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                                               PEDOMAN TRANSLITERASI 
 

A. Transliterasi Arab-Latin 
 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada table berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 

 ا

Alif tidak 
dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 

 ب

Ba B Be 

 

 ت

Ta T Te 

 

 ث

Sa 
Ś 

es (dengan titik di atas) 

 

 ج

Jim J Je 

 

 ح

Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) 

 

 خ

Kha Kh ka dan ha 

 

 د

Dal D De 

 

 ذ

Zal 
Ż 

zet (dengan titik di atas) 

 

 ر

Ra R Er 

 

 ز

Zal Z Zet 

 

 س

Sin S Es 

 

 ش

Syin Sy es dan ye 

 

 ص

Sad Ṣ es dengan titi di bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) 



 
 

x 

 

 

 

 
    ض

 

 ط

Ta ṭ te (dengan titik di bawah) 

 

 ظ

Za ẓ zet (dengan titik di bawah) 

 

 ع

„ain „ apostrof terbalik 

 

 
 

 

 غ

Gain G Ge 

 

 ف

Fa F Ef 

 

 ق

Qaf Q Qi 

 

 ك

Kaf K Ka 

 

 ل

Lam 1 El 

 

 م

Mim M Em 

 

 ن

Nun N En 

 

 و

Wau W We 

 

 ه

Ha H Ha 

 

 ء

Hamzah  

„ 
Apostrof 

 

 ي

Ya Y Ye 

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

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

tanda („)
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut : 

 

 

Tanda 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 fathah a a آ

 kasrah i i ا

 dammah u u آ

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 fathah dan alif ...ا|...ى
atau ya 

ā a dan garis di atas 

 kasrah dan ya ī i dan garis diatas ي

 dammah dan ۇ
wau 

ū u dan garis diatas 

 

4. Ta Marbutah 

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

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

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

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan 

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

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

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

Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).   

7. Lafz al-Jalalah (هللا) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
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B. Daftar Singkatan. 

 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 

 swt. = subhanahu wa ta ala 

saw. = sallallahu alaihi wa sallam 

a.s = ‘alaihi al-salam 

M = Masehi 

H = Hijriah 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

QS = Qur‟an Surah 

HR = Hadits Riwayat 

SEMA = Surat Edaran Mahkamah Agung  

KUA = Kantor urusan agama 
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ABSTRAK 

Nama  : Andi Husnul 

Nim  : 10100117075 

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan 

Perspektif Hukum Islam 

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah Perlindungan Hukum 

Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam. Dari 

pokok masalah tersebut, maka timbul beberapa sub masalah yang dirumuskan 

sebagai berikut: 1) Bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak 

anak jalanan dalam undang-undang perlindungan anak?; 2) Bagaimana kebijakan 

pemerintah Kota Makassar dalam menjamin perlindungan hukum terhadap hak-

hak anak jalanan sebaimana dalam undang-undang tentang perlindungan anak?; 3) 

Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan di 

Kota Makassar? 

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yakni berupa 

penelitian lapangan (Field Reserch) dengan melakukan pendekatan Hukum Islam 

dalam meninjau hukum positif dan beberapa literatur hukum lainnya dalam 

perspektif Hukum Islam. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk Indonesia 

dengan karakteristik sebagai berikut: a) Anak yang berusia dibawah 18 tahun; b) 

Berada di tempat umum (jalanan, pasar, toko, dsb.); c) Melakukan aktivitas 

jalanan seperti mengamen, mengemis dll. Adapun sampel yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Sampel Lokasi di kota Makassar; b) 

Sampel Anak Jalanan; c) Lembaga Yang Terkait dengan Penanganan Anak 

Jalanan di Kota Makassar. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketetapan perlindungan 

hukum terhadap hak-hak anak jalanan sudah cukup baik meskipun setelah ditinjau 

dalam Hukum Islam, masih perlu adanya poin-poin yang lebih spesifik lagi. 

Untuk penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar pun masih perlu peralatan dan 

kerja maksimal untuk memaksimalkan pengimplementasian kebijakan pemerintah 

daerah.  

Adapun implikasi dari penelitian ini yakni: 1) Pemerintah alangkah 

baiknya lebih memperhatikan lagi hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

kebijakan demi tercapainya tujuan kebijakan secara maksimal; 2) Para pengguna 

jalan baiknya untuk memperhatikan slogan “tidak memberi uang dijalan”. Karena 

semakin banyak yang memberikan uang, maka semakin besar pula semangat 

mereka untuk turun ke jalanan.; 3) Untuk mahasiswa, agar lebih peduli lagi 

tentang masa depan anak bangsa. Dengan memberikan contoh yang baik untuk 

tidak turun ke jalanan dengan target galang dana. Karena tindakan kita para 

mahasiswa yang seperti itu justru berpengaruh pada pola fikir anak jalanan. 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Anak adalah tunas dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa 

yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa 

dan negara pada masa depan. Masalah negara kelak akan menjadi tanggung jawab 

mereka. Setiap anak tentunya perlu bekal agar kelak mereka mampu memikul 

tanggung jawab tersebut. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan untuk 

tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Mereka 

berhak atas keperluan dan kebutuhannya sesuai dengan kapasitasnya sebagai 

seorang anak seperti bermain, belajar, dan juga jaminan kesehatan bagi mereka. 

Namun, tidak setiap anak dapat merasakan dan menikmati  hak mereka karena 

kondisi sosial.  Banyak ditemukan anak-anak yang tidak dapat bermain dengan 

sebayanya. Bahkan belajar secara formal pun tidak mereka rasakan.  

Salah satu masalah sosial yang menjadi fenomena dalam masyarakat yaitu 

anak jalanan. Perkembangan ekonomi yang tidak merata menjadi salah satu faktor 

maraknya anak jalanan terutama di perkotaan. Anak jalanan tinggal dijalanan 

karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu 

menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya.1Anak 

jalanan merupakan anak yang banyak menghabiskann waktunya di jalanan dengan 

melakukan berbagai aktivitas. UNICEF mengartikan anak jalanan sebagai berikut 

                                                             

1 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa, 2006), h.80 
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yaitu : Street child are those who have abandoned their homes, school and 

immediate communities before they are sixteen years of age and have driftied into 

a nomadic street life (anak jalanan adalah anak-anak yang berusia dibawah 16 

tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan 

masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan 

raya.2 Mulandar menyebutkan ada empat ciri yang melekat ketika seorang anak 

digolongkan sebagai anak jalanan, yaitu: 

1. Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) 

selama 3-24 jam sehari. 

2. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah) 

3. Berasal dari keluarga tidak mampu yang kebanyakan kaum pendatang dan 

beberapa diantanya tidak jelas keluarganya. 

4. Melakukan aktivitas ekonomi pada sektor informal. 

Bisa kita jumpai diberbagai titik pusat keramaian di kota seperti pasar, 

terminal,  stasiun bahkan di lampu merah sekalipun. Kehidupan jalanan yang 

mereka lakukan umumnya untuk kepentingan perekonomian seperti mengamen, 

mengemis, mengasong, jual koran dan lain sebagainya.   Meskipun kadang juga 

ditemukan anak yang hanya berkeliaran tidak jelas dan bermain di pinggir jalan.  

Aspek psikologi ini berdampak kuat pada aspek sosial. Yang mana 

labilitas emosi dan mental mereka yang ditunjang dengan penampilan yang 

kumuh, melahirkan pencitraan negatif oleh sebagian besar masyarakat terhadap  

                                                             

2 H.A Soedijarto, Menuju Pendidikan Nasional  yang Relevan dan Bermutu, (Jakarta; 

Balai Pustaka. 1998), h. 16. 
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anak jalanan yang diidentikkan sebagai pembuat rusuh, anak-anak kumuh, suka 

mencuri, sampah masyarakat yang harus disingkirkan.3 

Maraknya anak jalanan diidentifikasi sebagai gejala akibat krisis ekonomi  

dan tingkat urbanisasi yang berlebi  han di kota besar. Namun faktor keberadaan 

anak jalanan tidak dapat disamaratakan. Dilihat dari realitasnya, tidak semuanya 

disebabkan karena pengaruh ekonomi. Faktor lain yang mempengaruhi 

munculnya anak jalanan yakni karena pergaulan, tekanan orang tua, bahkan 

karena tekanan orang lain dan penculikan/pemaksaan. Hak atas kebebasan mereka 

sebagai anak dirampas oleh keadaan. 

Menurut UNICEF, tumpukan hutang dan krisis ekonomi akan mengurangi 

jaminan pemenuhan hak-hak anak. Hak-hak anak yang dimaksud telah diatur 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yakni sebagai 

berikut : 

- Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

- Pasal 5 : setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan 

status kewarganegaraan. 

- Pasal 6 : Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir 

dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam 

bimbingan orang tua. 

                                                             

3 SofyanAri Subehi, Pendidikan Karakter Anak Jalanan Melalui Compherensive Project 

di Rumah Singgah Teduh Berkarya Yogyakarta,h. 2 
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- Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan 

jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. 

- Pasal 9 ayat (1) : Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan 

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. 

- Pasal 10 : Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, 

menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dngan tingkat 

kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-

nilai kesusilaan dan keputusan 

- Pasal 11 : Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan 

waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan 

berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi 

pengembangan diri. 

- Pasal 12 : Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh 

rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 

- Pasal 16 ayat (1) “setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari 

sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 

manusiawi” dan ayat (2) “setiap anak berhak memperoleh kebebasan 

sesuai dengan hukum”. 

Dari rentetan pasal diatas yang terdapat dalam undang-undang 

Perlindungan Anak tersebut dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak telah diatur 

dan dijamin oleh negara. Diantaranya, hak untuk hidup bebas, bermain, beragama, 

jaminan kesehatan dan hak untuk mendapatkan pendidikan bahkan anak 
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penyandang disibalitas sekalipun berhak untuk mendapatkan pendidikan luar 

biasa. Untuk memberikan kesempatan mengikuti proses pendidikan dan 

pembelajaran secara maksimal, seharusnya pendidikan dipersiapkan untuk dapat 

memberikan kontribusi penyediaan kesempatan belajar bagi semua.4 

Dalam rumusan hak-hak anak yang diatur dalam undang-undang sebagai 

hukum positif di Indonesia, perlu pula adanya tinjauan dalam perspektif hukum 

Islam sebagai negara yang mayoritas penduduknya hukum Islam. Sebagaimana 

diketahui bersama bahwa Islam adalah agama yang dalam ajarannya merupakan 

suatu kesempurnaan. Maka dari itu perlu adanya tinjauan hukum Islam untuk 

melihat hak anak jalanan sebagai pertimbangan pemerintah dalam merumuskan 

peraturan dan kebijakan untuk kepentingan dan masa depan anak jalanan. 

Islam adalah agama yang universal dan sempurna. Segala ajaran dan 

syariatnya sesuai dalam semua tempat dan setiap zaman. Pada awal munculnya 

Islam, telah ada panduan yang menggariskan golongan anak yang kurang bernasib 

baik dalam hal ini anak-anak terlantar yang disebabkan oleh kondisi 

perekonomian atau kemiskinan orang tuanya dan faktor lainnya. Pada kitab al-

qalit wa al-luqatah, para ulama telah melakukan diskursus yang intens terhadap 

hak dan kewajiban negara atas anak yang tergolong kurang bernasib baik. Meski 

                                                             

4 Mohammad Saroni,  Pendidikan Untuk Orang Miskin, (Jogjakarta; Ar-Ruzz Media, 

2013), h. 13. 
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diakui bahwa terdapat beberapa perbedaan antara konsep laqit dalam fikih islam 

dengan konsep anak jalanan.5 

Laqit menurut bahasa adalah “sesuatu yang dijumpai”. Adapun menurut 

istilah terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh ulama-ulama yang agak 

berbeda.6 

- Imam Muhammad Amin yang dikenal dengan Ibn ‘Abidin yag 

merupakan ulama tersepan dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa 

Laqit merupakan istilah bagi orang yang masih hidup, yang dibuang 

oleh keluarganya karena takut miskin atau untuk menyelamatkan diri 

dari tuduhan zina. 

 يبةاسم لحي مولود طرحه اهله خوفا من العيلة او فرارا من تهمة الر

- Dalam Mazhab al-Hanbali, istilah laqit diberikan bagi seorang anak 

yang tidak diketahui nasab ataupun kemerdekaannya, yang dibuang 

atau tersesat di jalan yang berumur antara kelahirannya hingga 

mumayyiz. 

 طفل لا يعرف نسبه ولا رقة نبذ او ضل عن الطر يق ما بين ولا دته إلى سن التمييز

- Dalam Mazhab Maliki, laqit  merupakan seorang anak kecil yang tidak 

diketahui ayah dan status kemerdekaannya. 

 صغير آدمي لم يعرف ابوه ولا رقه

                                                             
5 Rifanto dan Ibnor Azli Ibrahim, Ahkam al-Laqit: Konsep Islam dalam Menangani Anak 

Jalanan, Jurnal Tsaqafah Vol.8, No.2 Oktober 2012, h.313 
6 Rifanto dan Ibnor Azli Ibrahim, Ahkam al-Laqit: Konsep Islam dalam Menangani Anak 

Jalanan.h. 314-315 
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- Dalam mazhab Syafi’i, laqit dikenal juga dengan istilah manbuz yaitu 

seorang anak yang dicampakkan oleh ibunya di jalan. 

 قيه أمه في الطريقالذي تلالصبي 

- Wahbah al-Zuhayli memberikan pngertian yang lebih jelas bahwa laqit 

adalah anak kecil yang hilang atau pada kebiasaannya dibuang disuatu 

tempat karena takut pada tanggung jawab untuk memberi makan, atau 

menyelamatkan diri dari tuduhan zina atau sebab lain yang tidak 

diketahui ayah dan ibunya. 

Dalam hal pemenuhan hak-hak atas anak dan perlindungan anak sudah 

menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya keluarga dan masyarakat, namun 

negara dan pemerintah juga bertanggung jawab atas hak-hak dan perlindungan 

anak tanpa terkecuali, termasuk hak dan perlindungan  untuk anak jalanan. Seperti 

anak-anak pada umumnya, anak jalanan juga merupakan kategori anak yang 

perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka dijamin dalam undang-undang. 

Pasal demi pasal dijelaskan tentang hak-hak yag dijaminkan untuk setiap anak. 

kata “setiap anak” dalam undang-undang menandakan bahwa tidak ada 

pengecualian terhadapa penjaminan perlindungan hak anak dalam undang-undang 

sehingga dapat dikatakan bahwa anak jalanan pun berhak mendapatkan itu. 

Namun pada realitanya, terdapat beberapa hak-hak anak yang tidak 

didapatkan oleh beberapa anak. Anak jalanan contohnya. Hak untuk bermain dan 

berkembang sewajarnya pun mereka tidak dapatkan. Aktivitas mereka dijalanan 

memaksakan mereka tidak dapat berkembang dengan wajar. Mereka bekerja dan 

mencari uang belum pada usia yang seharusnya.  
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Hal-hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti terkait 

dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota 

Makassar Perspektif Hukum Islam. 

B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan memberikan fokus 

penelitian sebagai batasan dalam pembahasan penelitian agar ruang lingkup 

pembahasan lebih jelas. Oleh karena itu, peneliti lebih memfokuskan penelitian 

tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota 

Makasar Perspektif Hukum Islam.  

2. Deskripsi Fokus 

Dalam deskripsi fokus ini, peneliti akan memberikan sedikit penjelasan 

terkait fokus penelitian untuk mengindari perbedaan penafsiran dan pemahaman 

yang keliru. Adapun penjelasan yang dikemukakan hanyalah yang dianggap perlu 

yakni diantaranya sebagai berikut : 

a) Perlindungan Hukum adalah pengayoman yang diberikan atas hak 

asasi manusia kepada masyarakat yang dapat dirugikan oleh orang 

lain dan pihak lainnya agar setiap rakyat dapat menikmati yang 

elah menjadi hak mereka. 

b) Anak jalanan adalah anak yang hampir sebagian aktivitas 

kesehariannya berada di jalanan atau di pusat keramaian seperti 

pasar, terminal, lampu merah dan lain sebagainya. 
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c) Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 telah mengatur dan 

menjamin hak setiap anak. Dalam pasal 3 menyebutkan 

“perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhnya hak-

hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi 

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan 

sejahtera.  

d) Hukum Islam dalam memandang anak jalanan terdapat beberapa 

perselisihan. Anak jalanan dalam hukum islam disebut laqit. 

Disunnahkan memungut anak jalanan kemudian merawat, dan 

mengasuhnya dengan baik. Bahkan ada pendapat yang mengatakan 

hal itu hukumnya wajib. 

C. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah 

Bagaimana Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota 

Makassar Perspektif  Hukum Islam? 

Dari pokok masalah tersebut, maka timbul beberapa sub masalah yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak 

jalanan dalam undang-undang perlindungan anak? 
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2. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam menjamin 

perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan sebaimana dalam 

undang-undang tentang perlindungan anak? 

3. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak 

jalanan di Kota Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan memberikan beberapa literatur 

yang telah ditelusuri yang relevan dengan penelitian ini, yakni : 

1. Departemen Hukum dan HAM RI, Modul Instrumen Hak Asasi 

Nasional Hak Anak yang dalam buku ini menjelaskan tentang hak-hak 

anak yang diatur oleh negara sebagai jaminan perlindungan anak demi 

masa depan yang cerah bagi anak sebagai generasi penerus pejuang 

bangsa. 

