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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B be ب

 Ta T te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 ح
Ha ḥ 

ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R er ر

 Zai Z zet ز
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 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ظ
Za ẓ 

zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G ge غ

 Fa F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M em م

 Nun N en ن

 Wau W we و

 Ha H ha ه

 Hamzah ء
, apostrof 
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 Ya Y ye ي

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A a ا َ

 Kasrah I i ا ِ

 ḍammah U u ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau Au a dan u ى وَ 

Contoh: 

 kaifa : ك ي فَ 

لَ    haula : ه و 
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
Ā 

a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ I ى

i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau Ū ىو

u dan garis di 

atas 

Contoh: 

اتَ   mata :م 

ىَ م  ر  : rama 

قيِ لَ َ : qila 

تََُ ي مُو  : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

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

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

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
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Contoh:  

َلََِ ةَُا لأ ط ف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 

دَِي ن ةَُا لف اَضِل ةََُ ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ة م   al-hikmah :        ا ل حِك 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  

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

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. 

Contoh: 

ف ةَُ ف ل س   al-falsafah :ا ل 

 al-biladu :ا ل بلِا دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

a. Hamzah di Awal  

تَُ  umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

َ ن   ta’muruna : ت أ مُرُو 

c. Hamzah Akhir 

ءَ  َش ي  : َ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  

dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  

maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 

cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

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

hamzah.  

Contoh: 

َ  billah الَّلهباِ Dinullah دِي نَُالََّّ

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

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

xiii 



Contoh: 

َََهُمَ  ةَِالََّّ م  ح  َر   Hum fi rahmatillah فيِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

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

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

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

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

 Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

NAMA  : ARYATI OKTORIA LESTARI 

NIM      : 10200116064 

JUDUL :Efektivitas UU Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak Di lingkup 

Pendidikan Prespektif Siyasah Syariah (Studi Kasus Pesantren Al-Ikhlas Kab. Bone) 

 

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana efektivitas uu perlindungan anak 

dalam lingkup pendidikan prespektif Siyasah Syariah, dan adapun rumusan masalahnya: 1) 

Bagaimana bentuk upaya perlindungan hak anak dalam lingkup pendidikan dipesantren Al-

Ikhlas? 2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan upaya perlindungan hak 

anak di pasantren Al-Ikhlas? 3) Bagaimana pandangan Siyasah Syariah terhadap perlindungan 

hak anak di pesantren Al-Ikhlas? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif dengan 

pendekatan yang digunakan adalah: yuridis, dan teologi normatif syar’i. Adapun sumber data 

penelitian ini adalah sumber data primer dengan wawancara dan data skunder melalui studi 

kepustakaan. Selanjutnya metode dan studi pustaka. Lalu teknik pengelolaan dan analisis data 

dilakukan dengan tahap, yaitu: klasifikasi data, editing data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil peneliatan ini menunjukan bahwa: 1) Pelaksanaan upaya perlindungan dilingkup 

pendidikan sesuai dengan UU No. 35 Pasal 54 Ayat 2 Tahun 2014 tentang tanggung jawab 

dalam perlindungan anak yaitu pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan 

masyarakat, maka upaya perlindungan hak anak yang ada di Pesantren Al- Ikhlas dilakukan 

oleh masyarakat yang tinggal di Pesantren dalam hal ini yaitu guru, staf, dan pembina yang ada 

dalam lingkup Pesantren, adapun bentuk upaya perlindungan anak di pesantren al-ikhlas 

adalah; 1. Memberikan buku saku santri, buku saku santri berisi panduan selama menuntut 

pendidikan di pesantren al-ikhlas, tatip santri atau tatatertip santri, serta hak dan kewajiban 

santri. 2. melakukan wawancara dengan santri dan wali santri. 3. pembagian kelas secara 

merata, dimana tidak ada lagi kelas unggulan atau kelas terbaik. 4. MK dan BK badan yang 

menagani santri jika terjadi pelanggaran atau masalah. 2) Yang menjadi faktor pendukung dan 

penghambat pelaksanaan upaya perlindungan adalah pembina di pesantren dalam hal ini yaitu 

guru, wali kamar, wali kelas, kepalah sekolah MTS/MA dan staf yang bekerja di Pesantren Al-

