidak diperbolehkan melakukan hubungan 

perkawinan baik dalam pandangan agama maupun budaya. 

c. Eksploitasi 

Jenis kekerasan seksual ini dapat meliputi prostitusi dan pornografi. Anak-

anak juga dapat menjadi korban dari adanya eksploitasi seksual. Dan jika 

hal itu terjadi penanganan pada anak tersebut membutuhkan intervensi 

secara psikiatri14 

 Kekerasan seksual atau sexual abuse adalah jenis penganiayaan yang 

dapat dibagi menjadi 2 macam berdasarkan kategori identitas perilaku, yaitu  

                                            
14Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, III (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), h. 

44-71.  



27 
 

 
 
 

1) Familia Abuse 

Kategori ini merupakan kekerasan seksual yang terjadi pada korban 

yang masih memiliki hubungan darah pada lingkup keluarga biasa disebut 

incest. Orang-orang yang termasuk pada kategori ini adalah seseorang yang 

menjadi pengganti orang tua seperti ayah tiri, kekasih atau pacar, pengasuh 

atau seseorang yang dipercaya dapat merawat anak. 

2) Extra Familial Abuse 

Kekerasan seksual pada tipe ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh 

orang lain diluar lingkup keluarga korban, biasanya pelaku berasal dari orang 

dewasa yang telah dikenal baik oleh anak. Sehingga ia membujuk anak untuk 

masuk dalam situasi pelecehan seksual dilakukan kepadanya, dengan 

memberikan imbalan kepada anak yang tidak ia dapatkan saat berada 

dirumah. Biasanya pada situasi ini, anak akan lebih memilih diam karena jika 

ia mengatakan kepada orang tuanya akan menyebabkan kemarahan pada 

mereka. Tidak hanya itu, seringkali didapati orang tua kurang peduli kepada 

lingkungan pertemanan anak, sehingga menyebabkan kemungkinan anak 

akan mengalami kejadian ini maka perlu diwaspadai pada situasi tersebut.15 

3. Dampak Kekerasan Seksual  

Kekerasan seksual pada anak akan berdampak pada tumbuh kembang 

anak di kemudian hari, hal tersebut berkaitan dengan trauma akibat 

perlakuan yang didapatkannya bahkan sampai ketagihan. Kekerasan seksual 

                                            
15Ivo Novia, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya”, 

Sosio Informa, 1.1 (2015), h. 13-28 https://doi.org/10.33007/inf.vlil.87 

https://doi.org/10.33007/inf.vlil.87
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pada anak tidak hanya berdampak pada inividunya melainkan berdampak 

pada lingkungan sosial masyarakat. Berikut ada beberapa dampak yang 

dirasakan sang anak sebagai korban baik dampak fisik, psikologis dan sosial: 

a. Dampak secara fisik, korban mengalami kekerasan seksual akan 

mengalami luka fisik, kematian, kehamilan, aborsi yang tidak aman, 

penyakit dan infeksi menular seksual, dan inveksi HIV/AIDS. 

b. Dampak secara psikologis, korban yang mengalami kekerasan seksual 

akan mengalami depresi, rasa malu karena menjadi korban kekerasan, 

stress pasca trauma, hilangnya rasa percaya diri dan harga diri, melukai 

diri sendiri serta pemikiran dan tindakan bunuh diri. 

c. Dampak secara sosial, korban yang mengalami kekerasan seksual akan 

mengalami pengasingan dan penolakan oleh keluarga dan masyarakat, 

stigma sosial serta dampak panjang seperti kehilangan kesempatan 

untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan lapangan 

pekerjaan dan kecilnya kesempatan untuk menikah, penerimaan sosial 

dan integrasi.16 

4. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual 

Pada setiap kasus pelecehan dan kekerasan seksual tentunya 

melibatkan tiga hal yakni: pelaku, korban, dan situasi serta kondisi. Ketiga hal 

tersebut masing-masing memiliki potensi tersendiri untuk mendorong 

                                            
16Paola Vireo, Melindungi Anak-anak dari Eksploitasi Seksual & Kekerasan Seksual 

dalam Situasi Bencana dan Gawat Darurat, (Jakarta: Ecpat, 2005), h. 23. 
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terjadinya suatu pelecehan atau kekerasan seksual. Ada beberapa pendapat 

pakar mengenai faktor terjadinya kekerasan seksual yakni17 

a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika 

berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain 

untuk berbuat tidak senonoh dan jahat. 

b. Gaya hidup atau mode pergaulan antara laki-laki dengan perempuan 

yang semakin bebas 

c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma 

keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Tingkat kontrol 

masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang 

diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan 

kurang mendapatkan respons dan pengawasan dari unsur-unsur 

masyarakat 

d. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan 

yang dijatuhkan pada pelaku. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat 

tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterima. 

e. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu 

seksualnya. 

f. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam 

terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap 

menyakiti dan merugikannya. 

                                            
17Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 

Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, (Bandung: Refika Aditama, 2001), h. 71 
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D. Tinjauan Islam tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak 

Pada saat ini Indonesia sedang memiliki banyak sekali kasus 

kekerasan seksual, Komnas Perempuan telah mendapatkan laporan sekitar 

4.500 kasus selama 2021, hingga Oktober lalu. Atau sekitar 400-500 kasus 

per bulan yaitu mengenai berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi. dan 

juga Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud 

Ristek) Nadim Makarim menyampaikan, kasus kekerasan terhadap 

perempuan meningkat. Dari data yang dihimpun, sepanjang Januari hingga 

Juli 2021 telah terjadi sekitar 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan, 

Termasuk kasus kekerasan seksual.18 

Islam hadir di muka bumi tentunya menjadi penyelamat bagi umat 

manusia. Islam samata-mata tidak hanya membahas konsep tauhid tapi juga 

membahas persoalan muamalah. Dalam ajarannya Islam selalu menjunjung 

tinggi harkat dan martabat manusia, bahkan Allah Swt. Selalu memberikan 

pemahaman bahwa yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya 

adalah derajat dan ketaqwaan serta ilmu yang ia peroleh. Dengan demikian 

Islam sangat mengutuk perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan kepada 

semua kalangan. 

Perbuatan kekerasan seksual ini sangat tidak terpuji, kekerasan 

seksual dipandang sebagai perbuatan yang tercela karena Islam telah 

mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk saling menghormati dan 

                                            
18https://www.kompasiana.com/safinaharris4382/61c3d47c06310e5a6a3d6622/p

andangan-islam-terhadap-kasus-kekerasan-seksual. (Diakses pada Tanggal 17 November 
2023, Pukul 17:49 Wita) 

https://www.kompasiana.com/safinaharris4382/61c3d47c06310e5a6a3d6622/pandangan-islam-terhadap-kasus-kekerasan-seksual
https://www.kompasiana.com/safinaharris4382/61c3d47c06310e5a6a3d6622/pandangan-islam-terhadap-kasus-kekerasan-seksual
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menghargai kepada siapapun tanpa melihat posisi, jabatan, umur, bahkan 

jenis kelamin dari seseorang tersebut. Maka dari itu Islam turut menyerukan 

untuk menghapus kekerasan seksual, mulai dari pelecehan seksual sampai ke 

eksploitasi seksual. Agama Islam sangatlah melarang para umatnya untuk 

memegang anggota badan dari seorang perempuan yang bukan mahrom, 

bahkan memandang yang menimbulkan syahwat. Karena hal tersebut sangat 

dikhawatirkan dapat menimbulkan serta mendekati zina. Sebagaimana yang 

terdapat dalam QS Al-Isra’/17:32 

س اۤء   س  ب يْلً  و   َ ش ةً   نٰى   ا نَّه   ك ان   ف اح  ب وا الز   ل   ت قْر   و 

Terjemahannya: 

“Dan Janganlah kamu mendekati zina: Sesungguhnya zina itu 
adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang 
buruk”.19 

 

Dalam Al-Qur`an Allah berfirman akan tentang bahaya kekerasan 

seksual dalam QS An-Nur/24:30-31. 