2. Mohammad Saroni, Pendidikan untuk Orang Miskin. Dalam buku ini 

menyajikan tentang salah satu hak setiap anak tanpa terkecuali anak 

miskin atau anak jalanan yang harus dipenuhi, yaitu pendidikan. 

3. Prof. Dr. Bagong Suyanto, Sosiaologi Anak. Terdapat beberapa 

pembahasan dalam buku ini yang relevan dengan penelitian saya. 

Salah satunya terdapat pembahasan tentang anak jalanan dalam Bab 6  

yang menjelaskan tentang pendekatan yang perlu dikembangkan untuk 

mengeliminasi meningkatnya jumlah anak jalanan. 

4. Jurnal dari Ronawaty Anasiru yang berjudul Implementasi Model-

model Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Makassar. Dalam 
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penelitiannya menjelaskan dan mengidentifikasi tentang keberadaan 

anak jalanan di Kota Makassar, kebijakan penanggulangan, 

implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat model-

model kebijakan penanggulanagn anak jalanan di kota Makassar. 

5. Jurnal dari Rifanto dan Ibnor Azli Ibrahim dengan judul Ahkam Al-

Qalit: Konsep Islam Dalam Menangani Anak Jalanan di Indonesia. 

Dalam jurnal ini terdapat beberapa poin yang menjelaskan tentang 

konsep anak jalanan dalam Islam dengan menyajikan beberapa dalil 

berkaitan dengan Laqit. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan pokok dari penelitian ini yakni untuk mengetahui peran pemerintah 

dalam menanggulangi masalah anak jalanan. Adapun sub tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a) Untuk mengetahui jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak 

dalam undang-undang. 

b) Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam menjamin 

perlindungan hak-hak anak jalanan sebagaimana dalam undang-undang 

tentang perlindungan anak. 

c) Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum tentang hak-hak anak 

jalanan di Kota Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini yakni sebagai berikut : 
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a) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan penjelasan 

yang lebih spesifik tentang jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak 

anak jalanan. 

b) Dalam penelitian ini pula diharapkan dapat memberikan data tentang 

kondisi anak jalanan di kota Makassar 

c) Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan pengaruh terhadap 

pemerintah Kota Makassar dalam mengeluarkan kebijakan yang relevan 

dengan kondisi anak jalanan dan hukum Islam. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan pengayoman yang diberikan untuk 

masyarakat dalam mendapatkan hak-hak mereka atas dasar hak asasi manusia 

oleh hukum.  Perlindungan hukum adalah upaya hukum untuk memberikan rasa 

aman baik secara fikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman yang 

diberikan oleh penegak hukum agar terlindungi dari pihak manapun.7 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan melindungi 

individu dengan menyesuaikan hubungan kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang 

menjelma dalam bentuk sikap dan tindakan guna terciptanya ketertiban dalam 

pergaulan hidup sesama manusia. Sedangkan menurut Setiono, perlindungan 

hukum adalah tindakan atau upaya guna melindungi masyarakat dari perbuatan 

yang sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan aturan hukum 

demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia 

menikmati martabatnya sebagai manusia.8 

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai 

perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi 

manusia yang dimiliki subjek hukum yang berdasarkan dengan ketentuan hukum 

dari kesewenangan atau sebagai kumpulan kaidah arau peraturan yang dapat 

melindungi sesuatu dri hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, memberi makna 

                                                             

7 Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.74 

8 Setiono,  Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3 
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bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu 

yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak mereka.9. Selain itu, 

perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yakni memberikan pengayoman 

atas hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain yang mana perlindungan 

tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat mendapatkan dan 

menikmati hak yang diberikan oleh hukum. 

Perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari kata perlindungan 

dalam hal ini perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh 

hukum erat kaitannya dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia 

sebagai subjek hukum dalam interaksinya sesama manusia dan lingkungannya. 

Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan 

suatu tindakan hukum.10 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan perlindungan 

hukum sebagai tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. 

Pemaknaan kata “perlindungan” secara bahasa tersebut mempunyai kesamaan 

unsur yaitu unsur tindakan melindungi dan unsur cara-cara melindungi. Dengan 

demikian, kata melindungi dari pihak tertentu juga menggunakan cara-cara 

tertentu.11 

 

                                                             

9 Philipus M. Hadjon,  Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina 

Ilmu, 1987), h.25 

10 CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1980), h.102 

11 Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 1), 

h. 595 
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Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan sesuatu yang 

melindungi subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dengan pelaksanaan yang dipaksakan berupa sanksi. Perlindungan hukum terbagi 

atas dua bagian yaitu sebagai berikut: 

1. Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang 

diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mecegah terjadinya 

pelanggaran. Hal ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-

undangan dengan maksud untuk memberikan rambu-rambu atau 

batasan dalam melakukan kewajiban dan mencegah terjadinya suatu 

pelanggaran. 

2. Perlindungan Hukum Reprensif yang merupakan perlindungan akhir 

yang berupa sanksi seperti penjara, denda, kurungan dan hukum 

tambahan yang diberikan apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau 

sudah terjadi sengketa. 

Menurut Philipus M Hadjon, sarana perlindungan hukum terbagi atas dua 

macam yakni sebagai berikut: 

1. Sarana perlindungan hukum preventif, artinya sebelum keputusan 

pemerintah mendapat bentuk yang definitif, subjek hukum diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya dengan 

tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum 

preventif sangat berpengaruh bagi tindak pemerintah yang didasarkan 

pada kebebasan bertindak sehingga dengan adanya perlindungan 

hukum preventif, pemerintah akan lebih bersifat hati-hati dalam 
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mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Namun 

demikian, belum ada peraturan khusus mengenai perlindungan hukum 

preventif di Indonesia. 

2. Sarana perlindungan hukum reprensif, yang bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum reprensif termasuk 

kategorinya adalah penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan 

umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan 

hukum terhadap tindakan pemerintah berakar dari konsep pengakuan 

dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang menurut sejarah dari 

barat, lahirnya konsep ini biarahkan kepada pembatasan-pembatasan 

dari peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Adapun prinsip 

kedua yang menjadi sumber yang mendasari perlindungan hukum 

terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum yang 

dikaitkan  dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia.12 

Hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia sebagai 

subjek hukum dalam mendapatkan keadilan. Keadilan dapat diperoleh apabila 

dilakukan dengan adil dan jujur, bertanggung jawab dan dengan pemikiran yang 

benar. Keadilan harus ditegakkan berdasarkan hukum positif yang sesuai dengan 

realita masyarakat dalam membentuk kehidupan masyarakat yang aman dan 

                                                             

12 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, h.30 
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damai. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, 

penegakan hukum harus memperhatikan empat unsur sebagai berikut:13 

a) Kepastian hukum (Rechtssicherkeit) 

b) Kemanfaatan hukum (Zeweckmassigkeit) 

c) Keadilan hukum (Gerechtigkeit) 

d) Jaminan Hukum (Doelmatigkeit) 

Perlindungan hukum dilakukan untuk memenuhi hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada seseorang yang berhak, 

perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagan dariperlindungan 

masyarakat dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk seperti dengan pemberian 

restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum 

dilakukan tidak lain agar tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan 

kemanfaatan. 

 

B. Anak Jalanan  

1. Pengertian Anak Jalanan 

Menurut Kementerian Sosial RI, anak jalanan adalah anak yang 

menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di 

jalanan atau di tempat umum lainnya. Dalam konteks ini, anak jalanan yang 

dimaksud  adalah anak yang berusia antara 6-18 tahun. Dalam Undang-undang RI 

Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa “anak 

adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang 

                                                             

13 Ishaq, Dasar-Dasar ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.43 
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masih dalam kandungan”. Sedangkan dalam Undang-undang RI nomor 13 tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “anak adalah setiap orang 

yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun “. Anak jalanan merupakan anak 

yang berkeliaran dan tidak jelas kegiatannya dengan status pendidikan masih 

sekolah dan ada juga yang tidak sekolah yang kebanyakan dari mereka berasal 

dari keluarga yang tidak mampu.14 

Istilah anak jalanan secara tidak langsung menggambarkan posisi dan 

kondisi anak jalanan dalam masyarakat. Walaupun anak jalanan memiliki hak-hak 

kehidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya, namun realitanya mereka 

mengalami marginalisasi pada aspek-aspek kehidupannya. Istilah-istilah anak 

jalanan tersebut  kemudian didefinisikan sesuai derngan kondisi dan situasi yang 

melingkupi anak jalanan.  Beberapa definisi anak jalanan, antara lain sebagai 

berikut:15 

1. UNICEF (1986) dalam S.Sumardi (1996:2), mendefinisikan anak 

jalanan sebagai children who work on the streets of urban area, 

without reference of the time they spend there or reasons for being 

there. 

2. A. Sudiarja (1997:13), menjelaskan bahwa sulit menghapus anggapan 

umum bagi anak jalanan yang sudah terlanjur tertanam dakam 

                                                             

14 Zulfadli, Pemberdayaan Anak Jalanan dan Orang Tuanya Melalui Rumah Singgah 

(Studi Kasus  Rumah Singgah Amar I Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kec. Tanjung Harapan 

Kota Solok Provinsi Sumatra Barat). Tesis. (Bogor: Indtitut Pertanian, 2004). 

15 Herlina Astri, "Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan 

Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang", Vol. 5 No. 2 Desember 2014:, h. 146 
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masyarakat dimana  mereka itu maling kecil, anak nakal, jorok, 

mengotori kota dan pengacau ketertiban. 

3. Indasari Tjandraningsih (1995:13), mengungkapkan bahwa anak yang 

bekerja secara informal di perkotaan yang lebih dikenal dengan anak 

jalanan juga dilaporkan dalam kondisi yang lebih rentan terhadap 

eksploitasi, pelencehan seksual, kekerasan dan kecanduan obat bius. 

4. Tersita L. Silva (1996:1), membagi tiga kategori untuk 

mengidentifikasi anak jalanan sebagai berikut:  

a) Children who actually live and work on the street and are 

abandoned and neglected or have run away form their families; 

b) Children who maintain regular contact with their families, but 

spend a majority of their time working on the street; 

c) Children of families living on the streets.  

Dari beberapa penjelasan tentang anak jalanan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa anak jalanan merupakan anak-anak yang termarjinalkan yang mengalami 

proses dehumanisasi. Dikatakan marjinal karena aktivitas-aktivitas anak jalanan 

yang yang tidak jelas jenjang karirnya dan tidak menjanjikan prospek apapun di 

masa depan. Selain itu, anak jalanan juga tidak semuanya bisa mendapatkan 

semua hak-hak mereka sebagai anak. Bahkan tidak sedikit ditemukan anak jalanan 

yang justru menjadi pelaku ataupun korban tindak kriminal seperti kekerasan 

seksual. 

Untuk mencapai pengertian tentang anak jalanan, sebagai dasar 

pemahaman tentang permasalahan mereka perlu di garis bawahi kata “anak” pada 
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istilah anak jalanan. Dengan menempatkan anak jalanan pada konteks anak maka 

permasalahn anak jalanan dapat dicermati ndari sejumlah hak anak pada 

umumnya sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 4 tahun 1979 

tentang kesejahteraan anak pasal 2 yang meneyebutkan hak-hak anak sebagai 

berikut: 

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan  

kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus 

untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. 

2. Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 

kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian 

bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna 

3. Hak atas pemerliharaan dan perlindungan baik selama dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan 

4. Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perembangannya 

dengan wajar. 

Selanjutnya diterangkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang RI nomor 

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Perlindungan anak adalah 

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapar 

hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal harkat dan martabat kemanusiaan 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” 

Jaminan perlindungan terhadap anak yang telah disebutkan dalam Undang-

undang telah dijelaskan secara tegas. Jaminan perlindungan dan hak atas setiap 
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anak diberikan tanpa ada batasan atau pengecualian termasuk anak jalanan. 

Namun yang menjadi kekurangan dan perlu lebih dipertegas lagi adalah 

implementasi kebijakan yang telah ditetapkan demi kepentingan dan kemajuan 

bangsa dari anak jalanan.  

Menjadi anak jalanan bukanlah hal yang dilakukan tanpa alasan. Banyak 

faktor yang menjadikan mereka terpaksa menjalani sebagian besar hidupnya di 

jalanan. Salah satu faktor penyebab yang paling utama adalah karena kondisi 

ekonomi keluarga yang tidak tertahankan. Sehingga hak dan kewajiban mereka 

sebagai anak pun tidak dapat mereka jalankan. Selain karena kondisi ekonomi, 

faktor maraknya anak jalanan juga disebabkan karena paksaan oleh pihak lain. 

Ada beberapa anak jalanan yang mengalami tindak kekerasan dari pihak lain 

seperti penculikan uang kemudian dipaksa untuk menghasilkan uang dari aktivitas 

dijalan seperti mengamen, mengemis dan mengais sampah (pemulung).  

 

2. Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan 

Di masa sekarang ini masalah anak jalanan menjadi hal yang perlu 

ditangani serius terutama di ibu kota provinsi dan kota-kota besar termasuk Kota 

Makassar. Kota Makassar dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan 

yang semakin pesat seperti bangunan fisik, tempat rekreasi dan pusat perbelanjaan 

sehingga sering terjadi penggusuran pemukiman liar dan pasar tradisional. 

Urbanisasi pencari kerja informal, buruh, tukang becak dan ojol (ojek online) dari 

kabupaten lain pun makin meningkat. Kondisi tersebut memberi indikasi bahwa 

tingkat kemiskinan makin besar yang merupakan pemicu utama anak-anak turun 
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ke jalan untuk mencari nafkah. Selain itu, mentalitas karakter masyarakat untuk 

memanfaatkan charity (belas kasihan) yang menciptakan perilaku anak jalanan. 

Kebiasaan perilaku masyarakat pengguna jalan yang memiliki solidaritas tinggi 

terhadap permasalahan kemiskinan menjadi peluang penghasilan bagi anak 

jalanan dan keluarganya.16 

Hasil penelitian Balai Besar Pendidikan dan Pengembangan Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial Yogyakarta tahun 2006, isu anak jalanan bukan hanya 

dipengaruhi oleh faktor ekonomi, melainkan juga faktor budaya yang dapat dilihat 

mereka mulai melanggar nilai dan norma dalam masyarakat. Nampak pada 

perilaku anak jalanan yang menggunakan hasil usahanya (mengamen, mengemis 

dll) untuk minuman keras, merokok bahkan dengan membeli obat-obatan 

terlarang untuk dikonsumsi. Hal ini membuktikan bahwa anak jalanan sudah 

mulai terkontaminasi dengan kegiatan dan perilaku preman jalanan. Dan jika tidak 

ditindak lanjuti secepat mungkin akan memicu tindakan kriminal dari anak 

jalanan. 

De Moura (2002) membedakan klasifikasi anak jalanan menjadi dua 

kelompok, yakni anak yang hidup di jalanan dan anak yang bekerja di jalanan.17 

Hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

mengatakan bahwa terdapat 71% anak bekerja karena ingin membantu 

orangtuanya, 6% yang bekerja karena adanya paksaan untuk membantu orangtua, 

15% karena ingin memenuhi kebutuhan sekolah dan 33% jumlah anak yang 

                                                             

16 Ronawaty Anasiru, Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak 

Jalanan Kota Makassar, Jurnal Sosiokonsepsia, Vol 16 No. 02 tahun 2011, h.176 

17  Yudit Oktaria Kristiani Pardede, Konsep Diri Anak jalanan Usia Remaja, Jurnal 

Pendidikan Volume 1, No. 2 juni 2008, h.147 
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berada di jalan karena ingin hidup bebas, untuk mendapat uang jajan, 

mendapatkan teman dan lainnya.  

Mayoritas anak jalanan mengaku turun dan beraktivitas di jalanan karena 

keinginan mereka sendiri. Namun hal demikian bukanlah semata-mata karena 

motif biologis yang muncul dari diri mereka. Melainkan karena di dorong oleh 

berbagai faktor. Pertama, faktor ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga yang minim 

kerap kali dipahami sebagai penyebab turunnya anak ke jalanan. Kondisi dalam 

lingkungan keluarga selalu membentuk kepribadian setiap anak. Berada di 

lingkungan yang serba kekurangan dapat membentuk kepribadian anak dengan 

dua kemungkinan. Yakni menjadi pribadi yang keras kepala, selalu mengeluh dan 

kriminal atau menjadi pribadi yang justru lebih dewasa, pengertian dan paham 

akan kondisi keluarga. Anak dengan pribadi yang lebih dewasa akan selalu 

memiliki inisitif untuk membantu orang tuanya dalam mmenuhi kebutuhan hidup. 

Sehingga mereka memilih jalanan sebagai sarana untuk menghasilkan uang 

dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan informal. 

Kedua, kekerasan dalam keluarga. Tindakan orang tua dalam mendidik 

anak pun akan mempengaruhi mentalitas seorang anak. Anak yang cenderung 

menjadi pelampiasan emosi orang tuanya karena kondisi perekonomian, akan 

membentuk karakter anak yang berambisi untuk mengubah kondisi 

perekonomiannya. Dengan usia yang masih terbatas dan kondisi keluarga yang 

dalam kategori miskin akan mendorong anak untuk turun ke jalan. Selain itu, 

tekanan dari orang tua untuk berpenghasilan meski masih di bawah umur akan 
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membuat anak dengan terpaksa turun dan melakukan pekerjaan informal di 

jalanan.  