Ikhlas. Santri juga menjadi faktor penting pelaksanaan upaya perlindungan hak anak, lalu wali 

atau orang tua santri harus mendukung dan memahami peraturan yang ada di pesantren al-

ikhlas. 3) Anak dalam pandangan islam mempunya makna sebagai penerus garis keturunan 

yang tetap dalam kondisi iman kepada Allah swt. dan karena itu anak harus dilindungi baik 

secara fisik dengan memberikan perlindungan dan pendidikan yang baik, maupun psikis anak 

menanamkan keyakinan beragama sejak anak berada dalam kandungan dan bahkan ketika anak 

menua. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak harus lah pendidikan yang baik 

selain memberikan pengetahuan umum juga harus memberikan pengetahuan tentang agama, 

tapi terkadang banyak orang tua yang tidak dapat memenuhinya oleh karena itu dibutuhkan 

bantuan lain untuk mendidik anak dalam hal ini adalah pihak sekolah. 

Implikasi penelitian ini adalah: 1) Diperlukan kesepakatan dan kerjasama oleh pihak 

pembina atau masyarakat pesantren dalam pelaksanaan upaya perlindungan hak anak di 

pesantren al-ikhlas, sebagai penanggung jawab yang ditunjuk oleh undang-undang. 2) Wali atau 

orang tua santri harus memahami dan memberikan dukungan kepada pihak pesantren dalam 

pelaksanaan perlindungan anak. 3) Diperlukannya pemahaman santri mengenai hak dan 

tanggung jawab mereka sebagai anak dilingkup pendidikan dalam hal ini di pesantren al-ikhlas. 

Dan memahami maksud dan tujuan dibentuknya UU perlindungan anak, agar tidak digunakan 

dan disalah artikan sebagai alasan untuk melawan orang tua dan guru mereka. 

Kata  Kunci : Efektivitas UU, Perlindungan Hak Anak, Lingkup Pendidikan Dan Siyasah 

Syariah
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut HAM adalah hak yang melekat pada 

setiap manusia, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu wajib di 

hormati, dillindungi dan dijunjung tingi harkat dan martabatnya oleh negara, 

hukum, sesama manusia dan disegala bidang kehidupan, agar setiap manusia dapat 

mendapatkan hak nya sebagai manusia yang bebas dan setara dengan manusia 

lainnya. Dalam HAM juga terdapat nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan 

untuk menciptakan masyarakat yang bebas dan setara. 

Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang diberiakan oleh 

Tuhan Yang Maha Esa sebagai sesuatu yang bersifat alami dan kodrati. Karena 

sifatnya yang demikian maka tidak ada satupun manusia yang dapat mencabut dan 

menghilangkan hak asasi manusia lainnya. HAM adalah hak dasar setiap manusia 

yang sudah ada sejak meraka lahir sebagai anugrah Tuhan yang Maha Esa, bukan 

pemberian manusia maupun pemerintah.1 

Dengan demikian hak asasi manusia adalah hak yang di berikan kepada setiap 

manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak mereka lahir, dan tidak ada satupun 

manusia yang dapat  mencabut maupun menghilangkannya. 

Sedangkan dalam prespektif Islam HAM adalah hak yang diberikan kepada 

manusi yang bersifat kodrati, sebagai amanah dan anugrah dari Allah swt. Yang 

harus dijaga, dilindungi, dan dihormati oleh negara, pemerintahaan, juga sesama 

                                                             
1A. Ubaedillah, Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi (Cet III; Jakarta: 

Prenamedia Grub, 2016), h. 165. 