ن يۡن  ل  ـلۡم   ق لْ  وۡا ؤۡم  ضُّ نۡ  ي غ ـ مۡ  م  ه  ار  ي حۡف ظ وۡا ا بۡص  مۡ  و  ه  وۡج  مۡ  ا زۡكٰى ل ك   ذٰ  َ   ف ر  ب يۡر    اٰللّ   ا نَّ  َ   ل ه  ا خ   ب م 

ع وۡن َ  .ي صۡن ـ  

ق ل ت   و  ن ٰ ؤْم  نْ  ي غْض ضْن   ل  لْم  ه نَّ  م  ر  ي حْف ظْن   أ بْص ٰ ه نَّ  و  وج  ل   ف ر  ين   و  ين ت ه نَّ  ي بْد  ا إ لَّ  ز  ا ظ ه ر   م  نْه   َ   م 

بْن   لْي ضْر  ه نَّ  و  ر  م  نَّ  ع ل ىٰ  ب خ  ي وب ه  ل   َ   ج  ين   و  ين ت ه نَّ  ي بْد  نَّ  إ لَّ  ز  ب ع ول ت ه  نَّ  أ وْ  ل  اب ا ئ ه  اب ا ء   أ وْ  ء   ء 

نَّ  نَّ  أ وْ  ب ع ول ت ه  نَّ  أ بْن ا ء   أ وْ  أ بْن ا ئ ه  نَّ  أ وْ  ب ع ول ت ه  ن ه  نَّ  ن ى  ب   أ وْ  إ خْو ٰ ن ه  نَّ  ب ن ى   أ وْ  إ خْو ٰ ت ه  و ٰ نَّ  أ وْ  أ خ   أ وْ  ن س ا ئ ه 

ا ل ك تْ  م  ن ه نَّ  م  ين   أ و   أ يْم ٰ ب ع 
َّٰ رْب ة   أ و۟ل ى غ يْر   ٱلت ن   ٱلْْ  ال   م  ج  فْل   أ و   ٱلر   ين   ٱلط   وا۟  ل مْ  ٱلَّذ  ر   ع ل ىٰ  ي ظْه 

                                            

19Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan. h.285 
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ت   ا ء   ع وْر ٰ ل   َ   ٱلن  س  بْن   و  نَّ ب أ   ي ضْر  ل ه  ي عْل م   رْج  ا ل  ن ي خْف ين   م  نَّ  م  ين ت ه  ا۟  َ   ز  ت وب و  يعاً ٱللَّّ   إ ل ى و  م   أ يُّه   ج 

ن ون   ؤْم  ون   ل ع لَّك مْ  ٱلْم  ت فْل ح   

Terjemahnya: 

“KatakanIah kepada Iaki-Iaki yang beriman, agar mereka 
menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang 
demikian itu, Iebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha 
Mengetahui apa yang mereka perbuat. KatakanIah kepada 
wanita yang beriman: HendakIah mereka menahan 
pandangannya, dan kemaIuannya, dan janganIah mereka 
menampakkan perhiasannya, kecuaIi yang (biasa) nampak dari 
padanya. Dan hendakIah mereka menutupkan kain kudung 
kedadanya, dan janganIah menampakkan perhiasannya kecuaIi 
kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami 
mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami 
mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-
putra saudara Ielaki mereka, atau putra-putra saudara 
perempuan mereka, atau wanita-wanita isIam, atau budak-
budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang 
tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak 
yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah 
mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang 
mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada 
Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.20 

 
DaIam surah tersebut sudah jeIas dikatakan bahwa hendakIah para 

perempuan seIalu menjaga dirinya dan para Iaki-laki juga harus menjaga 

nafsunya, dan juga dijeIaskan dalam surah ini bahwa ada beberapa pihak 

yang diperboIehkan memandang hal-hal yang sejatinya adaIah tabu bila 

diIakukan oleh orang lain yang tidak masuk dalam rumpun pihak 

sebagaimana yang teIah disebutkan.  Namun, haI tersebut juga tidak 

menutup kemungkinan adanya peIecehan seksuaI yang dilakukan oIeh orang 

                                            
20Kementrian Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahan. h. 353 



33 
 

 
 
 

yang boleh memandangnya, maka diperlukan batasan syar’i dalam hal ini. 

Batasan syar’i itu sangatlah diperlukan terkait dengan kekerasan seksual.  

Dalam Al-quran kekerasan terhadap perempuan juga bertentangan 

dengan nilai-nilai tauhid Al-Karamah, dan Al-lnsaniyah. Al-quran melarang 

kekerasan seksual baik fisik maupun nonfisik. Al-quran menyebut kekerasan 

seksual sebagai “Ar-Rafast”, dan “Fakhisyah”. Menurut mufassirin, Ar-Rafast 

adalah ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjerus kepada 

seksualitas.  

Nabi SAW bersabda, “jika kepaIa saIah seorang di antara kaIian 
ditusuk jarum besi, itu Iebih baik daripada meraba-raba perempuan 
yang bukan istrinya” (HR. At-tabrani, Rijaluluhu tsiqatun).  
 
Saat ini tindak kekerasan kebanyakan menyasar anak-anak. Anak 

dinilai menjadi target empuk untuk dijadikan sebagai korban kekerasan. Di 

usianya yang belum dewasa anak seringkali mengalami hal-hal yang tak 

seharusnya mereka terima ataupun yang dilihat padahal anak adalah amanah 

yang harus kita jaga. 

Pandangan Islam tentang anak bersumber dari persepsi bahwa 

manusia merupakan makhluk yang mengemban misi sebagai khalifah di 

muka bumi. Manusia merupakan unsur utama dan penting dalam sistem 

kehidupan. Karena kedudukan manusia yang tinggi itu, Islam sangat 

memperhatikan semua fase perkembangan manusia. Perhatian terhadap 

manusia dalam setiap fase kehidupan dan umurnya itu merupakan pertanda 

dan ciri yang menonjol dari hukum Islam, legislasi-legislasinya, dan 

sistemnya.  
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Islam telah memberikan perhatian khusus kepada manusia di fase 

kanak-kanak, fase yang dianggap sebagai dasar atau fondasi bagi fase-fase 

dan perkembangan berikutnya. tidak hanya itu, Islam juga sangat 

memperhatikan fase sebelumnya, ketika sang anak masih menjadi janin, lalu 

menyusu, menjadi kanak-kanak belum berakal, dan kanak-kanak yang telah 

berakal (mumayyiz).  

Legislasi hukum Islam tentang kanak-kanak meliputi aspek fisik, 

mental, finansial, bahkan pendidikan dan pengajaran, dengan perhatian dan 

pengawalan yang sungguh-sungguh. Sebagai bagian dari perlindungan Islam 

terhadap hak fisik anak, misalnya, Islam menetapkan hak untuk disusui (ḥaq 

alraḍā‘ah) sebagai hak anak dan kewajiban bagi ibunya.21 Allah Swt. 

memerintahkan perihal persusuan ini Allah berfirman dalam QS. Al-

Baqarah/2:233 

الْوٰل دٰت   عْن   و  د ه نَّ  ي رْض  وْل يْن   ا وْل  ل يْن   ح  اد   نْ ل م   ك ام  اع ة   يُّت مَّ  ا نْ  ا ر  ض    َ   الرَّ

Terjemahnya: 

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan 
kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka 
dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari 
kesanggupannya”. 
 

 Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Islam sangat 

memperhatikan hak-hak anak dengan menjaga tumbuh kembang serta 

terpenuhinya kebutuhan sang anak. 

                                            
21Unicef Indonesia, Hak dan Perlindungan Anak Dalam Islam (Unicef Indonesia, 

2022) h.39-40 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata bahwa: Penelitian  kualitatif 

(qualitative reserch) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, 

sikap, kepercayaan, pemikiran orang secara individual atau kelompok. 

Pendekatan diarahkan pada latar belakang objek dan individu tersebut 

secara utuh.1 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, yang beralamatkan di Jl. 

Nikel III No.1 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun metode pendekatan pada penelitian ini yaitu pendekatan 

kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan ilmu pengetahuan 

murni (pure science) sekaligus ilmu pengetahuan terapan (Appluied science), 

pendekatan kesejahteraan ini dibutuhkan sebagai upaya untuk melihat gejala 

sosial yang sifatnya kecil dan pribadi sampai pada hal-hal yang besar. Ilmu 

                                            

1Lexy J. Melong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya 2006), h. 3. 
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pengetahuan murni dan ilmu pengetahuan terapan bertujuan membentuk 

dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak untuk mempertinggi 

mutunya tanpa digunakan secara langsung dalam kehidupan masyarakat. 