Ketiga, faktor lingkungan. Berada di lingkungan yang mayoritas 

penduduknya beraktivitas di jalanan akan membuat anak terpangguil dengan 

sendirinya untuk ikut beraktivitas di jalanan. Entah karena ajakan teman ataupun 

karena keinginan sendiri sebab melihat kondisi di sekitarnya.  

Selain ketiga faktor di atas, masih banyak lagi faktor penyebab anak turun 

ke jalanan. Seperti faktor sosial ekonomi. Untuk mengetahui kondisi sosial 

ekonomi keluarga maka perlu diketahui aspek yang mendukung dalam memahami 

kondisi keluarga. Aspek sosial ekonomi yang dimaksud adalah pendidikan, 

pekerjaan dan pendapatan (ekonomi) serta faktor tradisi.18  

1. Pendidikan 

Pendidikan merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk kehidupan dari 

segala aspek. Oleh karena itu, dengan pendidikan diharapkan masyarakat dapat 

menggunakan akal pikirannya secara sehat sebagai upaya dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Selain akhlak, pendidikan juga merupakan hal yang sangat 

penting karena menjadi tolak ukur seseorang dalam menilai kualitas kita sebagai 

sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan status sosial ekonomi 

masyarakat. Tak hanya di dunia kerja, pendidikan juga akan mempengaruhi masa 

depan dalam berkeluarga. Cara mendidik, mengajar dan membesarkan anak itu 

akan dipengaruhi seberapa besar tingkat pendidikan setiap orang tua. 

                                                             

18  Wiwin yulianingsih, Pembinaan Anak Jalanan di Luar Sistem Persekolahan : Studi 

Kasus Antusiasme Anak Jalanan Mengikuti Program Pendidikan Luar Sekolah di Sanggar Alang-

alang Surabaya, (Surabaya: Tesis, 2005), h.17 
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Secara umum, anak jalanan tidak bisa mendapatkan pendidikan yang 

layak. Mayoritas anak jalanan memiliki tingkat pendidikan yang tergolong 

rendah. Salah satu faktornya karen pendidikan orang tua yang juga masih minim. 

Kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan juga akan mempengaruhi 

kesadaran anaknya. Kondisi ekonomi keluarga pun akan menjadikan anak-anak 

terpaksa atau dipaksa untuk menjadikan jalanan sebagai sarana di masa kecil 

mereka. 

2. Ekonomi  

Kondisi ekonomi selalu menjadi penyebab utama munculnya anak jalanan. 

Keinginan mereka untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan membantu orang tua 

mendorong mereka terpaksa turun dan mencari nafkah dijalan. Ada juga beberapa 

anak jalanan yang beraktivitas di jalanan untuk membiayai sekolah mereka 

sendiri. Karen tidak dapat dipungkiri bahwa adak beberapa anak yang memiliki 

ambisi untuk maju dan mengenyam pendidikan. Karena kondisi ekonomi mereka 

akan membentuk karakter anak yang berambisi untuk lebih maju, kerja keras, 

pantang menyerah dan mandiri. 

3. Tradisi 

Tradisi sering digunakan untuk menjelaskan penyebab munculnya anak di 

jalanan. Paradigma pemikiran masyarakat bahwa anak-anak yang berasal dari 

keluarga miskin tidak memiliki alternatif lain dan memang sudah selayaknya 

mereka bekerja. 
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C. Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif  

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki tujuan untuk menjamin 

kesejahteraan tiap warga negaranya. Termasuk juga jaminan perlindungan bagi 

hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia. Perlindungan anak adalah 

meletakkan hak anak kedalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat 

sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan dan kesejahteraan anak yang 

mengalami masalah sosial. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan 

situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak 

secara manusiawi positif.19 

Perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu bagian 

pendekatan untuk melindungi anak-anak sebagai generasi bangsa Indonesia. 

Masalahnya tidak semata-mata hanya melalui pendekatan yuridis saja namun 

perlu pendekatan yang lebih luas seperti pendekatan ekonomi, sosial dan 

budaya.20 

 Berbagai peraturan dan kebijakan telah dibuat untuk kepentingan anak 

yang bertujuan untuk mencapai kesejahtraan anak. Dalam Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 yang tertuang dalam pasal 34 ayat (1) bahwa “Fakir miskin dan anak-

anak terlantar dipelihara oleh negara.”  

Terkait dengan kesejahteraan anak telah dijelaskan dalam Undang-Undang 

nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 butir 1a menyebutkan 

“kesejahteraan anak sebagai suatu tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang 

dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secata 

                                                             

19 Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, (Bandung, 1997), h. 165 

20 Bima Siregar dkk, Hukum dan Hak-Hak Anak, (Jakarta: Rajawali, 1986), h.22 
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rohani, jasmani maupun sosial.”   Dalam mencapai kesejahteraan bagi anak tentu 

perlu untuk memberikan apa yang telah menjadi hak atas setiap anak. Dalam 

perlindungan dan pemenuhan hak setiap anak, ada beberapa prinsip yang 

merupakan prinsip dasar konvensi hak-hak anak  yang perlu diperhatikan, seperti 

yang terkandung dalam pasal 2 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, yaitu : 

1. Non diskriminasi  

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak 

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan 

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.  

Berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak-hak anak, 

terdapat pula beberapa asas-asas yang berkaitan dengan hak anak Deklarasi 

Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1959, antara lain sebagai berikut :21 

- Non diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak anak. Hal ini sedikir 

bertentangan dengan realita yang teerdapat pada budaya lokal 

contohnya di Indonesia. Kerap terjadi perbedaan perilaku dalam 

menyikapi anak laki-laki dan anak perempuan, meski saat ini telah 

mengalami sedikit perubahan. Anak laki-laki yang lebih layak untuk 

mengerjakan pekerjaan berat dan berada di luar sedangkan anak 

perempuan terbiasa dimanja dan hanya melakukan pekerjaan rumah 

saja. 

                                                             

21Departemen Hukum dan HAM RI,  Modul Hak Asasi Manusia Nasional “Hak Anak”, 

(t.t : t.p, t.th), h.5 
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- Setiap anak berhak atas perlindungan khusus dan memperoleh 

kesempatan, fasilitas dan sarana yang dijamin oleh hukum sehingga 

secara mental, jasmani, rohani, sosial dan akhlak mereka berkembang 

dengan wajar dan bermartabat 

- Sejak dilahirkan, setiap anak harus memiliki nama dan kebangsaan 

- Setiap anak berhak mendapatkan jaminan untuk dapat tumbuh dan 

berkembang dengan sehat 

- Setiap anak dengan kondisi tertentu seperti cacat tubuh dan mental atau 

kondisi sosial yang lemah berhak untuk mendapatkan perlakuan 

khusus dan memperoleh pendidikan dan perawatan. 

- Setiap anak memerlukan perhatian dan kasih sayang agar dapat 

tumbuh secara maksimal dengan keharmonisan. Sebisa mungkin 

mereka diasuh oleh orang tuanya sendiri dengan kasih sayang, sehat 

jasmani dan rohani. 

- Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara Cuma-Cuma 

sekurang-kurangnya di tingkat SD (sekolah dasar). Anak-anak harus 

mendapatkan kesempatan untuk belajar, berekreasi dan berkreasi yang 

mengarah pada tujuan pendidikan. Masyarakat dan penguasa yang 

berwenang berkewajiban untuk mengusahakan tercapainya hak 

tersebut. 

- Anak-anak harus didehulukanm daman mendapatkan perlindungan dan 

pertolongan meski dalam keadaaan apapun. 
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- Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas segala 

bentuk penganiayaan, penyia-nyiaan, penindasan dan kekejaman. 

Mereka tidak boleh menjadi bahan perdagangan dalam bentuk apapun. 

- Setiap anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah pada 

diskriminasi rasial, agama dan bentuk diskriminasi lainnya. Mereka 

harus berkembang dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang, 

semangat, toleransi, perdamaian dan persaudaraan. Bakat yang dimiliki 

anak harus kembangkan kemudian diabdikan kepada masyarakat. 

Hak-hak anak yang dikeukakan tersebut berpedoban dari hak-hak anak 

yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Assi 

Manusia. Terdapat beberapa instrumen dan Undang-Undang lain yang mengatur 

tentang Anak, yaitu sebagai berikut:22 

 Instrumen HAM Internasional 

a. Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM – Universal 

Declaration of Human Rights) 

b. Konvenan Intrnasional tentang Hak-Hak sipil dan politik (ICCPR – 

International Covenant on Civil and Political Rights) 

c. Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya 

(ICERC/ECOSOC – International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights) 

d. Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1959 

                                                             

22  Departemen Hukum dan HAM RI, Modul Hak Asasi Manusia “Hak Anak”, h.7 



30 
 

e. Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989 (Convention on The Rights 

of The Child) pasal 6 

f. Peraturan Standar PBB untuk administrasi Peradilan Anak, Rule nomor 7 

g. Prinsip-prinsip Dasar (Basic Principles) 

h. Protokol opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, 

Pornografi Anak dan Prostitusi Anak 

i. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam 

Konflik Bersenjata 

 Instrumen HAM Nasional 

a. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

b. Pasal 28 Amandemen IV Konstitusi (UUD 1945) 

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

d. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

e. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

f. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 

Manusia. 

g. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1981 tentang KUHAP 

h. Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang Kesehatan 

i. Undang-Undang Nomor 1 tahun 200 tentang Pengesehaan Konvensi ILO 

Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan 

Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Keppres Nomor 12 tahun 

2001 dan Keppres Nomor 59 tahun 2002) 
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j. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Penbgesahan Konvensi ILO 

Nomor 138 mengenai Batas Usia Minimum Untuk Bekerja 

k. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga 

l. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganwgaraan 

Republik Indonesia 

m. Keputusan Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana 

Aksi nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial 

n. Keputusan Presiden RI Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi 

Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat beberapa 

Undang-Undang baik instrumen HAM nasional mapun skala internasional. Hak-

hak anak yang diatur meliputi hak-hak yang bersifat umum dan hak-hak yang 

bersifat khusus. Hak anak yang bersifat umum artinya hak tersebut ditujukan bagi 

setaip anak secara universal, sedangkan hak anak secata khusus dimaksudkan 

dengan hak yang hanya dimiliki oleh orang tertentu saja karena kondisi atau hal 

lainnya seperti cacat. 

 

D. Konsepsi Hukum Islam Terhadap Anak Jalanan 

1.  Pengertian Anak 

Anak merupakan salah satu karunia Tuhan yang diberikan kepada 

pasangan suami istri yang dititipkan sebagai amanat kepada mereka sebagai 
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keturunan untuk masa depan. Anak merupakan salah satu perhiasan dunia untuk 

orang tuanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Kahfi/18: 46: 

ُ...ُٱلدُّنۡياَُ ُٱلۡحَيَوٰةُِزِينةَُ ُٱلۡبنَ ونَُوَُُٱلۡمَالُ 
23Kahfi/18: 46)-anak adalah perhiasan dunia.. (QS Al-Harta dan anakArtinya:  

Ibarat bintang pada malam hari, kehidupan rumah tangga akan terasa 

hampa tanpa kehadiran anak sebagai perhiasannya. Anak mesti mendapat didikan 

yang baik dari orang tuanya sebagai titipan, karunia dan amanah dari Allah swt. 

Tanggung jawab pendidikan Islam yang menjadi beban orang tua harus 

dilaksanakan dalam rangka:24 

a. Memelihara dan membesarkan anak. 

b. Melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmani maupun rohani dari 

berbagai gangguan penyakit dan penyelewengan hidup. Dan juga akan 

menjamin tercapainya tujuan hidup yang sesuai dengan falsafat hidup 

dan agama yang dianut. 

c. Memberikan pengajaran sehingga anak mendapat peluang untuk 

memiliki pengetahuan dan kecakapan setinggi mungkin. 

d. Membahagiakan anak baik dunia maupun akhirat sesuai dengan tujuan 

hidup muslim 

Selain sebagai perhiasan, anak juga dapat menjadi penyejuk hati dalam 

keluarga. Senyum dan tawa seorang anak akan memancarkan kebahagiaan kepada 

orang tuanya. Namun, kadang kala anak pun akan menjadi fitnah dan musuh bagi 

                                                             

23 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2008), h.299 

24 Zakiah Daradjat dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.38 
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orang tuanya ketika tanggung jawab kepada anak diabaikan ataupun karena pola 

fikir anak yang merasa tidak memiliki tanggung jawab atas orang tua mereka. 

Namun seorang muslim yang memahami ajaran agama dengan baik pasti akan 

mengetahui dan menjalankan tanggung jawabnya  terhadap anak-anaknya dengan 

benar. 

Tujuan hukum Islam yang diterminologikan sebagai maqasid al-syariah 

yakni mencapai maksud hukum untuk mewujudkan kemaslahatan hidup duniawi 

dan ukhrawi dalam segala aspek.25 Hukum Islam ada dengan tujuan untuk 

mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan, dengan 

mengarahkan manusia pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat. 

2. Definisi Anak Jalanan 

Dalam pasal 34 UUD 1945 berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar 

dipelihara oleh negara.” Anak terlantar yang dimaksudkan tentunya termasuk 

anak jalanan. Dalam hukum Islam, anak jalanan atau anak terlantar disebut 

dengan Laqit. Dalam kitab al-laqit wa al-luqatah para ulama telah melakukan 

diskursus tentang hak dan kewajiban negara atas mereka secara intens. Meskipun 

konsep laqit dala fiqih Islam dengan konsep anak jalanan diakui terdapat beberapa 

perbedaan. Namun hal tersebut merupakan salah satui bentuk persoalan dalam 

pengurusan dan penanganan anak. 

                                                             

25Minhajuddin, Sistematika Filsafat Hukum Islam, (Ujungpandang: Yayasan Ahkam, 

1996), h.52 
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Laqit menurut bahasa adalah seusatu yang dijumpai, sedangkan menurut 

istilah terdapat beberapa ulaam yang berpendapat dengan definisi yang berbeda-

beda. 

- Imam Muhammad Amin yang dikenal dengan Ibn ‘Abidin yag 

merupakan ulama tersepan dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa 

Laqit merupakan istilah bagi orang yang masih hidup, yang dibuang 

oleh keluarganya karena takut miskin atau untuk menyelamatkan diri 

dari tuduhan zina. 

 ن العيلة او فرارا من تهمة الريبةاسم لحي مولود طرحه اهله خوفا م
- Dalam Mazhab al-Hanbali, istilah laqit diberikan bagi seorang anak 

yang tidak diketahui nasab ataupun kemerdekaannya, yang dibuang 

atau tersesat di jalan yang berumur antara kelahirannya hingga 

mumayyiz. 

ولا رقة نبذ او ضل عن الطر يق ما بين ولا دته إلى طفل لا يعرف نسبه 

 سن التمييز

 
- Dalam Mazhab Maliki, laqit  merupakan seorang anak kecil yang tidak 

diketahui ayah dan status kemerdekaannya. 

 صغير آدمي لم يعرف ابوه ولا رقه
- Dalam mazhab Syafi’i, laqit dikenal juga dengan istilah manbuz yaitu 

seorang anak yang dicampakkan oleh ibunya di jalan. 

 الصبي الذي تلقيه أمه في الطريق
- Wahbah al-Zuhayli memberikan pngertian yang lebih jelas bahwa laqit 

adalah anak kecil yang hilang atau pada kebiasaannya dibuang disuatu 

tempat karena takut pada tanggung jawab untuk memberi makan, atau 
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menyelamatkan diri dari tuduhan zina atau sebab lain yang tidak 

diketahui ayah dan ibunya.26  

Hukum memungut laqit  mendapat konsep yang berbeda oleh ulama 

mazhab. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah dan ada juga yang mengatakan 

bahwa itu adalah wajib (fardu).  