 

1 



2 

 

manusia. Selain itu HAM dalam Islam juga menjunjug tinggi adanya keseimbangan 

antara hak dan kewajiban, maka setiaap manusia yang ingin haknya terpenuhi harus 

selalu dapat melaksanan kewajiban yang telah diamanahkan oleh Allah swt, hakikat 

HAM  dalamm islam iyalah keterpaduan dan keseimbangan dalm hak, kewajiban, 

dan tanggung jawab yang di berikan Allah swt kepada suluruh manusia. 

Islam adalah agama yang lengkap, yang ruang lingkup ajarannya meliputi 

seluruh aspek kehidupan manusia. Islam memberikan pengaturan dan tuntutan pada 

manusia mulai dari urusan  yang paling kecil hingga yang paling besar, termasuk 

hak asasi manusia. Walaupun tidak dalam bentuk perbab, tetapi  tersebar dalam ayat 

suci Al-Qur’an dan  Hadis, persoalan hak asisi manusia bukanlah suatu hal baru 

dalam islam, syari’at islam yang bersifat universal banyak menjalan kan prinsip-

prinsip dasar tentang persamaan hak asasi manusia dan kebebasan. Bahkan ketika 

Nabi Muhammad saw mendeklarasikan piagam madina, hak manusia ditempatkan 

dalam posisi tertinggi konstitusi Islam pertama.2                             

Dalam sudut pandang Islam hak asasi  manusia sudah diatur dalam Al-Qur’an 

dan Hadis. Hak-hak manusia telah jelas dalam Al-Qur’an dan Hadis, selain berisi 

hak-hak juga berisi kewajiban dan larangan bagi umat manusia, sebagai pedoman 

seluruh umat manusia yang ada di bumi dan khususnya bagi umat islam. Selain itu 

penegakan hak asasi manusia sudah ada sejak masa Nabi Muhammad saw yang 

dimanna tidak menyetujui adanya perbudakan dan perbedaan kasta juga tercermin 

dalam piagam madina.  

                                                             
2Daniel Alfaruqi, Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, Jurnal Sosial dan Budaya 

Syar’i, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 4, no. 1 (2017), h. 58.  
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Terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasari antara konsep hak asasi 

manusia dalam Islam dan hak asasi manusia dalam konsep barat sebagaimana yang 

diterima oleh perangkat-perangkat internasional. Hak asasi dalam islam didasarkan 

pada premis bahwa aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Adapun 

dunia barat, bagaimanapun,  percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan 

oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencukupi untuk 

tercapainya aturan-aturan publik yang aman dan perdamaian semesta.3 

Berbicara masalah seputar HAM tentu akan berujung kepada pembahasan 

mengenai perlindungan HAM, sesuai dengan makna HAM itu sendiri yaitu untuk 

melindungi, menghormatin dan menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap 

manusia. 

Perlindungaan adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakkan kondisi 

yang dimana hak-hak sesorang dapat terlindugi dan tidak terhalangi. Di Indonesia 

sediri sangat menjunjung tinggi kebebasan setiap warga negaranya dengan 

mengakui adanya HAM, agar HAM dapat berjalan dengan baik di indonnesia maka 

di bentuklah peraturan UU N o. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan 

adanya UU No. 39 Tahun 1999 di harapkan agar setiap warga negara Indonesia 

dapat mengetahui kewajiban, haknya dan larangan-larangan. 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

kondisi agar setiap anak dapat melalsanakan hak dan kewajibannya demi 

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik, fisik, mental, dan sosial.4  

                                                             
3Arifinsyah dan Saidurrahman, Pendidikan Kewarganegaraan NKRI Harga Mati (Cet I; 

Jakarta: Prenamedia Grub, September 2018), h. 140  
4Irma Setyowati Sumitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 

1990), h.19.  
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Tapi kenyataannya masih banyak hak-hak seseorang yang tidak dapat 

tepenuhi, di sinilah alasan kenapa harus adanya perlindungan HAM kepada setiap 

individu, Terutama anak sebagai masa depan bangsa. Anak adalah pihak yang 

sering kali menjadi korban dari pelanggaran HAM terutama di lingkungan sekolah 

yang dimana tempat bagi anak tersebut menuntut ilmu tetapi juga menjadi tempat 

terjadinya pelanggaran HAM baik secara sadar maupun tidak. Yang mengakibatkan 

kerusakan bagi anak baik secara fisik maupun mental, yang mengganggu tumbuk 

kembang anak. 