Adapun ilmu terapan adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk 

diterapkan dan dipergunakan dalam masyarakat dengan maksud membantu 

kehidupan masyarakat.2 

C. Sumber Data 

Untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan, peneliti 

memanfaatkan dua sumber, yakni sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

1. Data Primer 

  Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan berkaitan 

dengan pendampingan anak sebagai korban kekerasan seksual. Adapun 

informan utama dalam penelitian ini yaitu pada lima orang pendamping anak 

di UPTD PPA Kota Makassar, sedangkan informan tambahannya yaitu satu 

orang korban kekerasan seksual dan satu orang staf UPTD PPA Kota 

Makassar. 

2. Data Sekunder 

  Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelurusan dari 

berbagai referensi yang terakit dengan pendampingan anak sebagai korban 

                                            
2Janu  Murdiyatmako dan Beti Dwi Setianingsih, Sosialogi Memahami dan Mengkaji 

Masyarakat (Cet I; (Bandung: Grafindo Media Pratama,2007), h.11. 
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kekerasan seksual. Adapun data sekunder terdiri atas : buku-buku , artikel, 

majalah, ensklopedia, kamus dan bahan acuan lainnya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting 

dalam melakukan sebuah penelitian. Sebuah penelitian membutuhkan sarana 

agar dapat mengetahui serta menemukan lebih dalam mengenai proses dan 

kendala-kendala tertentu pada pendamping. 

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data atau 

disebut juga triangulasi, yakni: 

1. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling 

sering digunakan dalam metode penelitian kualitatif karena teknik ini 

mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang kemudian hasil 

informasi tersebut dituangkan dalam sebuah catatan. 

Marshall mengatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar 

tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.3 Hal tersebut 

menjelaskan tahapan ini merupakan tahapan penting karena peneliti ikut 

melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data serta merasakan apa yang 

dialaminya. Adapun objek observasi yang dilakukan penulis yaitu mengenai 

bagaimana pendampingan anak sebagai korban kekerasan seksual di UPTD 

                                            
3Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, 

Interpretif, Interaktif dan Konstruktif, (Cet. 3, Bandung: Alfabeta, 2018), h.106. 
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PPA Kota Makassar dan apa kendala-kendala yang dialami pendamping pada 

saat melakukan pendampingan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses mendapatkan keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Susan 

Stainback mengemukakan bahwa dengan wawancara, peneliti akan 

mengetahui hal-hal  yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak 

bisa ditemukan di observasi.4 Wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 

penelitian ini yakni: 

a. Wawancara Terstruktur 

Wawancara ini dilakukan dengan menyiapkan instrumen penelitian 

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman wawancara. Dalam 

hal ini penulis akan melakukan wawancara langsung kepada pendamping 

anak di UPTD PPA Kota Makassar 

b. Wawancara tak Terstruktur 

Wawancara yang tidak berstruktur adalah wawancara bebas, dimana 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis. Disini peneliti melakukan wawancara dengan hanya 

                                            
4Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, 

Interpretif, Interaktif dan Konstruktif, (Cet. 3, Bandung: Alfabeta, 2018), h.114. 
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menggunakan garis-garis besar yang ingin ditanyakan kepada pendamping, 

korban serta staf UPTD PPA Kota Makassar. 

3. Dokumentasi 

Dalam melakukan sebuah penelitian, tahap dokumentasi juga 

memiliki peran yang penting. Dokumentasi menjadi salah satu bukti 

penelitian karena menunjukkan fakta yang telah berlangsung. Adapun 

dokumentasi yaitu berupa foto pengabadian proses penelitian dan data 

yang relevan dengan penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Untuk membantu penelitian berjalan dengan baik, dibutuhkan 

instrumen atau alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengumpulan 

data. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, 

yakni peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, 

menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian.5 

Instrumen penunjang yang penulis telah persiapkan sebagai bukti 

bahwa peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yakni berupa 

buku catatan, tape recorder, dan kamera. Selain itu peneliti akan 

memanfaatkan handphone sebagai tape recorder dan kamera alternatif. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis  

data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan-catatan pada saat 

dilapangan, serta dokumentasi yang dilakukan secara kualitatif yakni adalah 

                                            
5Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.24. 
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analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada dengan data yang 

lain. Kemudian menyusun kedalam pola, memilih data lalu dipadukan dengan 

teori-teori yang mendukung. Tak lupa membuat kesimpulan agar lebih 

mudah dipahami.  

1. Reduksi data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan, 

maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu 

segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.6 

Dalam suatu situasi sosial tertentu, peneliti dalam mereduksi data 

mungkin akan memfokuskan pada alur dan layanan pendampingan, 

permasalahan yang dialami korban, dan kondisi korban. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah melakukan reduksi data, langkah berikutnya adalah 

menyuguhkan data. Pada penelitian ini akan disajikan data penelitian dengan 

menguraikannya ke dalam bentuk teks naratif. Dengan begitu akan 

                                            
6Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R%D. h. 245. 
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memudahkan peneliti dan pembaca memahami apa yang terjadi berdasarkan 

apa yang sudah dipahami. 

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis data 

setelah sebelumnya dilakukan reduksi dan penyajian data, yang menjelaskan 

alur sebab akibat suatu fenomena dan noumena terjadi. Dalam proses ini 

selalu disertai dengan upaya verifikasi (pemikiran kembali), sehingga disaat 

ditemukan ketidaksesuaian antara fenomena, noumena, data, dengan konsep 

dan teori yang dibangun, maka peneliti kembali melakukan pengumpulan 

data, atau reduksi data atau perbaikan dalam penyajian data kembali, 

sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang benar-benar utuh.7 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. 

G. Gambaran Lokasi Penelitian 

1. Profil Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 
dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar 

 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 

yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk 

melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam 

memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah 

kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang 

                                            
7Syamsuddun AB, Dasar-dasar Teori Metode Penelitian Sosial, h. 112. 
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mana sebelum 2021 bernama P2TP2A (Pusat Pelayanan Pemberdayaan 

Perlindungan Perempuan dan Anak) dan di awal 2021 berganti nama 

menjadi UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan 

Anak). 

Salah satu bentuk pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya 

pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, 

ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan kekerasan serta 

perdagangan terhadap perempuan dan anak . 

UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi 

dan daerah kabupaten/kota. 

Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan : 

a. Pengaduan masyarakat 

b. Penjangkauan masyarakat 

c. Pengelolaan kasus 

d. Penampungan sementara 

e. Mediasi  

f. Pendampingan korban 

g. Penanganan pengaduan dan pendampingan korban KtP/A 

h. Penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan Kesehatan 

konsolidasi bagi korban KtP/A 

i. Memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi korban KtP/A 
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j. Penegakan dan bantuan hukum bagi korban KtP/A 

k. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban KtP/A 

l. Memfasilitasi pemberdayaan korban KtP/A  dibidang Pendidikan, Kesehatan, 

ekonomi dan pengambilang keputusan dalam rangka terwujudnya kesetaraan 

dan keadilan gender 

2. Dasar Hukum UPTD PPA: 
 

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan 

Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. 

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 

2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan 

Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 

dan Anak 

3. Visi dan Misi Lembaga 

i. Visi: Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam segala 

aspek kehidupan kehidupan menuju kota dunia. 
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ii. Misi: Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak pada berbagai 

bidang, meningkatkan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender 

dan pengarusutamaan anak, meningkatkan peran perempuan dan 

perlindungan anak dalam pembangunan 

4. Tujuan UPTD PPA 

Pelayanan yang memberdayakan kembali secara utuh perempuan dan 

anak korban kekerasan melalui perlindungan hukum, penanganan medis, 

psikososial dan pendampingan berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin 

dan institusi, dari lingkungan pemerintah dan masyarakat yang dibangun 

bersama secara terbuka dan mudah dijangkau. 