3. Hak-Hak Anak dalam Islam 

a. Hak untuk hidup 

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup manusia bahkan janin yang 

masih berada dalam kandungan sekalipun. Terdapat beberapa firman Allah 

yang menegaskan larangan membunuh manusia sekalipun itu adalah anak 

sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah QS al-An am/6: 151: 

ُنَُُ... ُنَّحۡن  قٖ ُإمِۡلَٰ نۡ ُم ِ دكَ م
ُأوَۡلَٰ ُتقَۡت ل وٓاْ ق ُوَلََ ُرۡز  ُُإيَِّاه مُۡ وَُك مۡ ُتقَۡرَب واْ مَاُُحِشَُٱلۡفوََُٰوَلََ

ُُاظَهَرَُمِنۡهَُ ُُ....وَمَاُبَطَنَ 
Artinya: “... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut 

kemiskina. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka...” 

b. Hak mendapat pengakuan nasab (QS al-Ahzab/33: 5) 

ُُٱدۡع وه مُۡ ُعِندَ ُأقَۡسَط  ُه وَ ِهُلِِبٓاَئٓهِِمۡ ُلَُُّٱللَّ ُءَابَُتعَۡلَُُمُۡفإَنِ وٓاْ ن ك مُۡم  ُفإَخِۡوَٰ ُُاءَٓه مۡ ينُِفيِ ُٱلد ِ

ناَحُٞفيِمَآُأخَۡطَأۡت ُ ُوَليَۡسَُعَليَۡك مُۡج  لِيك مۡه اوَُُهۦُِمُبُِوَمَوَٰ كِنُمَّ
مۡهُُلَٰ دتَُۡق ل وب ك  ُٱللَّ ُوَكَانَُُتعَمََّ

حِيمًاُُاغَف ور ُ ٥ُُرَّ
Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) 

nama bapak-bapak mereka; itulah yang ebih adil pada sisi Allah dan jika 

kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka 

sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada 

                                                             

26 Rifanto dan Ibnor Azli Ibrahim, Ahkam al-Laqit: Konsep Islam dalam Menangani Anak 

Jalanan, Jurnal Tsaqafah Vol.8, No.2 Oktober 2012, h.314-315 
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dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada 

dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

c. Hak mendapatkan nama yang baik 

Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: 

 فَأَحسِْنوُا أَسمَْاءكَُمْإنَِّكُمْ تُدعْوَْنَ يوَْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسمَْائكُِمْ وأََسمَْاءِ آبَائكُِمْ 

Artinya: “sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil 

dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Maka baguskanlah nama 

kalian!” 

d. Hak mendapat penyusuan (QS al-Baqarah/2: 233) 

لِدَٰتُ ۞وَُ ُُٱلۡوَٰ ُلِمَنُۡأرََادَُأنَُي تِمَّ ُحَوۡليَۡنُِكَامِليَۡنِ  دهَ نَّ
ي رۡضِعۡنَُأوَۡلَٰ

ضَاعَةَهُ وَعَلىَُُٱلرَّ

ُبُُِۥلهَ ُُٱلۡمَوۡل ودُِ ُوَكِسۡوَت ه نَّ ُرِزۡق ه نَّ وفِه ُُٱلۡمَعۡر  ُت ضَارَّٓ ُلََ سۡعهََاه ُو  ُنَفۡسٌُإلََِّ ُت كَلَّف  لََ

ُبِوَلدَِهَاُ
لِدةَ ُۢ ُفإَنُِۡأرََاداَُفِصَالًَُعَنُُٱلۡوَارِثُِوَعَلىَُُهۦُبِوَلَدِهُُِهۥ ُمَوۡل ودُٞلَُُّوَلََُوَٰ لِكََۗ ُذَٰ مِثۡل 

دكَ مُۡفلَََُ ُأوَۡلَٰ ُوَإنُِۡأرََدتُّمُۡأنَُتسَۡترَۡضِع وٓاْ ناَحَُعَليَۡهِمَاَۗ رُٖفلَََُج  نۡه مَاُوَتشََاو  ترََاضُٖم ِ

ُمَُّ ُسَلَّمۡت م ُإِذاَ ُعَليَۡك مۡ ناَحَ ُبُُِآُج  وفَُِۗٱءَاتيَۡت م َُُٱتَّق واُْوَُُلۡمَعۡر  وٓاُْوَُُٱللَّ ُُٱعۡلمَ  َُأنََّ بمَِاُُٱللَّ

٢٣٣ُُتعَۡمَل ونَُبَصِيرُٞ
Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban 

ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. 

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang 

ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya 

dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu 

ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu 
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apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah 

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan.” 

e. Hak memperoleh pengasuhan dan perawatan 

f. Hak mendapatkan nafkah 

g. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran 

h. Hak diperlakukan secara adil. 

Sebagaimana dalam hadits berikut: 

سلم: اعدلو بين أبنا ئكم, اعدلو بين أبنا قل رسول الله صلى الله عليه و

 ئكم.

Artinya: “berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian, berlaku 

adillah kalian diantara anak-anak kalian” 

Islam memberikan perlindungan dan hak atas anak sejak masih dalam 

kandungan. Bahkan anak terlantar (laqit) atau anak jalanan juga mendapat 

perlindungan oleh agama dalam ajarannya. Sebagaimana firman Allah swt. QS 

an-Nisa/4: 9 sebagai berikut: 

ُخَاف واُُْٱلَّذِينَُُوَلۡيَخۡشَُ فاً ُضِعَٰ يَّة  ُذ ر ِ ُخَلۡفِهِمۡ ُمِنۡ ُترََك واْ ُلَوۡ ُفَلۡيتََّق واْ َُُعَليَۡهِمۡ وَلۡيَق ول واُُْٱللَّ

ُسَدِيداًُ ٩ُُقَوۡلَ 

orang yang seandainya -Dan hendaklah takut kepada Allah orang“Artinya: 

anak yang lemah, yang mereka khawatir -meninggalkan dibelakang mereka anak

bab itu hendaklah mereka bertakwa terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh se

”.kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, digunakan desain penelitian kualitatif yang bersifat 

penelitian lapangan (Field Research) dengan melakukan kajian dari berbagai studi 

dan kumpulan beberapa jenis materi empiris, seperti studi kasus, wawancara dan 

lain-lain. Pengumpulan data pada Penelitian ini lebih mendalam pada wawancara 

dan dokumentasi.27Penelitian ini juga termasuk penelitian Kepustakaan karena 

menjelaskan mengenai pendidikan anak jalanan dan penulis ingin memperoleh 

deskriptif yang lebih jelas tentang situasi sosial. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar dengan beberapa 

pertimbangan.  Salah satu diantaranya karena sebagai kota metropolitan  

B. Pendekatan penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan hukum 

Islam. Pendekatan ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji hukum positif 

di Indonesia. Mulai dari UUD hingga Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh 

pemerintah setempat (Kota Makassar). Selain itu, juga akan dikaji beberapa 

literatur hukum sebagai sumber data sekunder yang kemudian dilakukan 

peninjauan dalam perspekteif hukum Islam. 

 

                                                             

27Septiawan Santana, Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet II (Jakarta: 

Yayasan PustakaObor Indonesia, 2010), h.5 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian artinya wilayah yang akan diteliti oleh peneliti. 

Populasi adalah sekumpulan objek yang akan diteliti yang didalamnya terkandung 

informasi yang ingin diketahui dalam penelitian. Dalam hal ini, objek disebut 

dengan satuan analisis yang sesuai dengan karakteristik yang akan diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk Indonesia dengan karakteristik 

sebagai berikut: 

a. Anak yang berusia dibawah 18 tahun 

b. Berada di tempat umum (jalanan, pasar, toko, dsb.) 

c. Melakukan aktivitas jalanan seperti mengamen, mengemis dll 

2. Sampel  

Sampel artinya contoh. Sampel dalam penelitian merupakan bagian dari 

suatu populasi yang dianggap dapat mewakili populasi tersebut, sehingga segala 

data dan informasi yang diperoleh dari sampel ini dianggap mewakili kondisi 

populasi secara keseluruhan. Adapun sampel yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Sampel Lokasi di kota Makassar 

b. Sampel Anak Jalanan 

c. Lembaga Yang Terkait dengan Penanganan Anak Jalanan di Kota 

Makassar 
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D. Sumber Data  

Adapun sumber data dengan menggunakan tiga jenis sumber data, yakni 

sebagai berikut : 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh melalui field research 

yank penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara interview atau wawancara 

secara langsung kepada pihak yang terkait berdasarkan judul yang diteliti. 

2. Sumber Data Sekunder 

a. Data Sekunder “primer”, yaitu data sekunder utama berupa dalil (ayat 

al quran dan hadits) dan Undang-Undang yang berkaitan. 

b. Data Sekunder “sekunder”, yaitu data yang ditemukan dari beberapa 

literatur islam maupun literatur hukum. Seperti fiqh, tafsir dan 

kebijakan pemerintah. 

c. Data Sekunder “tarsier”, yaitu data sekunder yang berupa data 

pendukung yang lebih bersifat menunjang. Seperti website. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, 

yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi adalah seluruh kegiatan pengamatan terhadap suatu objek atau 

orang lain. Seperti ciri-ciri, motivasi, perasaan-perasaan dan itikad orang lain. 

Semuanya merupakan salah satu bentuk observasi perilaku manusia.28 

                                                             

28 Fredy Rangkuti, Riset Pemasaran, (Jakatra: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h.44 



42 
 

Observasi dilakukan dengan melihat, mendengar dan mengamati peristiwa 

atau tindakan yang dilakukan oleh orang yang diamati, lalu kemudian merekam 

hasil pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah 

tempat (ruang), pelaku, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu tekhnik penelitian yang dilakukan 

secara lisan untuk mendapatkan data dan informasi dari informan berdasarkan 

pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara (interviewer). Tekhnik wawancara 

sendiri diartikan sebagai suatu cara untuk mendapatkan informasi dengan 

bertanya langsung kepada orang yang menjadi sumber data. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti 

kualitatif untuk mendapat gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu 

media tertulis  dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek 

yang bersangkutan.29Menurut sugiyono, dokumentasi adalah suatu cara yang 

digunkan untuk mendapatkan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, 

tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat 

mendukung penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu untuk mengumpulkan data bagi 

peneliti dalam penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan di 

lapangan dengan wawancara dan observasi memerlukan daftar pertanyaan yang 

                                                             

29 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika, 

2010), h.143 
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harus disediakan dengan instrumen penelitian seperti buku, pulpen, kamera, alat 

perekam suara dan lain sebagainya. 

G. Teknik Pengelolaan Data 

1. Pengolaan data 

Adapun teknik pengelolaan data dalam penelitian ini dengan 

menggunakan metode pengelolaan kualitatif dengan cara sebagai berikut: 

a. Reduksi data, adalah menyederhanakan data yang diperoleh dari proses 

wawancara atau observasi dengan cara seleksi yang ketat, meringkas 

dengan singkat namun jelas, menajamkan data, membuang yang tidak 

perlu, menggolongkannya ke dalam satu pola yang lebih luas dan lain 

sebagainya. 

b. Penyajian data, adalah memasukkan data ke dalam beberapa matriks yang 

diinginkan untuk menampilkan dan memperlihatkan data yang diperoleh.                                                          

c. Pengambilan kesimpulan, yaitu dengan mencari pokok-pokok penting dari 

data yang direduksi dan ditampilkan. 

2. Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh 

secara sistematis. Baik data dari hasil wawancara, catatan lapangan dan lain 

sebagainya. Sehingga apabila data tersebut disusun secara sistematis dapat 

dipahami dengan mudah oleh orang lain. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Jalanan dalam 

UU Perlindungan Anak 

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa anak adalah generasi yang 

memiliki peran sangat strategis dalam menjamin masa depan dan eksistensi 

bangsa dan negara. Untuk membentuk mental dan kesanggupan anak dalam 

memikul beban bangsa dan negara kelak, maka mereka perlu bekal sejak dini. 

Mereka berhak mendapatkan perlakuan istimewa dalam menjamin kelangsungan 

hidup untuk tumbuh berkembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual 

maupun sosial. Maka dari itu perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mencapai 

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya 

tanpa adanya diskriminatif. 

Anak jalanan yang juga memiliki hak yang sama dengan anak pada 

umumnya perlu mendapatkan jaminan yang lebih karena segala keterbatasan baik 

secara sosial, ekonomi maupun fisik dan mentalnya. Berbicara tentang hak anak 

jalanan tentunya tidak lepas dari UU Perlindungan Anak yang menjelaskan 

tentang hak-hak anak secara umum dan universal, dan perlindungan hukum 

terhadap anak yang bersifat nondiskriminatif. Dalam rumusan Pancasila sebagai 

dasar sekaligus falsadah negara terkandung tujuan perjungan negara yaitu semata-

mata ingin mewujudkan sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh 

Rakyat Indonesia” yang berfungsi sebagai salah satu jembatan dalam mewujudkan 

kesejahteraan seluruh rakyat, karena tanpa distribusi asset dan akses secara adil 



45 
 

kepada seluruh rakyat, maka mustahil kesejahteraan selutuh rakyat dapat 

diwujudkan.30 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang 

telah mengalami perubahan pada tahun 2014. Dengan segala pertimbangan, tepat 

pada tanggal 17 Oktober 2014, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002  tentang Perlindungan 

Anak resmi disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan 

oleh Menkumham Amir Syamsuddin pada hari itu juga. 

Undang-Undang Perlindungan Anak ini kemudian mengalami perubahan 

yang kedua kalinya pada tahun 2016 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian pada 

tahun yang sama, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. 

Dalam UU Perlindungan Anak telah mengatur tentang hak-hak  anak dan 

segala perlindungan hukumnya. Dengan beberapa kali dilakukan perubahan, 

undang-undang ini semakin spesifik dalam memberikan jaminan dan upaya dalam 

mencegah tindak kekerasan terhadap anak, baik itu anak terlantar/jalanan, anak 

penyandang disabilitas, anak asuh dan anak secara umum. Sebagaimana dalam 

                                                           

30 Marilang, Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur, Jurnal Al-Daulah Vol.7/No.1/Juni 

2018, h. 141 
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Konvensi Hak Anak pasal 2 “Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa 

terkecuali....” 

Berikut ini beberapa jaminan terhadap anak jalanan yang diatur untuk anak 

secara umum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak : 

1. Hak untuk Hidup 

Dalam pasal 4 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Setiap anak 

berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat ;perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi.” 

Kelangsungan hidup anak bukan hanya tugas dari orang tua, namun 

disamping itu sebagai generasi penerus bangsa, anak juga berhak mendapat 

kelangsungan kesejahteraan hidup dari pemerintah. Pemerintah mesti memastikan 

bahwa anak bisa tumbuh berkembang secara sehat tanpa ada diskriminasi.  

Anak yang dimaksudakan dalam undang-undang merupakan anak yang 

berusia dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak 

yang masih dalam kandungan pun memiliki hak untuk hidup dalam ketentuan 

undang-undang. Maka dari itu, dalam pasal 45A undang-undang Perlindungan 

Anak melarang tindakan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, 

kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibernarkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam QS. Al-An-am/6:151 menjelaskan tentang 2 kandungan yang dapat 

dipetik pada ayat diatas, yakni pertama, larangan membunuh anak karena takut 

miskin. Dengan alasan apapun, anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan 
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berkembang. Membunuh anak bisa saja diartikan membunuh jiwanya, bukan 

hanya membunuh secara fisik, namun psikis anak juga perlu untuk dijaga. Kedua, 

Larangan membunuh anak yang haram kecuali dengan alasan yang benar. Salah 

satu contoh adalah Aborsi bagi pelaku zina. Namun dibolehkan dengan alasan 

tertentu yang dibenarkan oleh syariat. 

Hak hidup bagi setiap anak bukan hanya tentang hidup atau matinya 

seorang anak. Namun pada substansi yang sebenarnya  adalah hak dari segala 

aspek kehidupan. Hak untuk tumbuh berkembang sewajarnya sebagai seorang 

anak, hak untuk bersosialisasi dan bergaul dengan wajar sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan dan sebagainya. 

Kadang kala ditemukan anak jalanan yang pada dasarnya hidup namun 

kebebasan dan hak untuk hidup yang sebenarnya telah direnggut. Mereka tidak 

bebas dalam menentukan sikap dan berpendapat. Segalanya dibatasi dengan 

keadaan dan kondisi yang tidak mendukung. Bahkan segala aktivitasnya 

diatur/dikontrol oleh pihak lain baik itu orang lain atau bahkan dari keluarga 

sendiri. Kebebasan bergaul dan bermain dengan sewajarnya sebagai seorang anak 

tidak mereka dapatkan.  

Fenomena-fenomena sosial seperti itulah yang menjadi tanggung jawab 

bersama dalam melindungi hak anak dalam berkehidupan. Agar mereka bisa 

tumbuh dengan wajar dan dapat membentuk mental dan kesadaran mereka secara 

bertahap. 

2.  Hak Identitas 
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Setiap anak berhak atas identitas dirinya tak terkecuali anak jalanan. dalam 

pasal 5 UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu 

nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.  

Sebuah nama adalah salah satu bentuk indetitas diri yang paling penting. 

Tanpa sebuah nama maka tak ada pula identitas dalam diri seseorang. Dan dalam 

memberikan nama ke setiap tidaklah dengan nama yang asal-asalan. Sangat 

penting memberikan nama yang baik dan bermakna sebagimana yang diajarkan 

dalam Islam. 

Dalam Islam, sangat penting memberikan nama yang memiliki makna 

yang baik. Nama juga merupakan sebagian dari doa. Dalam hadits yang 

diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: 

“Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama 
kalian dan nama bapak kalian. Maka baguskanlah nama kalian.(HR. Abu 
Dawud)” 
 

Selain nama, status kewarganegaraan juga adalah salah satu unsur identitas 

diri yang perlu untuk dimiliki setiap warga negara dimanapun dan siapapun itu. 

Salah satu tujuannya yakni untuk diakui oleh negara dan juga sebagai syarat 

berlakunya segala aturan negara dalam diri seseorang. Dengan adanya status 

kewarganegaraan yang jelas, maka segala kebijakan pemerintah dari suatu negara 

pun akan berlaku bagi setiap warga negaranya. 

Salah satu bentuk bukti status kewarganegaraan di Indonesia adalah KTP 

(Kartu Tanda Penduduk) bagi waga negara yang sudah berusia 17 tahun keatas. 