Dengan adanya perlindungan HAM ini dapat di harapkan untuk bisa 

melindungi hak-hak setiap warga negara dan terkhusus terhadap anak, akan tetapi 

yang terjadi saat ini sangat berbeda dengan apa yang di harapkan, karena masih 

banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat yang sering 

kali tidak mendapatkan upaya hukum, karena masih banyak masyarakat yang tidak 

mengetahui tentang hak-haknya sendiri sehingga tidak menyadari kalau hak-

haknya terlanggar, terurama dalam masyarakat menengah kebawah. 

Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang 

dilakukan individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak 

asasi individu lainnya5. Dan pelanggaran HAM yang akan di bahas dalam skripsi 

ini adalah pelanggaran HAM yang terjadi dalam lingkup pendidikan, yang dimana 

bukan hanya hak-hak anak tetapi guru dan setiap induvidu yang bekerja dalam 

lingkup pendidikan yang sadar atau tidaknya melakukan pelanggaran HAM. 

                                                             
5Mardenis, Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian 

Bangsa (Cet III; Depok, Rajawali Pers, 2018), h. 61. 



5 

 

Pelanggaran HAM yang ada dalam lingkup pendidikan menjadi masalah yang 

penting karena berkaitan dengan anak sebagai masa depan bangsa, walaupun 

pemerintah sendiri telah membuat UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas 

UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tetapi masih banyak pelanggaran 

HAM yang terjadi dalam lingkup pendidikan, yang baik anak sebagai korban 

maupun anak sebagai pelaku pelanggaran HAM. Dengan banyaknya pelanggaran 

HAM yang terjadi terutama pada lingkungan sekolah yang banyak meresahkan 

masyarakat, disinilah peran perlindungan HAM sangat diperlukan terutama dalam 

melindungi hak-hak anak dibidang pendidikan. 

Masalah perlindungan anak sudah menjadi masalah bagi semua institusi 

pendidikan baik itu negri maupu swasta, terutama sekolah yang berbasis pesntren 

yang notabennya lebih menekankan ajaran agama dalam pelajaran maupun 

kehidupan sehari-sehari, tepi sering kali malah sekolah yang berbasis pesantren 

lebih sering terjadi pelanggaran HAM terutama pada anak yang jarang diketahui. 

Membuktikan betapah lemahnya perlindungan HAM terutam terhadap anak, 

sekolah yang diharapkan dapat menuntun si anak dalam pendidikan dan 

pertumbuhannya justru menjadi tempat perlanggaran HAM itu terjadi teruta pada 

sekolah berbasis pesantren yang di mana bukan hanya tempat untuk anak pendapat 

pendidikan tetapi juga tempat mereka tinggal, yang bahkan lebih banyak waktu 

pertumbuhan mereka berada dipesantren yang mempengaruhi masa pertumbuhan 

karakter dan pisikologi meraka apa biala perlindungan anak tidak diterapakan 

secara baik yang bisa berakibat pada masa depan anak. 
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Kenyataan yang ada saat ini masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi 

dilingkup pendidikan, baik berupa kekerasan ataupun diskriminasi terhadap anak 

yang berakibat kepada perkembangan fisik dan mental anak dimasa depan. Betapa 

banyaknya anak yang telantar, putus sekolah, dan mengalami berbagai macam 

kekerasan fisik maupun mental diakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan UU 

perlindungan anak. 

Terutama pada zaman modern sekarang yang nilai-nilai moral sudah sangat 

berkurang sehingga banyaknya anak yang kurang memiliki nilai-nilai moral dalam 

kehidupannya, dan kurang nya perhatian keluarga dalam mendidik moral. Apa lagi 

dengan kemajuan teknologi yang memudahkan anak untuk mendapatkan informasi 

baik informasi yang baik dan yang buruk, disinilah peran orang tua dan guru dalam 

mengawasi anak. 