5. Struktur Lembaga 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Data UPTD PPA Kota Makassar 
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6. Layanan UPTD PPA 

UPTD PPA memiliki tanggung jawab dalam memberikan layanan 

bantuan pendampingan bagi anak yang menjadi korban kekerasan, 

diskriminasi, perlindungan serta memberikan edukasi dengan tujuan untuk 

mencegah terjadinya tindak kekerasan. Untuk memberikan perlindungan 

atau rasa aman kepada masyarakat yang menjadi korban kekerasan terdapat 

sejumlah upaya layanan yang dilakukan oleh tim UPTD PPA Kota Makassar. 

Berikut ada 6 layanan UPTD PPA Kota Makassar: 

a) Layanan pengaduan masyarakat 

Pelayanan pengaduan masyarakat merupakan suatu layanan utama 

UPTD PPA dan fungsinya untuk menerima laporan atau pengaduan 

masyarakat yang mengetahui atau menjadi korban kekerasan terhadap 

perempuan dan anak, baik pengaduan dilakukan secara langsung maupun 

tidak langsung. Pengaduan yang dilakukan secara langsung, berarti pelapor 

mendatangi langsung UPTD PPA dan melakukan pelaporan terhadap tindak 

kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan apabila pelapor 

melakukan pengaduan awal melalui media sosial UPTD PPA atau dengan 

menghubungi UPTD PPA secara online, maka pelaporan tersebut dilakukan 

secara tidak langsung. 

b) Layanan Penjangkauan 

Layanan penjangkauan bagi korban yang dalam situasi darurat untuk 

segera ditangani. Jadi tim UPTD PPA sesegara mungkin akan mendatangi 
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korban untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan Ketika ada laporan 

yang masuk.  

c) Pengelolaan kasus 

Kasus yang diterima, setelah melakukan assessment awal, kasus akan 

melalui proses asesmen lanjuttan yang dimana informasi akan diterima oleh 

pendamping untuk mendapatkan Analisa rencana interfensi yang tepat. 

Untuk memutuskan proses intervesi terhadap korban tentunya pendamping 

akan mendalami kasus dengan mempelajari mengumpulkan informasi-

informasi yang membantu proses penyelesaian kasus yang diterima apalagi 

terhadap kasus-kasus yang dianggap berat dan sensitif. Seperti kasus 

kekerasan seksual pada anak yang membutuhkan pengkajian dan 

pendekatan secara khusus. 

d) Pendampingan kasus 

Proses intervensi dalam layanan pendampingan kasus dilakukan 

sesuai kebutuhan korban,  ada beberapa layanan yang dilakukan UPTD PPA 

seperti: 

1) Layanan psikolog 

Pendampingan mental psikis perlu diberikan untuk mencegah efek 

trauma yang berkepanjangan serta untuk memulihkan kondisi 

mental korban. Adapun tujuan pendampingan psikososial adalah 

untuk memberikan pelayanan psikologis dan sosial kepada korban 

dalam memahami persoalan yang dialami, membantu dalam 

mengambil keputusan dan juga meringankan pemulihan kondisi 
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fisik, psikologis, spiritual dan sosial pada korban sehingga fungsi 

sosial dapat berjalan seperti dulu. 

2) Layanan hukum 

Pelayanan bantuan hukum diberikan oleh UPTD PPA Kota Makassar 

bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang 

ingin menyelesaikan kasus kekerasan tersebut melalui jalur hukum. 

Melalui proses assesment masalah dan kebutuhan yang diberikan 

serta bimbingan yang dilakukan oleh tim pendamping UPTD PPA 

Kota Makassar, maka dapat disepakati bahwa kasus yang dialami 

korban dilanjutkan ke jalur hukum sesuai dengan kesepakatan 

antara korban, keluarga dengan tim pendamping UPTD PPA Kota 

Makassar. Agar nantinya ketika dalam proses persidangan 

berlangsung, tim pendamping UPTD PPA akan selalu mendampingi 

hingga hakim mengambil keputusan. Pendampingan hukum 

mencakup proses di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. 

3) Layanan Kesehatan 

Pendampingan Kesehatan diberikan Ketika korban membutuhkan. 

Jika ada bagian tubuh yang sakit atau terluka pihak UPTD PPA segera 

merujuk korban kepada pihak terkait. Tentunya layanan ini tidak 

dikenakan biaya sepeserpun. 

e) Mediasi  

Proses mediasi dilakukan oleh tim pendamping UPTD PPA dengan 

mempertemukan dua pihak yang sedang kesulitan dalam menyelesaikan 
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urusannya, dimana dengan tujuan untuk menengahi permasalahan dan 

membantu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang mereka alami 

atau bisa disebut jalur perdamaian. Apabila pelapor tidak mau menggunakan 

mediasi, maka tim pendamping UPTD PPA Kota Makassar tidak akan 

memaksanya. Namun, dalam proses mediasi yang biasanya terjadi di UPTD 

PPA ini, yang bersedia melakukan mediasi hanya korban atau pelapor. 

Sedangkan dari pihak pelaku atau terlapor, tidak berkenan untuk hadir atau 

tidak mau melakukan mediasi dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, 

proses mediasi selalu dilakukan dengan memberikan nasehat dan dukungan 

kepada korban jika ingin membawa kasusnya ke pengadilan. 

f) Rumah aman 

Rumah aman atau selter adalah tempat penampungan sementara yang 

disediakan oleh UPTD PPA Kota Makassar untuk korban kekerasan terhadap 

perempuan dan anak Ketika mereka merasa takut atau tidak ingin Kembali 

ke rumahnya, sehingga UPTD PPA memberikan bantuan dan perlindungan 

kepada korban, dengan tujuan untuk mengatasi rasa takut yang dirasakan 

korban serta menemani korban sembari dalam proses penyelesaian 

kasusnya. 
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BAB IV 

PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  

PEREMPUAN DAN ANAK  
 

A. Pendampingan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA 

1. Gambaran umum kasus kekerasan seksual di UPTD PPA Kota 
Makassar 

 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 

(UPTD PPA) merupakan Lembaga yang didirikan pemerintah dibawah 

naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. UPTD 

PPA berperan menangani bidang perilindungan anak dan perempuan yang di 

dalamnya mencakup penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. 

Kedudukan UPTD PPA Kota Makassar sangat penting karena banyaknya 

kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Kekerasan  terhadap  anak  seperti  

sudah  membudaya  dan  selalu  ada  setiap tahunnya. Akibatnya, dari tahun 

ke tahun kekerasan terhadap anak terus bertambah.1 

Fenomena ini menjadi masalah serius yang harus segera diselesaikan 

oleh Lembaga-lembaga yang berwenang salah satunya UPTD PPA yang 

dimana salah satunya memiliki fungsi pelayanan bagi anak untuk melindungi 

anak-anak di Indonesia khususnya di Makassar yang memiliki tingkat kasus 

yang terus bertambah disetiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada data 

berikut : 

                                            

1Faizul Amalia Nova dan Ananta Prathama, “Peran UPTD Perlindungan Perempuan 
dan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya” Neorespublica: 
Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5, No 1 (2023), hal. 232. 
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Sumber: Rekapitulasi Data Pendampingan Korban UPTD PPA Kota Makassar 

 Berdasarkan data diatas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa angka 

kasus kekerasan yang terjadi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal 

ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Menurut tim pendamping UPTD 

PPA Kota Makassar Lawiyah, kenaikan angka kasus kekerasan sesuai dengan 

rekapitulasi data diatas disebabkan oleh beberapa hal, yakni: 

1. Kecanggihan teknologi yang semakin meningkat tiap tahunnya 

mempermudah akses informasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

melakukan pelaporan kasus kekerasan yang dialami atau dilihat 

melalui media sosial Lembaga terkait, apabila korban memiliki kendala 

untuk datang dan melaporkannya langsung, mereka dapat 

melaporkannya melalui media sosial atau nomor Lembaga terkait. 

2. Kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam hal merespon 

kekerasan yang terjadi baik itu terjadi pada diri sendiri ataupun pada 
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lingkungannya. Pemerintah juga dalam hal ini telah turun tangan 

seperti mengadakan sosialisasi untuk memperkecil angka kekerasan 

yang ada 

3. Selain gadget memiliki dampak yang baik, gadget juga memiliki dampak 

yang buruk bagi anak tanpa pengawasan. Dimana penggunaan yang 

tidak memberikan manfaat untuk mengedukasi dan dilakukan secara 

berlebihan  

4. Lingkungan juga sangat memengaruhi. Lingkungan yang tidak 

mendukung memberikan pengaruh besar bagi anak. Lingkungan adalah 

tempat anak tumbuh apabila lingkungan memberikan dampak buruk  

anak akan tumbuh jadi pribadi yang jauh dari etika dan senantiasa 

berbuat semena mena.2 

Adapun Dampak dari terjadinya kekerasan seksual pada anak akan 

berpengaruh besar pada dirinya dan kehidupannya, diantaranya : 

a) Dampak fisik turunnya berat badan karena pola makan terganggu, 

sering melamun, berdiam diri di kamar, tidak mau bertemu dengan 

teman, tidak minat berolahraga serta kurang menjaga kebersihan 

dirinya.  

b) Dampak psikologis : dampak ini menimbulkan berbagai macam reaksi 

dari anak seperti rasa takut untuk bertemu dengan orang lain, cemas, 

susah tidur, mimpi buruk, tidak mau sekolah sampai trauma yang 

                                            
2Lawiyah (51), Tim pendamping UPTD PPA Kota Makassar, Wawancara, di UPTD 

PPA Kota Makassar 15 Maret 2024 
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terlihat hal tersebut memberikan dampak yang berat bagi anak. 

Meskipun reaksi setiap anak tidak langsung ditampakkan, ada yang 

langsung terlihat trauma adapula hanya merasa takut dan cemas.  

c) Dampak sosial : mengasingkan diri dari banyak orang, merasa tidak 

pantas, merasa tidak percaya diri dan menjadi bahan pembicaraan 

orang lain.3 

Mengingat tingginya angka kasus kekerasan seksual khususnya pada 

anak, maka perlu adanya pendampingan khusus yang diberikan oleh 

Lembaga berwenang yang menyiapkan fasilitas dalam hal penanganan bagi 

masyarakat, orang tua serta kerabat terdekat yang memiliki pengaruh besar 

terhadap sang anak yang menjadi korban kekerasan seksual.  

Salah satu korban kekerasan seksual yang ditangani oleh tim UPTD 

PPA Kota Makassar adalah anak berinisial IA, ia anak perempuan berusia 16 

tahun yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual serta 

pernikahan dini oleh orang terdekatnya. IA merupakan anak tunggal, ia anak 

yang ceria dan memiliki bakat dalam bidang menggambar. 

Kejadian dimulai ketika korban IA duduk dibangku kelas 4 sekolah 

dasar tepatnya di Jakarta. Korban IA tinggal di rumah tantenya untuk 

mengenyam Pendidikan. Saat itu di bulan Ramadhan di subuh hari, korban IA 

tidur dengan kondisi pintu kamar tidak terkunci. Hal tersebut dimanfaatkan 

oleh pelaku yang merupakan omnya sendiri. 

                                            
3Lawiyah (51), Tim pendamping UPTD PPA Kota Makassar, Wawancara, di UPTD 

PPA Kota Makassar 15 Maret 2024  
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Pelaku masuk ke kamar korban dengan dalih untuk membangunkan 

korban, tetapi pelaku malah merabah-rabah bagian tubuh korban, korbanpun 

tersadar, dan pelakupun bergegas keluar dari kamar. Setelah kejadian itu 

korban tidak bisa melaporkan apa yang telah terjadi padanya atau membahas 

kejadian tersebut dikarenakan korban takut dan tidak enakan apalagi ketika 

itu istri omnya sedang hamil sehingga hanya bisa menuliskan isi hatinya di 

buku hariannya. Tidak lama setelah itu tante korban menemukan buku 

harian tersebut dan membacanya, dari sinilah apa yang telah diperbuat oleh 

pelaku ketahuan. Permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara 

kekeluargaan. Setelah korban IA lulus dari bangku sekolah dasar kembalilah 

ia ke Wajo tempat tinggal bapaknya. Orang tua IA telah bercerai sehingga 

tidak tinggal Bersama lagi. 

Di Wajo penderitaan korban IA masih berlanjut. Ketika di rumah dalam 

keadaan hanya korban dan bapaknya, IA mendapatkan perlakuan 

pemerkosaan oleh bapaknya sendiri. Pasca kejadian tersebut korban 

menghubungi ibunya dan melaporkan perlakuan yang diterima dari pelaku. 

Walhasil korban IA kemudian tinggal bersama ibunya.  

Pada saat korban IA menetap di Makassar Bersama ibunya, ibunya 

berinisiatif menikahkan IA yang pada saat itu umurnya masih genap 15 tahun 

berada pada kategori umur anak. Korban merasa belum siap untuk 

dinikahkan, ia masih ingin bersekolah layaknya teman-teman seumurannya. 

Korban IA merupakan anak yang menurut sehingga ia menjalani proses 

pernikahan yang di inisiasi oleh ibunya. Setelah menikah dengan orang yang 
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dijodohkan oleh ibunya, korban IA terkadang diperlakukan dengan kasar 

termasuk ketika suami korban ingin memuaskan nafsunya. Tidak tahan 

dengan hal tersebut korban IA kabur dari rumah suaminya ke rumah ibunya. 

Sesampainya di rumah ibunya korban IA disambut dengan omelan ibunya 

“kamu itu bikin malu keluarga saja!” kemudian handphone korban IA juga di 

sita. setelah itu korban IA mengurung diri di dalam kamar dan beberapa hari 

kemudian, rumah dalam kondisi kosong sehingga korban IA memberanikan 

diri untuk kabur ke rumah teman baiknya yang dikenal melalui salah satu 

game online berbekal cincin kawin yang korban jual. 

Teman korban memiliki teman yang merupakan anggota dari Forum 

Anak. Setelah mengkonsultasikan permasalahan yang dialami oleh korban IA, 

direkomendasikanlah kepada korban untuk melaporkan permasalahan 

tersebut ke UPTD PPA Kota makassar yang kantornya seatap dengan 

sekretariat Forum Anak. Datanglah korban IA bersama temannya untuk 

melapor permasalahannya ke kantor UPTD PPA Kota Makassar. 

2. Proses pendampingan kasus kekerasan seksual terhadap anak 

a) Alur pelayanan dan pengaduan 

Tahap pelaporan dan pengaduan merupakan tahapan pertama yang 

dilakukan oleh korban kekerasan. Laporan ini dapat secara langsung datang 

ke kantor UPTD PPA Kota Makassar atau bisa juga melapor melalui media 

sosial UPTD PPA Kota Makassar. Serta adapula beberapa kasus yang melalui 

rujukan dari Lembaga.  
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Fitra Wahyuni selaku Staf UPTD PPA, menjelaskan bahwa laporan 

yang diterima dalam bentuk apapun baik itu laporan yang dilakukan secara 

langsung ataupun laporan melalui media online akan ditangani dan ditindak 

lanjuti dengan tujuan melakukan proses asesment awal kepada pelapor agar 

informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menangani permasalahkan 

lengkap sehingga kasus dapat terselesaikan. Oleh karena itu ketika pelapor  

atau korban mendatangi UPTD PPA proses assessment dilakukan secara 

menyeluruh untuk memahami permasalahan yang dialami korban, begitu 

juga yang mengadu melalui media online. Pelapor akan dimintai informasi 

terkait kasus tersebut, kemudian melakukan kesepakatan untuk datang ke 

UPTD PPA melakukan assessment secara langsung atau tatap muka. Dan jika 

kasus tersebut perlu untuk melibatkan pihak lain, seperti kepolisian, rumah 

sakit rujukan atau psikolog maka akan dilakukan kerjasama dengan pihak 

tersebut.4 

Setelah kasus teridentifikasi, berkas akan diserahkan kepada 

koordinator pendamping untuk menentukan pendamping yang layak 

mendampingi kasus tersebut, tentunya dengan latar belakang pengetahuan 

dan pengalaman dibidangnya. Seperti yang diterangkan Koordinator 

Pendamping UPTD PPA Kota Makassar bahwa : 

“Setelah klien melengkapi data yang dibutuhkan ketika dipengaduan, 
saya sebagai koordinator pendamping akan menentukan siapa yang 
layak untuk mendampingi, karena tidak semua pendamping disini 
memiliki kapasitas yang sama, apalagi jika kita berbicara kasus 

                                            
4Fitrah Wahyuni (27), Staf UPTD PPA Kota Makassar, Wawancara, di UPTD PPA Kota 

Makassar 15 Maret 2024  
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kekerasan seksual, tentunya diutamakan  pendamping perempuan 
karena kasusnya sensitif.”5 

 

Selanjutnya pendamping yang terpilih akan berkoordinasi dengan tim 

profesi lainnya seperti kepolisian, tim medis, psikolog, dan kejaksaan atau 

pengadilan. 