Dan untuk warga negara dengan umur dibawah 17 tahun itu dengan adanya Kartu 

Keluarga  yang telah terdata dikenegaraan. Setiap anak harus diberikan identitas 

diri sejak kelahirannya yang juga dituangkan dalam akta kelahiran.  
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Hak atas identitas diri identik dengan pengakuan kedua orang tua terhadap 

anaknya. Poin ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak 

diluar nikah. Keharusan adanya pengakuan dan pengesahan melalui surat-surat 

akta kelahiran di depan Pegawai Pencatatan Sipil agar anak luar nikah berubah 

statusnya menjadi anak sah karena disahkan dan ditegaskan melalui ketentuan 

Pasal 280 KUHPerdata behwa agar anak luar nikah mempunyai hubungan hukum 

keperdataan dengan ibu dan ayah biologisnya, maka ayah ibunya harus melakukan 

tindakan pengakuan terhadap anak tersebut, dilanjutkan dengan pengesahan 

melalui surat-surat pengesahan. Dan apabila tidak dilakukan pengakian dan 

pengesahan, maka anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah 

biologisnya.31 

Selain itu, setiap anak juga berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya  

atau oleh siapa dia dibesarkan atau diasuh (Pasal 7 ayat 1 UU Perlindungan Anak 

: “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh 

oleh orang tuanya sendiri). Dalam hal ini setiap anak mempunyai hak untuk 

mengetahui asal usulnya termasuk ibu susunya. Hal ini untuk menghindari 

terputusnya hubungan darah ataupun silsilah antara anak dengan orang tuanya. 

Dan dalam hal hak untuk mengetahui dibesarkan dan diasuh dimaksudkan agar 

anak dapat menghormati dan patuh pada orang tuanya. 

3. Hak dalam Berekspresi 

Setiap anak berhak untuk berekspresi dan diberi kebebasan dalam 

menentukan jalan hidupnya, tentunya tetap dengan bimbingan orang tua atau 

                                                           

31 Marilang, Keadilan Sosial Terhadap Anak Luar Nikah, Jurnal Al-Daulah Vol. 7/No. 2/ 

Desember 2018, h. 384 
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walinya. Kebebasan yang diberikan tentunya bertujuan untuk mengembangkan 

kreativitas dan daya nalar anak. Setiap anak juga diberikan hak untuk beribadah 

sesuai dengan kepercayaannya. Dan telah menjadi tanggung jawab orang tua atau 

wali dalam mendidik anaknya dalam beribadah dengan baik dan benar (Pasal 6 

UU Perlindungan Anak). Namun apabila dalam kedaan tertentu orang tua tidak 

dapat mendidik dan bertanggung jawab dalam pertumbuhan anaknya, maka akan 

diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain (Pasal 7 ayat 2 UU Perlindungan 

Anak). 

Dalam pasal 6 UU Perlindungan Anak “Setiap anak berhak untuk 

beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan 

dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.” Perlindungan anak dalam 

beribadah menurut agamanya yang dimaksudkan meliputi pembinaan, 

pembimbingan dan pengamalan kepada anak. 

Dan dalam pasal 7 ayat 2 UU Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa 

“Dalam Hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh 

kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak 

diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”  

4. Hak untuk Pelayanan Kesehatan 

Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Anak : “Setiap anak berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan 

fisik, mental, spiritual dan sosial.”  
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Anak jalanan merupakan salah satu klaster yang rawan terjangkit penyakit. 

Dengan melihat kondisi dari berbagai aspek, baik dalam aspek ekonomi ataupun 

sosial dan ritunitas harian mereka. Bahkan kadang ditemukan anak jalanan yang 

meninggal karena ketidakmampuan keluarganya dalam memenuhi biaya 

pengobatan. Ketentuan yang ada dalam pasal di atas sangat membantu bagi para 

anak jalanan yang pada dasarnya tidak harus tumbuh dan berkembang secara 

optimal.  

Pelayanan kesehatan yang dimaksudkan adalah pemerintah menyediakan 

fasilitas kesehatan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif 

bagi anak bahkan sejak dalam kandungan. Upaya kesehatan yang komprehensif 

yang dimaksudkan berupa upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dan 

akan diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu (sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan).32 

Sama halnya dengan anak penyandang disabilitas. Mereka memiliki hak 

untuk direhabilitasi sebagai bentuk penjaminan kehidupan sesuai dengan martabat 

kemanusiaan. Ketentuan ini bertujuan agar anak penyandang disabilitas dapat 

lebih percaya diri dalam meningkatkan kemampuan berpartisipasi dalam 

masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 12 undang-undang Perlindungan Anak 

yang berbunyi “Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh 

rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”  

5. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan 

                                                           

32 Pasal 44 ayat (3) dan (4) 
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Pendidikan anak menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan 

setelah hak-hak di atas terpenuhi. Pendidikan menjadi bekal untuk masa depan 

setiap anak. Dengan pendidikan yang bermutu, akan membawa anak pada masa 

depan yang cerah dan akan berdampak baik pula bagi bangsa dan negara. Dalam 

undnag-undang telah ditetapkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan 

pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak.33 Dan pemerintah juga 

bertanggung jawab untuk memberikan bantuan pendidikan atau pelayanan khusus 

bagi anak dari keluarga kurang mampu.34 

Pendidikan bukan hal yang harus dipaksakan bagi para generasi bangsa. 

Pendidikan diajarkan untuk pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan yang 

sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki setiap anak. Dalam menempuh 

pendidikan juga sangat penting memperhatikan psikologi anak dalam belajar. 

Maka dari itu dalam pasal 9 ayat (1a) menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak 

mendapatkan perlindungan du satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan 

kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta 

didik dan/atau pihak lainnya.”  

Terkhusus untuk peserta didik yang menyandang cacat atau disabilitas 

mendapat jaminan dalam pasal 9 ayat (2). Anak penyandang disabilitas berhak 

memdapatkan pendidikan luar biasa. Dan anak yang memiliki keunggulan berhak 

memperoleh pendidikan khusus. Ketentuan ini tentunya untuk lebih mengasah dan 

meningkatkan bakat atau keunggulan yang dimiliki oleh setiap anak. 

                                                           

33 Pasal 48 undang-undang Perlindungan Anak 

34 Pasal 53 ayat (1) undang-undang Perlindungan Anak 
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Dalam sebuah hadist dijelaskan bahwa “Dari Rasulullah SAW beliau 

bersabda : “Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaguslah pendidikan 

mereka.” Pendidikan menjadi aspek yang juga perlu diperhatikan dalam 

menjamin hak-hak anak secara umum. Bukan hanya pendidikan umum, namun 

pendidikan agama juga sangat perlu ditimbah oleh setiap anak. 

6. Hak dalam Bergaul 

Pergaulan yang baik dan tidak dibatasi akan berdampak baik bagi 

psikologi anak. Maka dari itu, hak bergaul dan istirahat setiap anak sesuai dengan 

ketentuan yang ada dalam pasal 11 undang-undang Perlindungan Anak. Dalam 

ketentuan tersebut, dirumuskan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan 

memanfaatkan waktu luang, bermain dan bergaul dengan sebayanya,  berkrekreasi 

dan berkreasi sesuai minat dan bakat demi pengembangan diri. 

Poin inilah yang jarang didapatkan oleh anak jalanan. Kesibukan atas 

ritunitas harian dijalanan membuat waktu luang untuk bermain dan mengasah 

bakat dan minat jarang lagi didapatkan.  

7. Hak atas Perlindungan Hukum 

Setiap anak baik dibesarkan dilingkungan keluarga kandung maupun anak 

yang berstatus sebagai anak asuh atau anak angkat, itu mendapatkan perlindungan 

hukum dari segala tindakan pidana. Orang tua, wali ataupun pihak lain 

bertanggung jawab atas pengasuhan anaknya dan tidak melakukan tindakan yang 

merenggut hak-hak anak berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. 

Dalam undang-undang Perlindungan Anak pasal 13, setiap anak yang 

mendapatkan perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, penganiayaan, 



54 
 

ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya akan mendapat perlindungan hukum 

dan pelakunya siapapun itu, bahkan orang tua sekalipun akan dikenakan 

pemberatan hukum. 

Berikut penjelasan yang lebih spesifik tentang tindakan-tindakan yang 

dimaksudkan diatas :35 

- Perlakuan diskriminasi, misalnya pelakuan yang membeda-bedakan 

suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, 

status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik/mental.  

- Eksploitasi, misalnya tindakan memperalat, memanfaatkan atau 

memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga 

ataupun golongan 

- Penelantaran, misalnya tindakan mengabaikan dengan sengaja 

kewajiban untuk memelihara, mengurus dan merawat anak 

sebagaimana mestinya. 

- Perlakuan yang kejam, misalnya perbuatan secara dzolim, keji atau 

tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Misalnya perbuatn 

melukai/mencederai anak, tidak semata-mata fisik tetapi juga mental 

dan sosial 

- Tindakan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak 

yang satu dengan yang lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap 

anak. 

                                                           
35 Tim Penyususan, Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI Undang-Undang Perlindungan 

Anak, (Yogyakarta; Laksana, 2018), h. 60-62 



55 
 

- Perlakuan salah lainnya, misalkan tindakan pelecehan atau perbuatan 

tidak senonoh kepada anak. 

Selain diatas, setiap anak juga berhak mendapat perlindungan dari 

penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata dan 

kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung untus kekerasan 

ataupun perang dan kejahatan sosial. Ketentuan ini ditetapkan dalam rangka 

perlindungan terhadap anak baik dalam fisik maupun psikis. 

Setiap anak yang telah menjadi korban tindak-tindak pidana diatas berhak 

untuk mendapatkan bantuan hukum dalam kasusnya ataupun bantuan dalam 

bentuk lainnya. Hal ini juga telah ditetapkan dalam undang-undang Perlindungan 

Anak pasal 18. 

Perlindungan khusus juga diberikan kepada setiap anak dengan ketentuan-

ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 59 undang-undang 

Perlindungan Anak sebagai berikut : 

Pasal 59 

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainyya 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan 

Khusus kepada anak. 

(2) Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan kepada : 

a. Anak dalam situasi darurat; 

b. Anak yang berhadapan dengan hukum; 

c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 
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d. Anak yang diekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 

e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 

psikotoprika dan zat adiktif lainnya; 

f. Anak yang menjadi korban pornografi; 

g. Anak dengan HIV/AIDS; 

h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan; 

i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; 

j. Anak korban kejahatan seksual; 

k. Anak korban jaringan terorisme; 

l. Anak penyandang disabilitas; 

m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 

n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; 

o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait 

dengan kondisi orang tuanya. 

Pada poin “d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual” 

merupakan salah satu ketentuan yang sangat erat kaitannya dengan anak jalanan. 

Dan dalam pasal-pasal berikutnya dijelaskan  tentang bentuk kebijakan yang 

diambil dalam menangani masalah tersebut. Salah satunya perlindungan khusus 

bagi anak korban eksploitasi ekonomi atau seksual yakni dengan melakukan 

sosialisasi undang-undang terkait eksploitasi anak; pemantauan, pelaporan dan 

pemberian sanksi; dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga 

swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap 

anak secara ekonomi dan seksual. 
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Dari ketentuan tersebut, maka ditetapkan pula ketentuan pidana bagi para 

pelau yang terlibat dalam perempasan hak anak salah satunya eksploitasi anak. 

Adapun ketentuan pidana yang akan dijatuhkan bagi pelaku pidana sebagaimana 

perlindungan yang dimaksudkan dalam pasal 59 ayat (2), yakni pelaku akan 

dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

 

B. Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam Menjamin Perlindungan 

Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota Makassar. 

1.  Gambaran Umum Kota Makassar 

a. Letak Geografis dan kondisi administrasi Kota Makassar 

Makassar merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang dulunya 

disebut Ujung Pandang. Kota Makassar terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi 

antara 119º24’17’38’’ BT dan 5º8’6’19’’ LS dengan kondisi iklim sedang hingga 

tropis yang suhu udara rata-rata berkisar antara 26ºC - 29ºC. Kota Makassar 

terdiri dari topografi dengan kemiringan lahan 0-2º (datar) dan kemiringan lahan 

3-15º(bergelombang) dengan luas wilayah tercatat 175.77 kilometer persegi. 

Kota Makassar merupakan hamparan dataran rendah dengan ketinggian berkisar 

0-25 meter dari permukaan laut. 

Secara administratif, batas wilayah kota Makassar dari arah Utara 

berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten maros. Kemudian 

sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah 

Selat Makassar. 
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Dengan melihat sejarah, penamaan Makassar baru digunakan kembali 

pada tahun 1999. Pada tanggal 1 September 1971 Makassar berubah nama 

menjadi Kota Ujung Pandang setelah adanya perluasan kota dari 21 km² menjadi 

175,77 km². namun, pada tanggal 13 Oktober 1999 penamaan kota ini kembali 

menjadi Kota Makassar. Kota Makassar merupakan kota terbesar di kawasan 

Indonesia Timur bahkan pernah menjadi Ibu Kota Negara Indonesia Timur. 

Di Kota Makassar terdapat 15 kecamatan dan 153 kelurahan dengan 

penyebaran penduduk yang berbeda-beda. Pada tahun 2017, Kota Makassar 

memiliki luas wilayah 199,26 km²dengan jumlah penduduk sebesar 1.663.479 

jiwa. Berikut ini daftar kecamatan yang ada di Kota makassar : 

Tabel 1.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Perkecamatan 

di Kota Makassar, 2017 

 

 

No. Kecamatan 
Luas Area  Jumlah 

(km²) Kelurahan 

1 Mariso 1,82 9 

2 Mamajang 2,25 13 

3 Tamalate 20,21 11 

4 Rappocini 9,23 11 

5 Ujung Pandang 2,63 10 

6 Makassar 2,52 14 

7 Wajo 1,99 8 

8 Bontoala 2,10 12 

9 Ujung Tanah 4,40 9 

10 Kep. Sangkarrang 1,54 3 

11 Tallo 5,83 15 

12 Panakukang 17,05 11 

13 Manggala 24,14 8 

14 Biringkanaya 48,22 11 

15 Tamalanrea 31,84 8 
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Kota Makassar 175,77 153 

Sumber: Kota Makassar pada tahun 2018 

b. Demografi dan Urbanisasi 

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017, penduduk Kota Makassar ada 

sebanyak 1.489.011 jiwa.737.146 jiwa penduduk diantaranya merupakan laki-laki 

dan 751.865 jiwa lainnya adalah penduduk berjenis kelamin perempuan. 

Dibandingkan dengan data tahun 2016, penduduk Kota Makassar mengalami 

pertumbuhan sebesar 1,32% dengan persentase pertumbuhan penduduk laki-laki 

dan perempuan masing-masing 1,43% dan 1,36%. 

Dalam lingkup yang lebih spesifik, jumlah kepala rumah tangga di Kota 

Makassar mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Seperti pada tahun 2016 

tercatat ada 99.477 kepala rumah tangga dan pada tahun berikutnya jumlah kepala 

rumah tangga tercatat sebanyak 358.054. 

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Perkecamatan di Kota makassar, 2017 

NO. Kecamatan 

JenisKelamin 

Jumlah Laki-

Laki 
Perempuan 

1 Mariso 30.124 29.597 59.721 

2 Mamajang 29.985 31.201 61.186 

3 Tamalate 98.415 99.795 198.21 

4 Rappocini 80.573 85.943 166.48 

5 Makassar 42.242 42.81 85.052 

6 Ujung Pandang 13.549 15.147 28.696 

7 Wajo 15.275 15.846 31.121 

8 Bontoala 27.698 29.089 56.784 

9 Ujung Tanah 24.97 24.558 49.528 

10 Kep. Sengkarrang …… ….. ….. 

11 Tallo 69.971 69.653 139.624 

12 Panakukang 73.445 73.037 148.482 

13 Manggala 71.391 70.861 142.252 

14 Biringkanaya 104.01 104.426 208.436 
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15 Tamalanrea 55.534 57.905 113.439 

Total 737.146 751.865 1.486.011 

Sumber: Kota Makassar pada tahun 2018 

Urbanisasi di Kota Makassar bukanlah hal yang tabuh. Makassar yang 

merupakan kota metropolitan menjadi daya tarik sendiri bagi sebagian orang-

orang dari daerah untuk melakukan urbanisasi dengan harapan mendapatkan 

kehidupan yang lebih layak dan kelangsungan hidup yang sejahtera. Tujuan dari 

perpindahan penduduk dari desa ke kota tak lain adalah untuk mendapat 

pekerjaan. Urbanisasi inilah yang menjadi salah satu factor terjadinya kepadatan 

penduduk di Kota Makassar. Dengan ekspektasi/harapan yang tinggi, masyarakat 

pedesaan melakukan urbanisasi baik dalam jangka panjang maupun jangka yang 

pendek. 

Selain tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, akibat lain yang dapat 

muncul akibat urbanisasi ini adalah meningkatnya kesenjangan sosial dan 

kriminalitas yang beriringan dengan membludaknya jumlah penduduk. Hal ini 

disebabkan karena desakan ekonomi yang terus meningkat. Lahan di Kota 

Makassar pun akan semakin sempit karena bangunan yang berdiri tanpa izin dan 

tidak tertata. 

Tabel 1.3 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Migrasi Masuk 

di Kota Makassar 

Tahun 
Jumlah Pertumbuhan Migrasimasuk 

  

Pertumbuhan 

Penduduk (%) (%) 

2001 1.130.384 …. 2.656 …. 