Pada zaman sekarang kurangnya pemahaman oleh orang tua, guru, dan anak 

mengenai UU HAM dan UU perlindungan anak yang sering memicu terjadinya 

pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi dalam lingkup pendidikan. 

Banyaknya permasalahan-permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi 

dilingkup pendidikan terutama dalam linkup pendidikan pesantren yang timbul 

akibat kurang efektif nya UU perlindungan anak, dan kenapa UU ini tidak dapat 

berjalan secara efektif dalam menanggulangi pelanggaran-pelanggaran HAM yang 

terjadi dalam lingkup pendidikan, selain itu juga kebiasaan dan kurang pahamnya 

masyarakat mengenai pentingnya penegakan HAM, dalam hal ini masyarakat 

dalam lingkup pendidikan baik itu murid ataupun guru, sehingga masalah ini amat 

menarik untuk dikaji agar mengetahui alasan dari permasalahan pelanggaran HAM 
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yang terjadi dalam lingkup pendidikan baik yang disadari maupun tidak disadari 

dan juga melihat efektivitas UU perlindungan anak dalam mengatasi pelanggaran-

pelanggaran HAM yang ada dalam lingkup pendidikan baik dari segi anak sebagai 

korban dan anak sebagai pelaku. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengadakan 

penelitian mengenai. 

B. Fokus Penelitian  

1. Fokus penelitian 

a. Efektivitas uu perlindungan anak 

b. Melindung hak anak dilingkup pendidikan  

c. Prespektif Siyasah Syariah 

d. Di pesantren Al- Ikhlas Kabupaten Bone 

2. Deskripsi fokus 

Agar tidak terjadi kesalahan pahaman dalam menafsirkan atau memahami 

penelitian ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian variabel yang dianggap 

penting. Adapu variabel yang dimaksud sebagai berikut:  

a. Efektivitas UU adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-

tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan 

pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas 

bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalm pencapaian tujuan-

tujuan yang telah ditentukan. Pembentukan UU dilakukan dengan tujuan agar 

dapat menyelesaikan permasalahan dan menjadi hukum disuatu tempat atau 

negara, oleh karena itu diharapkan UU dapat berjalan secara efektif dalam 

menangani suatu masalah. 
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b. Perlindungan hak anak adalah serangkaian upaya dalam melindungi hak anak 

agar anak dapat memperoleh haknya secara menyeluruh tampa hambatan, 

salah satu hak tersebut ialah hak untuk memperoleh pendidikan, dan hak 

tersebut harus dilindungi. Perlindungan hak anak bukan saja berisi hak-hak 

anak tapi juga berisi kewajiban dan tugas anak.  

c. lingkup pendidikan adalah tempat dimana anak melakukan proses belajar 

mengajar. Anak yang dimaksud adalah anak dibawah 18 tahun berarti tempat 

sekolah yang dimaksud adalah sekolah SD sampai SMA atau setaranya.  

d. Siyasah Syariah adalah hukum yang berisi peraturan-peraturan tentang 

hubungan antara makhluk dengan makhluk, dan makhluk dengan Allah swt. 

hukum islam berdasarkan dari Al-Quran dan hadis, hukum islam yang 

dimaksud yang berkaitan tentang perlindungan anak dalam islam terutama 

dalam lingkup pesantren. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dikemukakan pokok 

rumusan yaitu, Bagaimana efektivitas uu perlindungan anak dalam lingkup 

pendidikan prespektif hukum Islam. Berdasarkan pokok masalah tersebut dapat 

dilemukakan sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk upaya perlindungan hak anak dalam lingkup 

pendidikan dipesantren Al-Ikhlas? 

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan upaya 

perlindungan hak anak di pasantren Al-Ikhlas? 
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3. Bagaimana prespektif Siyasah Syariah terhadap perlindungan hak anak di 

pesantren Al-Ikhlas? 