Kebanyakan kasus kekerasa seksual yang terjadi pada anak 

mengalami guncangan mental, apa lagi diusia yang belum matang anak 

memiliki kondisi mental yang belum stabil, trauma serta ketakutan yang 

berlebih seringkali muncul ketika anak sedang dilakukan penggalian 

informasi. Sehinggah apabila kondisi anak belum meyakinkan untuk 

menjalani proses wawancara oleh pendamping, maka anak akan di rujuk 

kepada tim psikolog UPTD PPA Kota Makassar. 

Pada kasus IA, korban IA didampingi oleh temannya datang ke kantor 

UPTD PPA Kota Makassar untuk melaporkan permasalahan yang korban 

alami. Saat itu korban IA diminta untuk mengisi form pengaduan, sembari 

menceritakan kronologi kejadian dengan rasa takut, sedih, dan masih shock 

untuk melakukan laporan. 

b) Tahap assessmen 

Setelah laporan diterima oleh tim pendamping, kemudian dilanjutkan 

tahap assesmen untuk mengetahui kebutuhan serta tindak lanjut untuk 

memproses kasus tersebut. Maka tim pendamping UPTD PPA melakukan 

pendekatan kepada korban, dengan tujuan agar dapat menentukan layanan 

                                            
5Makmur S.Sos. (53), Koordinator Pendamping UPTD PPA Kota Makassar, 

Wawancara, di UPTD PPA Kota Makassar 15 Maret 2024 
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dan tindak lanjut apa yang di butuhkan oleh korban, apakah korban 

membutuhkan layanan, hukum, layanan psikolog atau bimbingan rohani, 

atau membutuhkan semua layanan tersebut seperti yang dijelaskan oleh 

koordinator pendamping UPTD PPA Kota Makassar 

“Proses assessmen dilakukan dengan dua tahap, tahap pertama 
merupakan assessmen awal yang dilakukan pada saat mengisi form 
pengaduan dimana korban atau pelapor menceritakan kronologi 
singkat kejadian yang ia alami, kemudian yang kedua assessmen 
lanjutan dimana pendamping bertugas mengidentifikasi masalah klien 
untuk mengetahui tindakan yang akan diberikan”.6 

 
 Pada proses assessmen pendamping memerlukan inisiatif serta 

keterampilan berkomunikasi ketika melakukan pendekatan dengan klien, hal 

ini bertujuan membuat klien tidak malu dan sungkan untuk menceritakan 

apa yang mereka alami. 

Pada kasus IA, tim pendamping melakukan pendekatan dengan 

membangun komunikasi yang hangat kepada korban. Karena korban IA 

memiliki hoby menggambar, maka diberikanlah satu set alat gambar untuk 

korban IA. Melalui pendekatan tersebut terciptalah hubungan yang baik 

antara pendamping dan korban agar komunikasi dengan korban dapat 

dilakukan dengan mudah. Setelah mengetahui kronologi kejadian dari 

korban IA, korban masih terlihat ketakukan saat dimintai keterangan 

sehingga tim pendamping menentukan tindak lanjut kasus untuk dilakukan 

pendampingan dan penanganan psikologis melalui bimbingan secara berkala. 

 

                                            
6Makmur S.Sos. (53), Koordinator Pendamping UPTD PPA Kota Makassar, 

Wawancara, di UPTD PPA Kota Makassar 15 Maret 2024 
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c) Tahap penanganan psikologis 

Kasus kekerasan seksual pada anak sangat berdampak pada 

psikologisnya, hal ini diperlukan penanganan secara psikologis yang 

dibutuhkan olehnya karena ketika anak menjadi korban kekerasan apalagi 

kekerasan seksual ia akan merasa takut dan trauma. Akan tetapi, pada 

faktanya rasa takut dan trauma yang dialami serta ditunjukkan oleh anak 

berbeda-beda tergantung kasus yang dialami dan cara menanganinya. Dalam 

masalah psikologis, perlu dilakukan oleh tenaga ahlinya baik konselor atau 

psikolog untuk bisa membantu meminimalisir rasa trauma yang dialami oleh 

anak korban kekerasan seksual. Hal ini dapat dilakukan melalui proses 

konseling awal dan lanjutan, dimana konseling awal dilakukan saat anak 

datang untuk melakukan pengaduan ke kantor UPTD PPA Kota Makassar 

yang ditangani oleh tim pendamping. Kemudian untuk konseling lanjutan 

dilakukan setelah konseling awal, dengan tujuan untuk menggali lebih dalam 

lagi mengenai korban dan kasus yang dialaminya. 

Pada kasus korban IA yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan 

seksual serta pernikahan dini anak, korban IA menunjukkan sikap ketakutan 

dan trauma setelah dilakukan assesmen dan konseling awal. Berdasarkan 

hasil wawancara lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan tim 

pendamping UPTD PPA tentang proses penanganan anak sebagai korban 

kekerasan dan pelecehan seksual, Lawiyah selaku salah satu informan 

menerangkan bahwa: 
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“UPTD PPA Kota Makassar memberikan pelayanan dan pendampingan 
kepada korban kekerasan bagi perempuan dan anak yang datang 
langsung ke kantor UPTD PPA. Ketika korban datang langsung untuk 
melapor, kami selaku tim pendamping akan melakukan assessment 
terhadap korban dengan tujuan untuk mengetahu kronologi kasus 
kekerasan yang dialaminya serta untuk menentukan layanan apa saja 
yang dibutuhkan korban. Tidak hanya korban saja kami menggali 
informasi, tetapi kepada keluarga maupun temannya, karena terkadang 
korban datang melapor Bersama orang terdekatnya. Setelah itu kami 
arahkan kepada mereka apakah kasus ini akan dilanjut sampai tahap 
hukum atau hanya menyelesaikannya secara kekeluargaan . kami tidak 
memaksa korban, kami hanya memberikan opsi pilihan dan 
memberinya pemahan terkait yang mereka butuhkan”.7 

 
d) Tahapan pendampingan medis 

Pendampingan medis dilakukan pada saat anak korban kekerasan 

seksual melakukan tes visum di rumah sakit rujukan yang bekerjasama 

dengan UPTD PPA Kota Makassar yaitu Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah 

Sakit Umum Daya kota Makassar. Pada penanganan medis ini, korban 

kekerasan seksual tidak hanya menjalani tes visum dalam saja akan tetapi 

juga menjalani tes visum luar atau disebut dengan tes pskiatri. Tujuan 

dilakukan visum tersebut yakni untuk membuktikan bahwa korban 

kekerasan seksual benar-benar menjadi korban atau tidak, serta hasil dari tes 

visum tersebut akan menjadi barang bukti di kepolisian dan juga bukti sah 

secara hukum. Seperti yang dikatakan salah satu pendamping UPTD PPA 

Kota Makassar 

“sangat penting melakukan tes visum bagi korban kekerasan seksual 
disamping untuk sebagai bukti kuat dipengadilan visum juga berguna untuk 

                                            
7Muh. Zulhajar Syam, SH. (29), tim pendamping hukum UPTD PPA Kota Makassar, 

Wawancara, di UPTD PPA Kota Makassar 15 Maret 2024  
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mengetahui sejauh mana perlakuan dan penderitaan yang dialami korban 
agar dapat dilakukan perawatan secara medis”.8 

 
Untuk kasus IA berdasarkan hasil visum dalam dan luar menujukkan 

bahwa ia tidak mengalami luka dalam tapi menunjukkan gejala trauma yakni 

takut, dan merasa cemas untuk berkomunikasi dengan orang. hal itu 

diminimalisir atau diatasi saat proses tes psikiatri yang diberikan oleh dokter 

kepada korban IA, serta juga dilakukannya bimbingan oleh tim pendamping 

UPTD PPA Kota Makassar yakni bimbingan individu yang diberikan kepada 

korban IA. 

e) Tahapan pendampingan hukum 

Tahapan pendampingan hukum diberikan kepada korban kekerasan 

seksual untuk mendapatkan penegakan keadilan serta perlindungan secara 

hukum, sebelum menempuh jalur hukum maka kepolisian akan melakukan 

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang digunakan sebagai barang bukti kuat 

di pengadilan nantinya serta membantu dalam mengurus dan mengumpukan 

berkas-berkas kasus yang kemudian diserahkan ke kejaksaan. 

Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban IA tidak sampai 

kejalur hukum dikarenakan korban hanya meminta perlindungan serta 

penyelesaian kasus secara kekeluargaan. Maka dari itu selama proses 

penyelesaian kasus yang di tangani pendamping UPTD PPA Kota Makassar 

berlangsung korban IA ditempatkan di “Rumah Aman”, salah satu betuk 

                                            
8Muh. Zulhajar Syam, SH. (29), tim pendamping hukum UPTD PPA Kota Makassar, 

Wawancara, di UPTD PPA Kota Makassar 15 Maret 2024 
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pelayanan yang diperuntukkan kepada klien UPTD PPA yang membutuhkan 

perlindungan dan pengawasan.  

Menurut keterangan M. Khaidir Rahman, tim pendamping UPTD PPA 

Kota Makassar mengatakan: 

“Selama proses pendampingan baik itu pendampingan hukum atau 
pendampingan medis, ketika korban membutuhkan perlindungan 
keamanan korban akan diberikan fasilitas rumah aman. Letak rumah 
aman dirahasiakan dan setiap tahunnya akan berpindah tempat demi 
menjaga keamanan dan kerahasiaan para korban yang sedang dalam 
proses penanganan UPTD PPA.9 

 
f) Tahap monitoring dan evaluasi 

Tahap terakhir ini dilakukan dengan tujuan untuk bisa meningkatkan 

pelayanan dan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual pada anak, 

dimana hal ini juga bertujuan untuk menjangkau korban agar bisa terpenuhi 

hak-hak anak dalam hal pendidikan maupun perlindungan selama proses 

kasus berlangsung hingga usai. Selain penjangkauan, juga pada tahapan ini 

dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi baik fisik, psikis, sosial 

maupun ekonomi korban dengan melakukan kunjungan ke rumah korban 

atau menghubungi melalui telepon guna mengetahui keadaan korban. 

Khaidir sebagai salah satu pendamping di UPTD PPA mengatakan bahwa: 

“Ditahap terakhir pemulihan, dilakukan penjangkauan untuk memantau 
dan memastikan kesehatan korban, perkembangan psikologisnya, serta 
pendidikannya agar korban dapat kembali melakukan fungsi 
sosialnya”.10 
 

                                            
9M. Khaidir Rahman (33), tim pendamping UPTD PPA Kota Makassar, Wawancara, di 

UPTD PPA Kota Makassar 15 Maret 2024  

10M. Khaidir Rahman (33), tim pendamping UPTD PPA Kota Makassar, Wawancara, 
di UPTD PPA Kota Makassar 15 Maret 2024 
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3. Hasil pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota 

Makassar terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual 

Selama proses pendampingan kasus di UPTD PPA Kota Makassar 

korban IA di tempatkan di rumah aman. Tim pendamping memberikan 

layanan bimbingan sesuai dengan kebutuhan korban IA yang mengalami rasa 

takut dan trauma dari kejadian-kejadian yang ia alami. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pendekatan yang 

dilakukan terhadap korban IA yakni dengan mencaritahu hobi atau 

kegemaran yang dilakukan korban IA yaitu dengan memberinya alat melukis 

sehingga korban merasa senang dan menjadikan pendamping sebagai teman 

yang dapat mereka percaya. Hal ini dilakukan agar korban menjadi terbuka 

dalam menceritakan kesehariannya dan kronologi kejadian yang dialaminya  

serta memberikan ia kegiatan yang membantunya untuk mengurangi rasa 

trauma yang dialaminya.  

Selain bimbingan individu, tim pendamping juga melakukan 

bimbingan kelompok serta melakukan mediasi korban dengan ibunya. 

Pendamping mempertemukan mereka dengan unsur untuk melakukan 

penyelesaian masalah serta memberi pemahaman kepada orang tua korban 

IA terkait pola asuh yang dibutuhkan oleh anak juga hak-hak yang mereka 

butuhkan dalam proses tumbuh kembangnya.  

Pendampingan kasus yang dialami oleh IA dinyatakan selesai setelah 

dilakukan penanganan oleh UPTD PPA. Setelah itu korban dipulangkan 

kepada ibunya. Hingga saat ini korban kembali ceria serta menjalin 
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hubungan baik dengan ibunya. Seperti keterangan yang diberikan dengan 

peneliti yang mengatakan bahwa: 

“terbantu sekalika terutama dalam menghadapi rasa traumaku, selama 
tinggalka di sana banyak pelajaran dan dukungan yang dikasi sama 
kakak pendamping yang baik hati. Apalagi ibuku juga sekarang sudah 
mengerti sama saya berkat pemahaman yang diterima. Sebenarnyaka 
nyaman sekalika tinggal di PPA tapi disuruhma pulang jadi mau tidak 
mau pulangka”.11 
 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, korban merasa 

bersyukur dan terbantu dengan pendampingan dan pelayanan yang 

diberikan oleh pihak UPTD PPA Kota Makassar. 

B. Hambatan dalam pendampingan kasus anak sebagai korban kekerasan 

seksual di UPTD PPA Kota Makassar 

Dalam melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak di 

UPTD PPA Kota Makassar terdapat beberapa faktor yang menjadi 

penghambat pada saat memberikan layanan kepada anak yang menjadi 

korban kekerasan seksual. Adapun faktor yang menjadi penghambat ini 

didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara dan observasi langsung 

dengan beberapa tim pendamping UPTD PPA Kota Makassar  

 Berikut beberapa hambatan-hambatan yang dialami oleh pendamping 

dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak: 

a) Ketertutupan korban 

Ketertutupan korban untuk menceritakan apa yang telah dialaminyamenjadi 

salah satu penghambat tim pendamping untuk melakukan penanganan 

                                            
11IA (16), Korban kekerasan seksual, Wawancara, di Pantai Losari Makassar 16 

Maret 2024 



64 
 

 
 
 

kepada korban kekerasan seksual. Menurut salah satu tim pendamping UPTD 

PPA Kota Makassar yakni M. Khaidir Rahman yang seringkali menangani 

kasus kekerasan seksual anak, mengatakan: 

“Untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak memerlukan 
kehati-hatian dan pendekatan khusus, anak seringkali takut untuk 
menceritakan apa yang mereka saksikan dan rasakan apalagi jika 
pelaku merupakan orang terdekat atau keluarga. Rasa trauma akan 
bayangan-bayangan kelam yang mereka rasakan seringkali hadir, untuk 
itu pendamping harus membangun rasa aman dan nyaman kepada sang 
anak agar mereka percaya dengan kehadiran kita sehingga leluasa 
untuk memberikan informasi.”12 

 
Oleh karena itu strategi yang dilakukan para pendamping di UPTD 

PPA agar korban pulih dari traumanya sehingga tidak takut untuk bercerita 

yakni memberikan layanan psikolog dan terapi pada anak yang mengalami 

kekerasan seksual 

b) Masi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum 

Peran aparat penegak hukum dalam memberikan keputusan seadil-adilnya 

pada kasus kekerasan seksual pada anak sangatlah penting. Pemberian 

sanksi pada pelaku serta terpenuhinya hak anak dalam proses pengadilan 

harus diberikan secara konsisten. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Muh. Zulhajar Syam, SH. Selaku pendamping hukum UPTD PPA Kota 

Makassar mengatakan: 

“Hambatan yang dialami sebagai pendamping huhum kekerasan 
seksual terkadang pihak Aparat Penegak Hukum, baik kejaksaan, 
bahkan pengadilan masih kurang paham dengan undang-undang 
Terbaru serta pemahaman perspektif anaknya Belum merata terutama 

                                            
12Muthalib (25), tim pendamping UPTD PPA Kota Makassar, Wawancara, di UPTD 

PPA Kota Makassar 15 Maret 2024  
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kasus kekerasan seksual itu menjadi perhatian saat ini namun pihak 
APH belum terlalu paham cara mengerahkannya bagaimana.”13 

 
Untuk itu sangat penting membenahi kembali persoalan tersebut demi 

mewujudkan terpenuhinya hak setiap anak serta memberikan perlindungan 

yang aman bagi anak korban kekerasan 

c) Fasilitas yang masih kurang 

Fasilitas merupakan kebutuhan pokok yang harus dilengkapi untuk 

menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dalam perlindungan 

maupun penanganan korban kekerasa terhadap anak. Namun dalam hal ini 

masi terdapat beberapa fasilitas yang perlu untuk di tambahkan seperti 

mobil molin yang digunakan sebagai kendaraan operasional dalam 

melakukan pengantaran dan penjemputan bagi korban serta tim pendamping 

dalam proses penyelesaian kasus. 