2002 1.148.312 5.8 5.311 2.2 

2003 1.160.011 5.9 6.639 2.7 

2004 1.179.023 6 7.082 2.9 

2005 1.193.434 6.1 7.965 3.2 
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2006 1.223.540 6.2 9.738 4 

2007 1.235.239 6.3 10.622 4.3 

2008 1.253.656 6.4 15.933 6.5 

2009 1.272.349 6.5 19.03 7.7 

2010 1.339.374 6.8 21.244 8.6 

2011 1.450.169 7.4 22.188 9 

2012 1.504.926 7.7 1.878 0.8 

2013 1.546.136 7.8 16.134 6.6 

2014 1.583.683 8.1 35.711 14.5 

2015 1.449.401 7.4 63.828 26 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan dan Dinas Pencatatan Sipil 

dan Kependudukan Kota Makassar, 2017 

 

Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto usai halal bi halal (Rabu di 

Markas Kodam Wirabuana, Makassar) mengatakan bahwa “berdasarkan laporan 

kependudukan di Kota Makassar terdapat 1.713.841 penduduk yang memiliki 

Kartu Tanda Penduduk resmi dan sekitar 80.000 penduduk yang tidak memiliki 

KTP. Menurutnya, angka urbanisasi di Kota Makassar lebih di dominasi oleh 

pelajar/mahasiswa yang berasal dari daerah (luar kota Makassar). Diketahui ada 

berkisar 100 ribu jiwa pertahun berdasarkan data.” Selain pelajar dan mahasiswa, 

urbanisasi juga dilakukan oleh pedagang kaki lima, pemulung dan anak-anak 

jalanan. 

Tabel 1.4 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Makassar dan 

Kepadatan Penduduknya, 2018 

NO. Kecamatan 
Laju Pertumbuhan Penduduk Kepadatan 

2015 - 2016 2016 - 2017 Penduduk 

1 Mariso 0,81 0,72 32814 

2 Mamajang 0,38 0,29 27194 

3 Tamalate 1,99 1,91 9890 

4 Rappocini 1,25 1,16 18037 

5 Makassar 0,43 0,35 33751 

6 Ujung Pandang 0,77 0,70 10911 
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7 Wajo 0,69 0,61 15639 

8 Bontoala 0,52 0,44 27040 

9 Ujung Tanah 0,70 0,62 11256 

10 Kep. Sengkarrang …. ….. …. 

11 Tallo 0,41 0,33 23949 

12 Panakukang 0,55 0,47 8709 

13 Manggala 2,67 2,59 5893 

14 Biringkanaya 3,00 2,92 4323 

15 Tamalanrea 1,21 1,13 3563 

Sumber: Kota Makassar pada tahun 2018 

c. Angka Kemiskinan 

No. Tahun 
Garis Penduduk Miskin 

Kemiskinan Jumlah Persentase 

1 2009 209,582 69,7 5,52 

2 2010 233,815 78,7 5,86 

3 2011 242,034 71,7 5,29 

4 2012 256,777 69,9 5,02 

5 2013 273,231 66,4 4,70 

6 2014 281,917 64,2 4,38 

7 2015 321,094 63,24 4,38 

8 2016 347,723 66,78 4,56 

9 2017 366,43 68,19 4,59 

Sumber: Kota Makassar pada tahun 2018 

2. Kondisi Anak Jalanan di Kota Makassar 

Kerap ditemui anak yang berada dijalanan. Mereka memilih jalanan dan 

tempat umum lainnya sebagai alternatif pelarian buar mencari kerja karena 

anggapan bahwa jalanan banyak rezeki yang disa didapatkan sesuai dengan 
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kompetensi yang dimiliki. Beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan diantaranya 

mengamen, mengemis, mulung dan lain sebagainya.36 

Anak jalanan  di Kota Makassar dapat ditemukan dibeberapa titik 

keramaian atau lampu merah. Beberapa lokasi diantaranya yakni lampu merah Jl. 

pengayoman; Jalan Adiyaksa; lampu merah Jl. Ratulangi; jalan Pettarani; lampu 

merah Jl.  Toddupuli; lampu merah Jl. Batua dan dibeberapa titik lainnya. Anak 

jalanan merupakan anak yang berada dibawah usia 18 tahun yang berkeliaran 

dijalanan atau ditempat umum untuk mencari uang. Berdasarkan data hasil kajian 

sebelumnya menjelaskan bahwa mayoritas yang menjadikan faktor maraknya 

anak jalanan adalah karena faktor ekonomi. Mayoritas dari mereka berasal dari 

keluarga kurang/tidak mampu. 

Sebagian besar anak jalanan di Kota Makassar bukan merupakan 

penduduk asli Kota Makassar. Mereka adalah pendatang dari daerah yang dengan 

sengaja meninggalkan kampung halaman untuk mencari nafkah di Kota Makassar. 

Ibu Hj. Hasna selaku fungsional pekerja sosial madya menyatakan bahwa: 

Mayoritas anak jalanan didominasi oleh masyarakat dari daerah yang 
melakukan urbanisasi. Pada awalnya mereka hanya datang musiman saja, 
yakni hanya pada hari raya atau pada bulan ramadhan dengan memenuhi 
ajakan dari keluarga yang ada disini. Tapi lama-kelamaan mereka membuat 
Rumah Liar yang biasa disebut Ruli. Mereka membuat Ruli di sekitar 
tempat tinggal mereka. Karena personil dan pendapatan yang dianggap 
cukup menguntungkan, akhirnya mereka merasa betah sehingga mereka 
tinggal dan menetap di Kota Makasssar. Bahkan anak mereka juga ikut 
datang dan menetap lalu meninggalkan kegiatan sekolah mereka di daerah.37 
 

                                                           

36 Muh. Wahyuddin dan Muh. Jamal Jamil, Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang 

Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gowa, Jurnal Qadauna Volume 2 

No. 1 Desember 2020, h.17 

37 Wawancara tanggal 10 Desember 2020 
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Anak Jalanan yang ada di Kota Makassar kebanyakan bukan merupakan 

penduduk asli Makassar. Tapi merupakan pendatang dari daerah. Dari hasil 

pendataan dan wawancara, mayoritas diantara mereka berasal dari Kabupaten 

Takalar, Jeneponto dan Maros. Anak sekolah bahkan meninggalkan aktivitas 

sekolah selama berbulan-bulan kemudian kembali lagi ke daerah untuk persiapan 

ujian.  

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan anak untuk beraktivitas dan 

mencari penghasilan di jalanan, yakni sebagai berikut : 

a. Ekonomi 

Kondisi ekonomi selalu menjadi faktor utama maraknya anak 

jalanan, termasuk di Kota Makassar. Setelah melakukan wawancara 

terhadap beberapa anak jalanan, faktor ekonomi inilah yang paling 

berpengaruh diantara faktor penyebab lainnya. Kondisi ekonomi keluarga 

yang serba berkekurangan membuat anak memilih jalanan sebagai sarana 

penghasil uang dalam menyangga perekonomian keluarga. Mereka rela 

meninggalkan kegiatan sekolah demi mendapatkan uang. Waktu bermain 

mereka pun teralihkan sebab aktivitas mereka di jalanan.  

Tidak jarang dijum[ai anak jalanan yang bekerja sebagai pemulung, 

pengemis, kuli angkut dan pengamen. Kurangnya pengetahuan keluarga 

akan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar anak memicu penelantaran 
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anak semakin meningkat. Hal inilah yang mendasari anak untuk turun ke 

jalanan guna bekerja mendapatkan uang.38 

b. Lingkungan 

Berada dilingkungan yang memang bekerja sebagai pemulung, 

pengemis atau sejenisnya membawa pengaruh pada pola fikir anak-anak 

untuk ikut terjun dan berpenghasilan melalui jalan yang sama. Kadang 

karena ajakan sari teman juga membuat anak jalanan terlihat semakin 

banyak. Meskipun tidak ada alasan kuat yang membuat mereka 

mengemis, mengamen dan sebagainya, namun karena ajakan dari teman 

sebayanya membuat mereka beraktivitas di jalanan hingga kemudian 

lama-kelamaan mereka merasa diuntungkan selama di jalanan.  

c. Orang Tua 

Faktor lainnya adalah karena arahan langsung dari orang tua. Ada 

beberapa anak jalanan yang memang pada dasarnya mereka mendapat 

intruksi langsung dari orang tua mereka untuk berpenghasilan di jalanan. 

Tidak jarang anak jalanan mendapat tekanan dari orang tua mereka untuk 

turun ke jalanan. Bahkan mereka diajarkan cara menghibah, menangis 

dan teknik lainnya. Dan terkadang juga ada orang tua yang memonitoring 

langsung anaknya saat berkegiatan di jalana. 

Namun terlepas dari tekanan orang tua, juga terdapat beberapa anak 

jalanan yang memang keinginan mereka sendiri untuk memilih turun ke 

                                                           

38 Muh. Wahyuddin dan Muh. Jamal Jamil, Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang 

Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gowa, Jurnal Qadauna Volume 2 

No. 1 Desember 2020, h.21 
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jalanan. Hanya saja, peran orang tua dalam menjamin hak anak yang 

semestinya itu kurang diperhatikan. Sehingga ada pembiaran dari orang 

tua mereka. Artinya tidak ada larangan ataupun teguran dari orang tua 

mereka untuk anak turun ke jalanan. Bahkan hal ini dijadikan keuntungan 

bagi orang tua karena dapat membantu mereka meringankan beban 

perekonomian keluarga. 

Berikut ini hasil wawancara terhadapa beberapa anak jalanan yang ada di 

Kota Makassar : 

- Yusril, dengan usia 9 tahun asal daerah Jeneponto. Aktivitas yang 

dilakukan di jalanan adalah mengamen di sekitar jalan Adiyaksa yang 

hasilnya ia peruntukkan untuk kebutuhan sendiri. Ia turun ke jalanan 

atas dorongan orang tua dengan penghasilan setiap harinya berkisar Rp 

50.000. Dengan status sebagai siswa, ia tetap menjalankan aktivitas 

sebagai anak jalanan. 

- Adrian, umur 18 tahun berasal dari Jeneponto. Aktivitas harian di 

jalanan adalah mengamen di sekitar Jl. Adiyaksa karena 

desakan/paksaan dari orang tuanya. Dengan penghasilan kurang lebih 

Rp 50.000/hari, ia menggunakannya untuk kebutuhan sendiri dan juga 

diberikan ke orang tuanya. Kondisi perekonomian keluarga yang 

memburuk menjadi alasan Adrian untuk tidak melanjutkan sekolahnya.  

- Nurfadila Putri, pengamen sekaligus pengemis yang berusia 13 tahun 

dengan niatan untuk membantu orang tuanya. Dengan keinginannya 
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sendiri, ia ingin berpenghasilan sendiri untuk meringankan beban 

orang tuanya dalam membiayai kebutuhan sehari-hari. 

- Iqbal, pengamen daerah Pengayoman yang berusia 12 tahun. Meskipun 

masih berstatus sebagai siswa, ia tetap rutin dalam melakukan 

rutinitasnya setiap hari sebagai anak jalanan. Dengan penghasilan 

sekitar Rp. 50.000 ia membantu orang tuanya dalam menyangga 

perekonomian keluarga 

- Fina, siswa SD kelas 5 yang berumur 11 tahun. Ia menawarkan jasa 

kepada para pengguna jalan sekitar Jl. Ratulangi yang menggunakan 

kendaraan beroda empat. Dengan bermodalkan kemoceng, ia dapat 

memperoleh uang berkisar Rp. 50.000 setiap harinya yang kemudian ia 

berikan kepada orang tuanya untuk membeli beras dan kebutuhan 

dapur lainnya. 

- Nur Adelia, ia merupakan siswa kelas 3 SD. Ia mengemis di lampu 

merah Jl. Ratulangi untuk membantu kebutuhan adeknya yang sedang 

sakit dan atas kemauannya sendiri. 

- Fahrul, anak yang berumur 11 tahun yang berasal dari Maros. Setiap 

hari ia pulang-balik Maros ke Kota Makassar untuk menghabiskan 

barang jualnnya. Ia bekerja kepada orang lain untuk membantu orang 

tuanya dan membiayai sekolahnya. Ia berkerja ats keinginannya sendiri 

tanpa ada tekanan dari orang tuanya.  

Dari beberapa data di atas membuktikan bahwa faktor ekonomi sangat 

mendorong dengan paksa anak-anak untuk turun ke jalanan. Baik karena 
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keinginannya sendiri ataupun karena paksaan dari orang tua atau bahkan pihak 

lain. Menurut Ibu Hj. Hasna, sangat sulit untuk memutuskan mata rantai anak 

jalanan ini dalam jangka waktu yang singkat dan tanpa fasilitas lengkap yang 

memadai. Meskipun telah dilakukan penanggulangan-penanggulangan seperti 

pelatihan skill dan sejenisnya, namun fenomena ini selalu beranak-pinak. Apabila 

kakaknya telah diberi pelatihan kemudian berhenti dari rutinitas jalanan, 

adek/ponakan/sepupunya akan datang dan menjadi anak jalanan. 

3. Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar 

Fenomena anak jalanan di Kota Makassar tentu sangat perlu menjadi 

perhatian bagi pemerintah Kota Makassar. Selain berdampak pada pembangunan 

di Kota Makassar, juga akan sangat berdampak pada keindahan kota. 

Kesejahteraan masyarakat juga sangat perlu untuk diperhatikan terutama pada 

anak-anak mereka yang pada notabenenya mereka adalah penerus pejuang bangsa 

dan negara kelak. 

Menurut Ibu Hj. Hasna pada wawancara di dinas sosial beranggapan 

bahwa “anak jalanan merupakan ikon dinas sosial karena merupakan nomenklatur 

dari Kementerian Sosial yang menjurus langsung pada Dinas Sosial. Maka dari itu 

setiap pembahasan mengenai anak jalanan tentu identik dengan Dinas Sosial.” 

Dari Dinas Sosial sendiri, pelayanan untuk kesejahteraan anak jalanan itu 
sudah luar biasa. Namun segala bentuk tindakan dan kebijakan yang 
diambil, istilahnya kita hanya memberikan umpan bukan memberikan hasil. 
Salah satu contoh yakni melakukan pelatihan life skill bagi yang sudah 
cukup dewasa. Dan untuk anak jalana yang tidak bersekolah, itu kami 
sekolahkan. Bahkan bagi anak jalanan yang tidak memiliki ijazah pun kami 
ikutkan ujian tentunya dilakukan pendataan terlebih dahulu oleh Sakti 
Peksos.39 Dan untuk orang tua mereka yang memang dalam kondisi di 

                                                           

39 Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) merupakan tenaga yang dikontrak oleh 

Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan ditempatkan di Dinas Sosial Kabupaten/Kota 
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bawah standar itu kami beri pemberdayaan seperti bantuan modal usaha 
yang disebut UEP (Usaha Ekonomi Produktif). Melalui program inilah kami 
membantu orang tua yang memang masuk dalam kategori. UEP ini 
diberikan selama 2 tahun lamanya karena tujuannya memang untuk 
memberikan perkembangan ekonomi dalam keluarga. Karena dalam standar 
yang kami pasang, perkembangan perekonomian akan terjadi apabila 
bantuan modal ini dijalankan atau diberikan selama 2 tahun.40 
 

Dalam mengambil tindakan dalam hal penanggulanagan anak jalanan tentu 

memerlukan tahapan-tahaapn terlebih dahulu. Di Kota Makassar sebelum 

kebijakan dijalanakan, itu terlbeih dahulu diajukan ke walikota untuk disetujui 

atau tidak. Dari proses inilah terkadang menjadi hambatan saat rancangan 

penanganan anak jalanan tidak disetujui atau tidak mendapat respon. Namun, 

Dinas Sosial tetap selalu mengajukan inovasi-inovasi dalam penyelesaian masalah 

anak jalanan ini. 

Selain itu, hambatan yang kerap kali terjadi dalam penanganan anak 

jalanan adalah kegiatan mahasiswa yang melibatkan jalana. Contoh yang paling 

umum adalah kegiatan galang dana mahasiswa yang turun ke jalanan. Hal ini juga 

mempengaruhi pola fikir anak-anak jalanan karena melihat contoh tindakan yang 

diambil oleh mahasiswa. Selain itu, galang dana mahasiswa juga dijadikan 

perlindungan bagi anak jalanan saat pemerintah setempat melakukan patroli anak 

jalanan, Jelas Ibu Hj. Hasna. 

Anak jalanan telah diikat dengan adanya Perda Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota 

Makassar. Perda ini dirancang dengan melihat kondisi yang kemudian disesuaikan 

dengan kondisi sekitar.  

                                                                                                                                                               
dalam melakukan pendampingan PKSA, pendampingan lembaga, respon kasus anak dan tugas 

khusus lainnya. 

40 Wawancara pada tanggal 10 Desember 2020 
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Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, 

Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar menetapkan ada enam 

asas yang sangat perlu untuk diperjatikan dalam penanganan anak jalanan, yakni : 

Asas Pengayoman; Asas Kemanusiaan; Asas Kekeluargaan; Asas Keadilan; Asas 

Ketertiban dan Kepastian Hukum; dan Asas Keseimbangan, Keserasian dan 

Keselarasan. Dengan diterapkannya asas ini dalam penanganan anak jalanan, 

maka diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan menjujung tinggi hak-hak 

asasi manusia serta menciptakan perlakuan yang adil. 