D. Kajian Pustaka Terdahulu 

Setelah menyimak dan mempelajari beberapa refrensi yang berhubungan 

dengan pembahasan skripsi ini maka peneliti menggunakan beberapa literatur 

diantaranya sebagai berikut:  

1. Eggi Sudjana, dalam bukunya HAM dalam prespektif Islam mencari 

universalitas HAM bagi tatanan modernitas yang hakiki. Keistimewaan 

buku: Dalam buku ini membahas mengenai HAM dalam prespektif Islam 

yang membandingkan dengan HAM konsep barat dimana membahas 

keunggulan dan perbedaan antara HAM barat dan HAM Islam dan ingin 

membawa konsep HAM Islam dalam kehidupan modern. Keterbatasan 

buku: Buku ini hanya membahas HAM prespektif Islam secara luas dan 

tidak membahas HAM dalam lingkup pendidikan dan HAM anak.6 Posisi 

peneliti: buku ini sengat membantu peneliti dalam mengetahui perbedaan 

antara HAM konsep barat dan HAM konsep islam. 

2. Nurul Qamar, dalam bukunya hak asasi manusia dalam negara hukum 

demokrasi. Keistimewaan buku: Dalam buku ini membahas tentang 

bagaimana HAM dalam suatu negara hukum dan bagaimana bentuk 

peradilan HAM dan perbedaan dari HAM dari sudut pandang Islam, 

pancasila, dan internasional. Keterbatasan buku: Dalam buku ini hanya 

                                                             
6Eggi Sudjana, HAM dalam Prespektif Islam Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan 

Modernitas yang Hakiki (Cet I; Jakarta, Nuansa medani, Mei 2002), h. 1.  
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sedikit membahas HAM prespektif islam lebih membahas masalah HAM 

dalam lingkup nasional.7 Posisi peneliti: dalam buku ini peneliti dapat 

mengetahui HAM dari segi nasional dan internasional, tetapi kurang 

membantu dalam HAM prespektif hukum islam. 

3. Majda El Muhtaj, dalam bukunya dimensi-dimensi HAM mengurai hak 

ekonomi sosial, dan budaya. Keistimewaan buku: Dalam buku ini 

membahas dimensi-dimensi dalam HAM, pengertian HAM nasional dan 

internasional juga membahas mengenai jenis-jeni hak asasi dan juga 

kelompok-kelompok yang sering terkena pelanggaran HAM yang dalam 

hal ini yaitu anak. Keterbatasan buku: dalam buku ini walau pun 

membahas mengenai pelanggaran HAM anak, dan hak pendidikan tetapi 

hanya dalam arti luas, perlindungan HAM yang dibahas dalam buku ini 

hanya pengertian secara luas. Posisi peneliti: Buku ini sangat membantu 

penulis untuk mengetahui seperti apa itu hak pendidikan dan anak sebagai 

korban pelanggaran HAM, tapi buku ini tidak membahas tentang 

perlindungan HAM dalam lingkup pendidikan.8 

4. Maidin Gultom, dalam bukunya perlindungan hukum terhadap anak dalam 

sistem peradilan pidana anak di indonesi. Keistimewaan buku: Dalam 

buku ini membahas tentang perlindungan, anak hak-hak dan kewajiban 

anak selain itu juga membahas bagaimana penanggulangan kenakalan 

anak dan juga peradilan anak, dalam buku ini bukan hanya membahas anak 

                                                             
7Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Cet II; Jakarta, Sinar 

Grafika, September 2014), h. 1. 
8Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial, dan Budaya 