Lawiyah sebagai salah satu tim pendamping UPTD PPA mengatakan: 

“Penambahan kendaraan molin diharapkan untuk mempermudah akses 
dalam proses pendampingan korban. Terkadang dalam waktu 
bersamaan mobil ingin digunakan akan tetapi sudah terpakai untuk 
urusan kasus yang lain padahal penanganan korban harus segera kita 
laksanakan.”14 

 
Fasilitas yang masih kurang harus segera dibenahi demi memberikan 

pelayanan nyaman dan terbaik bagi klien agar mereka merasa aman dalam 

menyelesaikan proses perkaranya. 

 

                                            
13Muh. Zulhajar Syam, SH. (29), tim pendamping hukum UPTD PPA Kota Makassar, 

Wawancara,  di UPTD PPA Kota Makassar 15 Maret 2024  
14Lawiyah (51), Tim pendamping UPTD PPA Kota Makassar, Wawancara,  di UPTD 

PPA Kota Makassar 15 Maret 2024  
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d) Kurangnya SDM Pendamping Hukum Anak 

SDM (Sumber Daya Manusia) yang memadai sangat diperlukan dalam 

membantu penyelesaian kasus atau perkara yang sedang ditangani. 

Kurangnya SDM sedangkan laporan kasus yang diterima berjumlah banyak 

akan membuat para pendamping kewalahan dan berimbas pada tidak 

maksimalnya pelayanan yang diberikan. Hal ini selaras dengan yang di 

sampaikan salah satu tim pendamping hukum UPTD PPA Kota Makassar 

“Saat ini tim pendamping hukum UPTD PPA Kota Makassar berjumlah 2 
orang, sejauh ini kami terkadang kewalahan dengan jumlah kasus yang 
ada apalagi kasus kasus dengan kategori yang harus memerlukan 
penanganan sesegera mungkin sangat beresiko terhadap keefektifan 
dalam proses penyelesaiannya.”15 

 
Saat ini kebanyakan kasus yang diterima membutuhkan pendampingan 

hukum anak, sehingga SDM yang memadahi sangat diperlukan. dengan 

memberikan SDM yang memadahi terkhusus pendamping hukum anak, maka 

penyelesaian kasus akan selesai dengan maksimal 

e) Tekanan dan ancaman dari pelaku 

Pelaku kekerasan seksual pada anak berupaya diberikan ganjaran sesuai 

dengan ketententuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang menyebutkan bahwa  

hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan 

maksimal 15 tahun penjara.16 

                                            
15Muh. Zulhajar Syam, SH. (29), tim pendamping hukum UPTD PPA Kota Makassar, 

Wawancara, di UPTD PPA Kota Makassar 15 Maret 2024  

16Dody Suhardi, dkk, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual Terhadap Anak”Jurnal Universitas Drama Agung Vol. 28 No 1 (2020) hal. 
84-91 
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Kebanyakan pelaku kekerasan seksual pada anak adalah orang terdekat atau 

keluarga. Hal inilah yang menyulitkan untuk memproses kasus Ketika 

dipengadilan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu tim pendamping di 

UPTD PPA Kota Makassar 

“Terkadang korban yang melakukan pelaporan, apabila proses kasus 
telah sampai di pengadilan tiba-tiba mereka ingin menyelesaikan 
perkara dengan cara kekeluargaan dikarenakan pelaku adalah keluarga 
misalnya om atau bapaknya sendiri.”17 

 

 Untuk itu selama melakukan proses penanganan kasus di UPTD PPA 

korban sangat dibatasi untuk melakukan kontak langsung dengan orang lain 

hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan korban.

                                            
17M. Khaidir Rahman (33), tim pendamping UPTD PPA Kota Makassar, Wawancara, 

di UPTD PPA Kota Makassar 15 Maret 2024. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang 

membahas mengenai “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota 

Makassar” menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pelayanan pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota 

Makassar kepada korban kekerasan seksual terhadap anak yakni 

meliputi pelaporan, assessment, bimbingan, pendampingan rumah sakit 

rujukan, visum, monitoring dan evaluasi atau penjangkauan Kembali. 

2. Faktor penghambat UPTD PPA dalam melakukan proses pendampingan 

kasus korban kekerasan seksual yakni tertutupnya korban untuk 

menceritakan kejadian yang dialaminya, masih kurangnya pemahaman 

aparat penegak hukum terkait undang-undang terbaru serta perspektif 

anaknya belum tajam, kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia), dan 

seringkali korban mendapat ancaman dari pelaku/terlapor. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat beberapa implikasi 

penelitian sebagai berikut: 

1. UPTD PPA berperan sebagai Lembaga yang memberikan pelayanan dan 

pendampingan secara profesional bagi perempuan dan anak yang 
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mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan 

masalah lainnya sehingga dapat hidup dengan layak dan merasa aman 

2. Beberapa penghambat sering menjadi kendala pendamping dalam 

menangani kasus-kasus kekerasan seksual pada anak sehingga 

pendamping harus memiliki kesabaran dan inisiatif kreatif yang dapat 

memecahkan persoalan yang mereka hadapi. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 
A. Pedoman wawancara dengan tim pendamping 

1. Apa yang mendorong anda menjadi seorang pendampig? 

2. Sejak kapan anda telah melakukan pendampingan kasus? 

3. Bentuk kekerasan seksual seperti apa saja yang sering terjadi? 

4. Apakah presentase kasus semakin bertambah di tiap tahunnya? 

5. Apa saja yang mendorong peningkatan angka kasus kekerasan seksual? 

6. Bagaimana proses atau mekanise pendampingan anak sebagai korban 

kekerasan seksual? 

7. Apakah ada pendekatan khusus yang diberikan kepada anak yang 

menjadi korban kekerasan seksual? 

8. Apakah ada standar atau batasan yang harus dicapai dalam tahap 

pemulihan? 

9. Apakah dalam melakukan mendampingan anda mengalami hambatan? 

Apa faktor yang mempengaruhinya? 

 

B. Pedoman wawancara dengan korban 

1. Apakah anda masih sekolah? 

2. Bagaimana hubungan anda dengan pelaku? 

3. Bagaimana kronologi saat pelaku melakukan Tindakan kekerasan dan 

pelecehan seksual kepada anda? 

4. Kapan anda memberitahu kejadian tersebut ke orang terdekat anda? 

5. Bagaimana perlakuan orang tua/keluarga/tetangga/teman dekat anda? 

6. Dengan siapa anda datang untuk melapor ke UPTD PPA Kota Makassar? 

7. Siapa yang merujuk anda untuk datang ke UPTD PPA Kota Makassar? 

8. Saat di UPTD PPA anda bertemu dengan siapa saja? 

9. Penanganan seperti apa yang diberikan pendamping terhadap kasus 

yang anda alami? 
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10. Apakah anda puas dengan pendampingan serta pelayanan yang 

diberikan? 

11. Apakah yang anda rasakan setelah mendapatkan pendampingan di 

UPTD PPA Kota Makassar? 
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