Ada 3 model pembinaan yang dimaksudkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 

2008 ini, yakni Pembinaan Pencegahan, Pembinaan Lanjutan dan Rehabilitasi 

Sosial. 

a. Pembinaan Pencegahan 

Terdapat empat model penanganan anak jalanan dalam pembinaan 

pencegahan ini, yakni pendataan; pemantauan, pengendalian dan 

pengawasan; sosialisasi; dan kampanye. Hal ini jelas tercantum dalam 

pasal 6 ayat (2) Perda Nomor 2 tahun 2008. Pendataan yang 

dimaksudkan yakni melakukan pengklasifikasian dengan menyiapkan 

instrumen pendataan yang memuat tentang nama, alamat, daftar keluarga, 

kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal 

daerah, pekerjaan, status keluarga dan permasalahan pokok yang 

dihadapi. 

Pada metode Pemantuan, pengendalian dan pengawasan 

terhadap anak jalanan terhadap penyebab munculnya anak jalanan 
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dilakukan melalui patroli yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Patroli yang 

dilakukan bekerja sama dengan beberapa pihak terkait. Kegiatan patroli 

dilakukan setiap minggunya untuk memantau anak jalanan yang tersebar 

di beberapa titik Kota Makassar. Mereka yang ditemukan saat patroli 

maka akan diamankan dan dibawa ke Kantor Dinas Sosial untuk 

kemudian dilakukan pendataan terhadap anak jalanan yang tertangkap.  

Setelah melakukan pendataan, anak jalanan akan diberikan 

sosialisasi dan nasehat tentang dampak dan bahayanya bagi mereka 

beraktivitas di jalanan. Dan bagi mereka yang terdeteksi menggunakan 

zat adiktif, maka akan dilakukan rehabilitasi dan tidak dipulangkan. Anak 

jalanan yang tertangkap akan dikembalikan apabila orang tua mereka 

datang untuk mengambil kembali anak mereka tentunya dengan melalui 

tahap administrasi terlebih dahulu. Namun metode ini masih saja  bisa 

diakali oleh para anak jalanan dan tidak memberikan efek jera. Bahkan 

masih sering ditemukan anak jalanan yang sudah tertangkap berkali-kali 

namun masih saja terus berkeliaran di jalanan. 

Selanjutnya pada tahap Sosialisasi akan dilakukan oleh instansi 

terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara 

langsung akan dilakukan oleh Dinas Sosial yang juga bekerja sama 

dengan organisasi sosial lainnya melalui kegiatan interaktif ataupun 

ceramah.  Sedangkan untuk sosialisasi tidak langsung dapat dilakukan 

melalui media cetak seperti penyebaran pamflet/flyer dan juga melalui 

media elektronik. 
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Terakhir pada tahap Kampanye ini bertujuan untuk mengajak dan 

mempengaruhi masyarakat ataupun suatu kelompok untuk ikut serta 

dalam pembinaan anak jalanan melalui kegiatan-kegiatan seperti dalam 

bentuk pertunjukan, lomba, orasi ataupun pemasangan rambu-rambu 

tentang larangan memberi uang di jalanan. 

b. Pembinaan Lanjutan 

Pembinaan lanjutan dilakukan dengan cara perlindungan; 

pengendalian sewaktu-waktu; penampungan sementara; pendekatan 

awal; pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment); 

pendampingan sosial; dan rujukan. Hal ini berdasarkan pada Perda 

Nomor 2 Tahun 2008 pasal 11 ayat (2) yang kemudian dijelskan pada 

pasal-pasal selanjutnya. 

c. Rehabilitasi Sosial 

Pada pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa “Untuk memantapkan 

taraf kesejahteraan sosial penerima pelayanaan agar mereka mampu 

melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan 

bermasyarakat, maka harus diadakan rehabilitasi sosial” 

Rehabilitasi sosial untuk anak jalanan dalam Perda Nomor 2 Tahun 

2008 dikategorikan menjadi 3 bagian yaitu: Anak Jalanan Usia Produktif; 

Anak Jalanan Usia Balita; dan Anak Jalanan Usia Sekolah.  

Rehabilitasi Sosial bagi anak jalanan usia produktif dilakukan 

dengan jenis kegiatan sebagai berikut : 
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- Bimbingan Mental Spiritual yang dilakukan untuk membentuk 

perilaku anak jalanan yang sesuai dengan norma yang berlaku 

dimasyarakat melalui bimbingan keagamaan, budi pekerti dan norma 

kehidupan. 

- Bimbingan Fisik dilakukan untuk tetap menjaga jasmani anak jalanan 

melalui kegiatan olahraga dan pemeriksaan kesehatan. 

- Bimbingan Sosial merupakan upaya untuk memberikan motivasi dan 

kesadaran serta tanggung jawab sosial dalam membantu memecahkan 

permasalahan sosial. 

- Bimbingan Keterampilan 

- Bantuan Stimulasi  Peralatan Kerja dilakukan sebagai bentuk motivasi 

dalam mengembangkan usaha yang dimiliki. 

- Penempatan dilakukan untuk menfasilitasi penerima pelayanan yang 

mempunyai keterampilan khusus dalam memperoleh kesempatan 

kerja. 

Rehabilitasi Sosial bagi anak jalanan usia balita dilakukan melalui 

pembinaan dalam keluarga yang berupa pendampingan berupa kegiatan pra 

sekolah yang mencakup permainan anak dalam pengembangan bakat dan minat 

anak, serta pemberian makanan tambahan. 

Rehabilitasi Sosial bagi anak jalanan usia sekolah dilakukan melalui : 

- Bimbingan Mental Spiritual bertujuan agar dapat membentuk sikap 

dan perilaku anak, membangun kembali keinginan anak untuk 

bersekolah secara formal. 
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- Bimbingan fisik 

- Bimbingan Sosial 

- Bimbingan Pra Sekolah 

- Bantuan Stimulans Beasiswa dan Peralatan Sekolah 

- Penempatan, meliputi kegiatan pengembalian ke keluarga ataupun 

difasilitasi untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan 

formal  (berdasarkan Strata sekolah) dan non formal (program paket 

A,B dan C) 

Sejak ditetapkannya Perda Nomor 2 tahun 2008 ini, terjadi perubahan 

yang signifikan sejak sebelum adanya perda ini. 

Pada tahun 2010-2011 setalah satu tahun sejak disahkannya Perda ini (Perda 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, 
Pengamen dan Pengemis Kota Makassar), Kota Makassar menjadi satu-
satunya kota yang bersih dari anak jalanan. Walikota pada waktu itu, Bapak 
Ilham Arif Sirajuddin sempat mendapatkan penghargaan dari Kementerian 
Sosial tas pencapaian terhadap penanganan fenomena anak jalanan. Bahkan 
orang-orang dari luar kota datang mempelajari pencapaian yang diperoleh 
Pemerintah Kota makassar dalam menangani anak jalanan.41 

Namun, keberhasilan dalam menangani anak jalanan pada tahun 2010 

tidak dapat bertahan lama. Menurut Ibu Hj. Hasna selaku fungsional pekerja sosial 

madya, kedatangan masyarakat dari daerah untuk mencari nafkah di Kota 

Makassar membuat rantai baru dalam penyebaran anak jalanan di Kota Makassar. 

Sehingga anak jalanan yang ada di Kota Makassar saat ini lebih didominasi oleh 

pendatang dari daerah. 

                                                           

41 Ibu Hj. Hasna Hasfari, S.Sos., M.Ap. (Fungsional Pekerja Sosial Madya): Wawancara 

tanggal 10 Desember 2020 
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C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalan di 

Kota Makassar 

 Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan di kota 

Makassar dapat dilihat dengan memperhatikan implementasi yang dilakukan oleh 

pemerintas setempat. 

Implementasi merupakan suatu tindakan untuk menjalankan suatu rencana 

atau kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan. Dalam hal ini implementasi 

dilakukan untuk menerapkan suatu ketetapan. Perlu diketahui bahwa setiap 

implementasi yang dilakukan tidak selalu berjalan sesuai target. Keberhasilan 

imolementasi suatu kebijakan tidak selalu mencapai angka 100% sukses. Untuk 

itu perlu adanya indikator dalam menelitik implementasi kebijakan publik. 

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96), ada empat faktor 

yang menjadi indikator dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, 

yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat 

faktor ini sangat perlu untuk dipahami dan diaplikasikan dalam implementasi 

suatu kebijakan dan juga sebagai tolak ukur keberhasilan suatu implementasi 

kebijakan. 

1. Komunikasi 

Faktor Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi. Perlu 

adanya penyampaian informasi secara merata baik kepada pelaku maupun 

ratger kebijalan dan dengan kejelasan yang kongkrit. Suatu kebijakan perlu 

disampaikan secara jelas agar tersampaikan maksud, tujuan, sasaran dan 
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substansi sehingga para pelaku kebijakan dapat mengetahui hal-hal yang 

perlu dipersiapkan dalam menjalankan suatu kebijakan. 

Komunikasi mengenai kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam 

hal ini Perda Nomor 2 Tahun 2008 dapat dikatakan sudah cukup baik. 

Penyampaian informasi kepada pelaku kebiajakan pun sudah tersampaiakan. 

Sama halnya kepada target kebijakan, yang mana anak jalanan, 

gelandangan, pengamen dan pengemis mengetahui sebagian besar 

kebiajakan-kebijakan yang terkandung dalam Perda Nomor 2 Tahun 208 

meskipun kadang kurang dipahami dengan baik. Terbukti ketika peneliti 

melakukan observasi dan wawancara terhadap anak jalanan, sebagian besar 

dari mereka mengetahui tindakan yang diambil pemerintah dalam 

penanganan anak jalanan. Namun informasi ini juga menjadi senjata untuk 

anak jalanan dalam melindungi diri mereka. Ketika diadakan patroli, mereka 

akan lebih waspada saat waktu patroli tiba. Kata Ibu Hj. Hasna “Tim Patroli 

dan Anak Jalanan itu ketika sudah waktunya patroli Anjal (Anak Jalanan), 

mereka akan bersembunyi ketika sudah melihat mobil patroli. Namun ketika 

kendaraan patroli sudah melewati lokasi mereka, para anak jalanan itu akan 

kembali turun ke jalanan.” 

2. Sumber Daya 

Sumber daya merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi 

keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Edward III menyebutkan ada 

empat jenis sumber daya yang perlu diperhatikan saat melaksanakan suatu 



77 
 

kebijakan. Yaitu Sumber Daya Manusia; Sumber Daya Anggaran; Sumber 

Daya Peralatan; dan Sumber Daya Kewenangan 

Implementasi kebijakan Pemerintah di Kota Makassar pada variabel 

Sumber Daya masih kurang terkhusus pada Sumber Daya Anggaran dan 

Sumber Daya Peralatan. Kedua variabel ini erat kaitannya dalam 

pelaksanaan kebijakan. Karena kurangnya anggaran akan mempengaruhi 

terpenuhnya peralatan yang dibutuhkan. Peralatan yang dimaksudkan 

berupa kendaraan, tempat, gedung dan sejenisnya. 

Salah satu faktor yang menyebabkan kurang  maksmimalnya kinerja 
dalam  pelaksaan kebijakan saat ini adalah karena tidak adanya tempat 
yang  digunakan sebagai penampungan anak jalanan untuk 
rehabilitasi. 42 

Salah satu yang memberikan efek jera kepada anak jalanan adalah 

terlaksananya program rehabilitasi yang maksimal. Hal ini dibuktikan 

dengan keberhasilan pemerintah Kota Makassar pada tahun 2010-2011. 

Keberhasilan yang dicapai pada tahun 2010-2011 itu dipengaruhi oleh 
program rehabilitasi yang maksimal. Ketersediaan anggaran dan 
peralatan berpengaruh besar dalam keberhasilan suatu kebijakan. Pada 
saat itu, kepala Dinas yang menjabat memiliki koneksi yang kuat 
terhadap provinsi. Sehingga tersedialah tempat “Mattiro Deceng”  
sebagai tempat penampungan anak jalanan. Dan untuk anak jalanan 
yang sudah besar itu ditampung di Maros “Bina Remaja”. Meskipun 
hanya direhab selama 1 minggu, tapi itu memberikan efek jera pada 
anak jalanan.43 

 Keberhasilan implementasi kebijakan pada tahun 2010-2011 itu karena 

terpenuhinya unsur Sumber Daya dengan baik. Namun pada saat sekarang 

                                                           

42 Ibu Hj. Hasna Hasfari, S.Sos., M.Ap. (Fungsional Pekerja Sosial Madya): Wawancara 

tanggal 10 Desember 2020 

43 Ibu Hj. Hasna Hasfari, S.Sos., M.Ap. (Fungsional Pekerja Sosial Madya): Wawancara 

tanggal 10 Desember 2020 
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ini, tempat penampungan sangat kurang sehingga rehabilitasi pun tidak 

berjalan efektif. 

Nah sekarang tidak. Kita punya RPTC tapi kecil. Jadi paling waktu 
rehabilitasi hanya 2-3 hari kemudian dilepas. Dan tempatnya itu 
berlokasi di Kota, sehingga bisa saja keluarga anak jalanan ini datang 
untuk berkunjung. Dan itu terbukti tidak memberikan efek jera.44 

3. Disposisi 

 Disposisi yang dimaksudkan adalah kemauan/keinginan untuk 

menjalankan kebijakan. Kebijakan bukan hanya untuk diketahui dan 

dipenuhi sumber dayanya. Namun harus ada keinginan untuk menjalankan 

suatu kebijakan.  

Dalam teori Rivai dkk (2009) menyebutkan bahwa peranan pemimpin 

dalam suatu tim diantaranya adalah memberikan dukungan timbal balik, 

mengetahui prestasi anggota tim, mendorong dan memudahkan tim dalam 

bekerja, dan berusaha mempertahankan komitmen. Peningkatan komitmen 

anggota di Dinas Sosial Makassar terhadap pencapaian visi-misi lembaga 

khususnya dalam pembinaan Anak Jalanan, telah dikembangkan pola 

kepemimpinan yang bernuansa profesionalisme kerja kepada setiap staf. Sa 

ma halnya juga dilakukan evaluasi kegiatan setiap minggunya [ada setiap 

bidang.45 

4. Struktur Birokrasi  

                                                           

44 Ibu Hj. Hasna Hasfari, S.Sos., M.Ap. (Fungsional Pekerja Sosial Madya): Wawancara 

tanggal 10 Desember 2020 

45 Andi Asrul Samanglangi dkk, Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di 

Kota Makassar. h.9 
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Yang diperlukan dalam struktur birokrasi adalah kejelasan standar 

operasi yang menyangkut mekanisme, sistem,  dan prosedur pelaksanaan   

komunikasi timbal balik antar unit organisasi. Pada struktur pemerintah 

Kota Makassar terkhusus di Dinas Sosial sudah cukup memadai sesuai PP 

No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Sosial Kota 

Makassar telah mempunyai desain struktur dalam pembagian tugas sesuai 

bidang masing-masing. 

D. Pandangan Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap 

Hak-Hak Anak Jalanan. 

Dalam Islam, anak merupakan karunia yang sangat indah. Sebagai agama 

yang universal, Islam senantiasa untuk sesuai dengan segala konteks ruang dan 

waktu. Pada dasarnya, Islam mengajarkan pada aspek pembebasan manusia dari 

segala bentuk penindasan oleh sesama manusia. Selain itu, manusia dituntut  

untuk berfikir dan bermusyawarah dalam membangun bangsa dengan norma-

norma yang nantinya akan dipatuhi oleh masyarakat. 

Fenomena anak jalanan perlu mendapat perhatian lebih demi keamanan 

bersama. Baik untuk kesejahteraan personal anak maupun kepentingan dan 

keamanan bangsa dan negara.   

Dalam Hukum Islam, aturan yang mengatur tentang anak jalanan secara 

khusus sulit untuk ditemukan. Namun, aturan mengenai anak secara umum dapat 

disamaratakan dengan hukum mengenai anak jalanan meskipun pada dasarnya 

anak jalanan perlu mendapatkan perhatian yang lebih atas segala kondisi yang 

serba berkekurangan. 
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Abdul Manaf, seorang pakar ekonomi syariah mengutip pemikiran 

Mahmud Syaltut yang memperluas penafsiran ar-riqa. Ar-riqab didefinisikan 

bukan hanya menyangkut membebaskan negara-negara yang masih dikuasai 

negara yang bertindak dzalim baik dalam politik, ekonomi maupun ideologis. 

Dalam kasus memerdekakan budak (Ar-Riqab), Syaltut menggunakan pendekatan 

qiyas. Dia menganalogikan penjajahan atas bangsa dengan perbudakan pada masa 

awal Islam. Walaupun syaltut tidak menjelaskan ilatnya, hal itu bisa dipastikan 

dengan merujuk pada surah At-Taubah ayat 60 di atas. Ilatnya yang mengikat 

antara memerdekakan budak pada masa awal Islam dengan memerdekakan bangsa 

yang terjajah adalah menyingkirkan kesulitan dan menjauh nestapa manusia. 

Dari pengertian riqabini, ulama Selangor, Malaysia mengqiyaskan korban-

korban human trafficking sebagai riqab yang wajib menerima zakat, sehingga 

dapat membebaskan diri mereka dari perbudakan modern. Lembaga zakat di 

Selangor, Malaysia memberikan perhatian khusus terhadap ashnaf musthaqini. 