(Cet I; Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008), h. 1. 
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sebagai korban tetapi juga membahas anak sebagi pelaku kejahatan, tapi 

tidak membahas dalam sudut pandang Islam. Keterbatasan buku: dalam 

buku ini tidak membahas secara menditail mengenai perlindungan anak 

dan pelanggaran anak di lingkup pendidikan. Posisi peneliti: Buku ini 

sangat membantu peneliti dalam mengetahui seperti apa perlindungan 

anak itu dan apa penyebab dari kenakalan anak dan  dalam buku ini bukan 

hanya membahas anak sebagai korban tetapi juga membahas anak sebagi 

pelaku kejahatan, tapi tidak membahas dalam sudut pandang Islam.9 

5. Liza Agnesta Krisna, dalam bukunya hukum perlindungan anak panduan 

memahami anak yang berkonflik dengan hukum. Keistimewaan buku: 

Dalam buku ini membahas tentang pengertian anak dari segi sosiologi, 

pisikologi dan juga yuridis, selain itu juga membahas tentang bagaimana 

anak sebagai tidak pelaku pidana dan bagaimana penanggung jawabannya.  

Keterbatasan buku: buku ini tidak membahas perlindungan anak dalam 

lingkup pendidikan dan tidak membahas pengertian anak dalam sudut 

pandang Islam. Posisi penelit: Dalam buku ini sangat membantu peneliti 

dari segi pengertian anak dan juga mengenai pelanggaran anak.10 

6. Achmad Abu Bakar, dalam bukunya Dirkusus HAM Dalam Al-Quar’an: 

Tela’ah Konseptual Ayat-Ayat Al-Qur’an Atas Problematika 

Kemanusiaan Universal. Keistimewaan buku: dalam buku ini membahas 

tentang konsep HAM dalam islam dan HAM dalam Al-Qur’an, 

                                                             
9Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak di Indonesia (Cet IV; Bandung, Rafika Aditama, 2014) h. 1. 
10Liza Agnesti Krisna, Hukum Perlindungan Anak Panduan Anak yang Berkonflik dengan 

Hukum (Cet I; Yogyakarta, Deepublish, 2016) h. 1. 
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menjalaskan HAM dengan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an, juga 

membahas mengenai permasalahan kemanusian secara universal. 

Keterbatasan buku: buku ini tidak membahas perlindungan hak anak 

secara sempit terutama mengenai perlindungan anak dalam lingkup 

pendidikan. posisi peneliti: buku ini sangat membantu peneliti untuk 

mengetahui tentang HAM dalam Al-Qur’an. 

7. Kurniati, dalam bukunya Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum 

Islam Suatu Analisis Komperatif Antara HAM Dalam Islam Dengan HAM 

Konsep Barat. Keistimewaan buku: dalam buku ini membahas tentang 

perbedaan dari HAM konsep barat dan HAM dalam konsep islam, yang 

dimana terdapat perbedaan-perbedaan mendasar antara konsep HAM barat 

dan HAM konsep islam. Keterbatasan buku: dalam buku ini walau pun 

membahas mengenai perbedaan antara HAM konsep barat dan HAM 

konsep islam tapi tidak secara terperinci membahas mengenai 

perlindungan hak anak. Posisi peneliti: buku ini membantu peneliti dalam 

membedakan antara HAM konsep barat dengan HAM konsep islam. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu 

tujuan umum dan tujuan khusus yang diklasifikasikan sebagai berikut: 

a) Tujuan umum yaitu: 

Untuk mengetahui efektivitas uu perlindungan anak dalam melindungi hak 

anak dilingkup pendidikan prespektif hukum Islam. 

b) Tujuan khusus yaitu: 
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1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hak anak dalam lingkup pendidikan 

dipesantren Al-Ikhlas. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

perlindungan hak anak di pasantren Al-Ikhlas. 

3. Untuk mengetahui prespektif Siyasah Syariah terhadap hak anak di pesantren 

Al-Ikhlas. 