Tidak sedikit anak jalanan yang terbebas dari Human Trafficking dan mendapat 

kehidupan yang layak dari zakat.46 

1. Hak Untuk Hidup 

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup manusia bahkan janin yang 

masih berada dalam kandungan sekalipun. Sebagaimana firman Allah SWT dalam 

QS Al-An-am/6: 151 

مَ رَبُّكُمۡ عَليَۡكُمۡۖۡ ألََّّ  لِديَۡنِ اۖۡ وَبِ     شَيۡ  ۦاْ بِهِ شۡرِكُو تُ ۞قلُۡ تعََالوَۡاْ أتَۡلُ مَا حَرَّ اۖۡ وَلَّ  ٱلۡوََٰ ن  إِحۡسََٰ

قٖ نَّحۡنُ نرَۡزُقكُُمۡ وَ  نۡ إمِۡلََٰ دكَُم م ِ
حِشَ رَبوُاْ  وَلَّ تقَۡ اهُمۡۖۡ إِيَّ تقَۡتلُوُٓاْ أوَۡلََٰ وَمَا  اهَرَ مِنۡهَ ظَ مَا  ٱلۡفَوََٰ

مَ  ٱلَّتِي ٱلنَّفۡسَ بطََنَۖۡ وَلَّ تقَۡتلُوُاْ  ُ حَرَّ ِ  ٱلۡ  بِ إلَِّّ  ٱللَّّ لِكُمۡ وَ  حَق  كُم بِهِ ذََٰ ىَٰ   ١٥١مۡ تعَۡقِلوُنَ لعََلَّكُ  ۦصَّ
                                                           

46 Republika.co.id, DUNIA ISLAM-ZAKAT (diakses pada tanggal 25 Februari 2021) 
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Terjemahan: 

Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan 
Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat 
baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. 
Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah 
kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang 
tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah 
kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan 
kepadamu agar kamu mengerti.47 

Terdapat 2 kandungan yang dapat dipetik pada ayat diatas, yakni pertama, 

larangan membunuh anak karena takut miskin. Dengan alasan apapun, anak 

memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Membunuh anak bisa saja 

diartikan membunuh jiwanya, bukan hanya secara fisik, namun psikis anak juga 

perlu untuk dijaga. Kedua, Larangan membunuh anak yang haram kecuali dengan 

alasan yang benar. Salah membunuh satu contoh adalah Aborsi bagi pelaku zina. 

Namun dibolehkan dengan alasan tertentu yang dibenarkan oleh syariat. 

Kedua aspek yang ada dalam kandungan ayat tersebut juga ditetapkan 

dalan hukum positif yang ada di Indonesia. Salah satunya terdapat pada UU 

Perlindungan Anak pasal 4 (Hak Untuk Hidup) dan pasal 45A (Larangan Aborsi). 

2. Hak Untuk Mendapat Pengakuan nasab 

Setiap anak berhak untuk mendapatkan pengakuan nasab. Sebagaimana 

firman Allaf SWT dalam QS. Al-Ahzab/33:5 yang berbunyi: 

ِ لِِبَٓائِٓهِمۡ هُوَ أقَۡسَطُ عِندَ  ٱدۡعُوهُمۡ  نكُُ مۡ تعَۡلمَُوٓاْ ءَابَاءَٓهُمۡ فَإخِۡ فَإنِ لَّ  ۚ   ٱللَّّ يمۡ فِي وََٰ  نِ ٱلد ِ

لِيكُمۡ  وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فيِمَآ أخَۡطَأۡتمُ  كِ  هۦِ بِ وَمَوََٰ ا تعََ وَلََٰ دتَۡ قلُوُبكُُمۡ  وَكَ ن مَّ ُ انَ مَّ  ٱللَّّ

حِيمًا  اغَفوُر     ٥رَّ

Terjemahan: 

                                                           

47 Terjemahan Kementerian Agama RI 
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Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-
bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak 
mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) 
saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa 
atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa 
yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang.48 

Perintah agama dalam memberikan hak pengakuan nasab kepada setiap anak juga 

telah ditetapkan dalam hukum positif pada undang-undang Perlindungan Anak. 

dapat dilihat kenyataan disekitar diwajibkannya akte kelahiran pasca kelahiran 

anak. Hal tersebut jelas diatur dalam UU Perlindungan anak pasal 27 ayat (1) dan 

(2) yang pada pasal-pasal setelahnya dijelaskan lagi lebih spesifik. 

3. Hak Mendapat Nama Yang Baik 

Dalam Islam, sangat penting memberikan nama yang memiliki makna 

yang baik. Nama juga merupakan sebagian dari doa. Dalam hadits yang 

diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: 

“Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama 
kalian dan nama bapak kalian. Maka baguskanlah nama kalian.(HR. Abu 
Dawud)” 
 

Syariat yang memerintahkan untuk memberikan nama yang baik untuk anak juga 

diatur dalam UU Perlindungan Anak pasal 5 “Setiap anak berhak atas suatu nama 

sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Hanya saja dalam hukum 

positif yang berlaku tidak menekankan masyarakat untuk memberikan nama 

dengan kandungan yang baik, sehingga masih sering ditemukan anak yang diberi 

nama dengan arti yang tidak jelas artinya ataupun nama yang kurang baik 

maknanya. 

4. Hak Mendapat Penyusuan 

                                                           

48 Terjemahan Kementerian Agama RI, h.418 
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Setelah anak lahir dari kandungan ibunya, maka menjadi kewajiban orang 

tua dalam menjamin keberlangsungan hidup anaknya, salah satunya yakni 

menyusui pasca kelahiran si anak. Dalam QS. Al-Baqarah/2: 233: 

تُ ۞وَ  لِدََٰ دهَُنَّ حَوۡليَۡنِ كَامِليَۡ  ٱلۡوََٰ ضَاعَةَ  تِمَّ رَادَ أنَ يُ مَنۡ أَ لِ نِۖۡ يرُۡضِعۡنَ أوَۡلََٰ لىَ وَعَ  ٱلرَّ

ُُۢ  وُسۡعَهَا  لَّ تضَُآ  نَفۡسٌ إلَِّّ كَلَّفُ  تُ لَّ  ٱلۡمَعۡرُوفِ  رِزۡقهُُنَّ وَكِسۡوَتهُُنَّ بِ  ۥلَهُ  ٱلۡمَوۡلوُدِ  لِدةَ رَّ وََٰ

رَاضٖ عَن تَ  أرََاداَ فِصَالًّ  لِكََۗ فَإنِۡ لُ ذََٰ مِثۡ  ٱلۡوَارِثِ وَعَلىَ   ۦ بِوَلَدِهِ  ۥمَوۡلوُدٞ لَّهُ  وَلَّ بوَِلَدِهَا 

نۡهُمَا وَتشََاوُرٖ فَلََ جُنَاحَ عَليَۡهِمَاَۗ وَإِنۡ أرََدتُّ  دكَُمۡ فَلََ جُنَ ترَۡضِعوُٓاْ ن تسَۡ أَ مۡ م ِ احَ عَلَيۡكُمۡ أوَۡلََٰ

َ  ٱتَّقوُاْ وَ  ٱلۡمَعۡرُوفَِۗ ءَاتيَۡتمُ بِ  آ إِذاَ سَلَّمۡتمُ مَّ  َ  أنََّ  مُوٓاْ ٱعۡلَ وَ  ٱللَّّ   ٢٣٣بَصِيرٞ  ونَ بمَِا تعَۡمَلُ  ٱللَّّ
Terjemahan: 

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. Janganlah seorang ibu menderita 
karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. 
Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin 
menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka 
tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu 
kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran 
dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.49 
 

Hak seorang anak untuk disusui itu sama halnya hak anak untuk dinafkahi atas 

seorang dewasa. Maka dari itu, saat anak memerlukan untuk disusui maka sudah 

menjadi kewajiban keluarga untuk memenuhi kebutuhan anaknya. 

5. Hak Memperoleh Pengasuhan 

Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah SWT akan meminta 

pertanggungjawaban orang tua terhadap anaknya sebelum anak diminta 

pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Mengasuh dan merawat anak adalah 

wajib sehingga mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup 

anak. Allah berfirman dalam QS. Al-Tahrim/66: 6 : 

                                                           

49 Terjemahan Kementerian Agama RI 
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ٓأيَُّهَا ا وَقوُدهَُا  ٱلَّذِينَ  يََٰ  ... ٱلۡحِجَارَةُ وَ  ٱلنَّاسُ ءَامَنوُاْ قوُٓاْ أنَفسَُكُمۡ وَأهَۡلِيكُمۡ نَار 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu” 

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dalam menjaga dan 

merawat anaknya dengan baik. Hal ini sejalan dengan Hukum Positif yang 

terdapat dalam UU Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) huruf a. 

6. Hak mendapat Nafkah 

Diriwayatkan oleh Jama’ah kecuali al Turmuzi, dari Aisyah  bahwasanya 

Hindun binti Utbah berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang 

laki-laki yang pelit dan tidak memberiku (nafkah) yang mencukupi (kebutuhan)ku 

dan ankakku, kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya.” 

Rasulullah SAW kemudian bersabda: “Ambillah yang mencukupi kebutuhanmu 

dan kebutuhan anakmu.” 

Sudah menjadi tanggung jawab orang tua terutama ayah dalm memenuhi 

kebutuhan anaknya. Dalam konteks mengasuh, kewajiban untuk menafkahi pun 

sudah termasuk  didalamnya. Namun, masih banyak ditemukan anak yang turun 

ke jalanan untuk mencari nafkah karena ketidakmampuan orang tua untuk 

menafkahi anaknya. 

7. Hak Memperoleh Pendidikan 

Dalam sebuah hadist dijelaskan bahwa “Dari Rasulullah SAW beliau 

bersabda : “Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaguslah pendidikan mereka.” 

Pendidikan menjadi aspek yang juga perlu diperhatikan dalam menjamin hak-hak 

anak secara umum. Bukan hanya pendidikan umum, namun pendidikan agama juga 
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sangat perlu ditimbah oleh setiap anak. Hak anak dalam dunia pendidikan juga 

telah diatur dalam UU Perlindungan Anak pasal 9 

8. Hak Diperlakukan Secara Adil 

Islam mengajarkan untuk selalu berlaku adil. Sebagaimana dalam sabda 

Nabi SAW : “Berlaku adillah kalian diantara anak-anak kalian, berlaku adillah.” 

Sikap adil sangat diperlukan dalam pemenuhan hak setiap anak. Undang-undang 

Perlindungan Anak berlaku untuk setiap anak. Maka dari itu perlu pula perlakuan 

adil terhadap setiap anak, terutama bagi anak jalanan. Terlepas dari kedelapan 

poin di atas, masih ada beberapa hak anak dalam Hukum Islam yang perlu untuk 

diperhatikan. Mungkin salah satu hak anak yang paling penting adalah 

kesenangan dan permainan anak-anak. Karena itu, Imam Shadiq 

as mengatakan, "Tujuh tahun pertama kehidupan anak harus dibiarkan bermain 

secara bebas dan bergerak secara fisik." Bahkan atas anjuran Nabi Muhammad 

Saw harus membantu permainan anak-nak. Sebagaimana beliau pernah bersabda, 

"Barangsiapa yang di sisinya ada anak kecil, maka hendaknya ia berperilaku 

seperti anak-anak. 

Mendapatkan nutrisi dan makanan yang tepat adalah salah satu hak anak 

yang tak terbantahkan dan dapat memenuhi kebutuhan fisiknya. Menurut Pasal 24 

Konvensi Hak Anak, gegara-negara anggota Konvensi berkomitmen untuk 

"memerangi penyakit dan kekurangan gizi melalui penyediaan makanan bergizi 

dan air minum yang sehata." Nabi Muhammad Saw bersabda, "Merupakan hak 

anak atas ayahnya adalah memberikannya makan yang halal dan bersih." 



86 
 

Bahkan memberi susu ibu selama masa bayi sangat penting sehingga 

Allah dalam ayat-ayat al-Quran, termasuk ayat 6 surat at-Thalaq menekankan 

perlunya orang tua untuk berkonsultasi dan satu pikiran soal bagaimana memberi 

ASI kepada bayi. Sementara ayat 15 surat al-Ahqaf menilai periode pemberian 

ASI sebagai sebuah kewajiban. Karena periode ini memainkan peran penting 

dalam pengembangan dan penyempurnaan kepribadian anak. (QS. al-Baqarah: 

233) 

Dalam agama Islam, masalah ini telah mendapat perhatian serius, Nabi 

Saw bersabda, "Allah tidak murka seperti kemurkaannya terkait wanita dan anak-

anak." Ketika ada seseorang mendatangi Imam Ali as dan mengadukan anaknya, 

beliau berkata, "Jangan memukulnya, [tapi] jangan ajak dia bicara, tapi tidak 

lama." Dengan demikian, di satu sisi, hukuman fisik anak dilarang, di sisi lain, 

jarak mendiamkannya dalam waktu lama. Karena mungkin memiliki efek 

mendalam pada emosi anak di satu sisi dan menyebabkan masalah mentalnya, di 

sisi lain. Karena lamanya waktu, efek alat pendidikan ini akan berkurang. 

Islam telah dengan hati-hati memprediksikan kebutuhan spiritual dan 

penyediaan kebutuhan psikologis untuk anak. Inilah sebabnya mengapa sangat 

ditekankan penghormatan terhadap anak sebagai kewajiban untuk orang tua dan 

yang lain. Yang menarik, perlindungan hak-hak anak dalam agama Islam 

disampaikan di masa ketika ketika tidak ada lembaga, organisasi atau konvensi 

internasional untuk membela hak-hak anak. Setelah menyediakan semua 
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kebutuhan fisik, mental, dan psikologis dasar anak-anak dan pembelaan mereka, 

Islam telah menyediakan landasan bagi perkembangan mereka dalam segala hal.50 

 

 

                                                           

50https://parstoday.com/id/radio/programs-i66344 hak_anak_dalam_islam_(26_tamat). 

(Diakses pada tangga; 17 Januari 2020) 

 

https://parstoday.com/id/radio/programs-i66344
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dari 

rangkaian pembahasan hasil penelitian yang telah disusun pada bab sebelumnya 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ketentuan hak-hak anak yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak 

berlaku secara universal bagi anak. Baik itu anak dengan tatanan hidup 

yang normal maupun anak jalanan , gelandangan, dan sebagainya. 

Dalam UU Perlindungan Anak telah mengatur hak-hak anak yang 

perlu diberikan untuk setiap anak. Beberapa diantaranya yakni; Hak 

Hidup; Hak atas identitas diri; Hak untuk berekspresi dan berkereasi; 

Hak pendidikan; Hak pengasuhan; Hak jaminan kesehatan; Hak 

bermain dan berekreasi; dst. 

2. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Makassar dalam 

penanganan anak jalanan telah terdapat dalam Perda Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan 

Pengamen. Ada 3 bentuk pembinaan yang dimaksudkan dalam Perda 

tersebut, yakni Pembinaan Pencegahan, Pembinaan Lanjutan, dan 

Rehabilitasi Sosial.  

3. Pelaksanaan penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar sebagaimana 

yang telah dijelaskan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008 yang dalam 

penanganannya tentu ada beberapa hal yang menghambat efektivitas 
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implementasi kebijakan pemerintah mengenai anak jalanan ini. Salah 

satu diantaranya yakni kurangnya peralatan yang memadai dalam hal 

ini gedung atau tempat untuk melakukan rehabilitasi anak jalanan. 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah mempelajari, meneliti dan mengamati fenomena sosial mengenai 

perlindungan hukum terhadap anak jalanan, maka saya selaku peneliti 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah selaku pembuat dan pelaksana kebijakan alangkah baiknya 

lebih memperhatikan lagi hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

kebijakan demi tercapainya tujuan kebijakan secara maksimal.  

2. Para pengguna jalan alangkah baiknya untuk memperhatikan slogan 

“tidak memberi uang dijalan”. Karena semakin banyak yang 

memberikan anak jalanan uang, maka semakin besar pula semangat 

mereka untuk turun ke jalanan. 

3. Untuk mahasiswa sebagai penuntut ilmu, untuk lebih peduli lagi 

tentang masa depan anak bangsa. Dengan memberikan contoh yang 

baik untuk tidak turun ke jalanan dengan target galang dana. Karena 

tindakan kita para mahasiswa yang seperti itu justru berpengaruh pada 

pola fikir anak jalanan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Wawancara dengan Fungsioanal PSM (Pekerja Sosial Madya) 
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3. Assesment Anak Jalanan yang Tertangkap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wawancara Anak Jalanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

Berikut ini adalah daftar pertanyaan yang menjadi pedoman peneliti dalam 

melakukan wawancara terkait judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak 

Anak Jalanan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam” 

Untuk Pemerintah Kota Makassar 

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai anak jalanan di Kota 

Makassar? 

2. Apa yang menjadi faktor munculnya anak jalanan di Kota Makassar? 

3. Solusi apa yang bisa dilakukan dalam mencegah berkembangnya anak 

jalanan? 

4. Kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah dalam menangani anak 

jalanan yang ada di Kota makassar? 

5. Bagaimana kondisi setelah dan sebelum ditetapkannya kebijakan tersebut? 

Untuk Anak Jalanan 

1. Aktivitas apa yang dilakukan di jalanan? 

2. Apa yang menjadi alasan adek turun ke jalanan? 

3. Berapa pendapatan yang adek dapatkan dalam seharinya? 

4. Apakah adek pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah? 

5. Apakah adek pernah ditangkap saat patroli anak jalanan? Jika pernah, 

mengapa adek kembali lagi turun di jalanan? 
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