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan daya guna 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

mengenai UU perlindungan anak terutama dalam pelanggaran HAM yang 

terjadi dalam lingkup pendidikan. Dan dalam hukum Islam diharapkan dapat 

mengetahui tentang perbedaan dalam HAM barat dan HAM Islam. 

b. Kegunaan praktis 

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiriran yang dapat dipergunakan 

dan dimanfaatkan dalam perbaikan UU perlindungan anak agar dapat 

melindungi anak secara menyeluruh dan dapat memasukan pandangan islam 

mengenai HAM anak. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Perlindungan dan Pelanggaran HAM  

Sebelum masuk dalam pengertian perlindungan HAM maka terlebih dahulu 

harus mengetahui pengertian HAM, baik dari HAM barat dan HAM prespektif 

islam. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia 

yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab 

hak-hak hanya dapat efektif apabilah hak-hak itu dapat dilindungi hukum. 

Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari 

hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum 

pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu 

mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur 

tau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan 

semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga 

negara.11 

HAM menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat yang mencerminkan 

hakikat manusia secara individu, anggota masyarakat dan makhluk tuhan, yang 

harus dihurmati dan dijamin secara hukum. Jadi jika hukum tersebut berlandaskan 

nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma yang menjunjung tinggi martabat maka 

hukum tesebut telah memiliki nilai-nilai HAM yang terkandung didalamnya, yang 

                                                             
11Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak di Indonesia, h. 9. 

14 
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membuat hukum itu menjadi adil bagi setiap individu dan dapat terlepas dari 

anggapan bahwa hukum ada hany untuk kepentingan penguasa. 

Nilai-nilai HAM sendiri telah ada dalam Al-Quran dan hadis, yang dimana 

banyak terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menjunjung tinggi martabat manusia, 

seperti melarang menghilangkan nyawa orang lain. Pada zaman Nabi Muhammad 

saw sendiri sudah banyak memperaktekan nilai-nilai HAM, contonya saja ketidak 

setutujuan Nabi saw terhadap sistem perbudakan yang merampas kebebasan 

manusia, karena dalam ajaran Islam setiap orang adalah sama tidak pedulu ras, 

bangsa, agama, suku, baik itu laki-laki maupun permpuan, karena semuanya sama 

dimata Allah swt. dalam QS Al-Hujurat/  49:13 

جَ  َو  أنُث ىَٰ نَذ ك رَٖو  كُمَم ِ ل قۡن َٰ اَٱلنَّاسَُإنَِّاَخ  أ يُّه 
َٰٓ ي َٰ

ا َ  فوَُٰٓ َلِت ع ار  ق ب آَٰئِل  كُمَۡشعُوُبٗاَو  كُمَۡع لۡن َٰ م  َأ كۡر  َإنَِّ

بيِر َ لِيم َخ  َٱللََّّ َع  َإنَِّ كُمۡ  َِأ تۡق ىَٰ ٱللََّّ  ١٣ََعِندَ 

Terjemahnya:  

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan 

kamu berbagsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sis Allah ialah 

orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha 

teliti.”12 

 

Disinilah, terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep HAM barat 

dengan konsep HAM prespektif islam. HAM dalam pandangan islam dikategorikan 

sebagai aktivitas yang didasarkan pada diri manusia sebagai khalifah Allah Swt. 

dimuka bumi. Sedangkan bagi barat, HAM ditentukan oleh aturan-aturan publik 

demi tercpainya perdamaian dan keamanan semesta alam. Selain itu perbedaan juga 

                                                             
12Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Surakarta: CV. Al-Hanan, 

2017). 
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terdapat dalam acara memandang HAM itu sendiri. Islam, menurut pandangan yang 

sifatnya theosentris, mengandung aspek ketuhanan dan manusia hidup 

dimaksudkan untuk mengabdi kepadanya. Karenanya, nilai-nilai yang selama ini 

dikenal di dunia internasional, termasuk yang dianggap dari barat diperuntuhkan 

bagi tegaknya HAM yang berorientasikan pada penghargaan manusia. Di barat, 

ukuran sesuatu mesti diselaraskan dengan keberadaan manusia, sehingga watak 

yang berkembang lebih dekat penghargaan individu-individu semata. Ukuran ini 

berbeda dengan Islam dimana HAM dijiwai oleh Al-Quran dan hadis. Sebagai 

transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia diperintahkan untuk hidup 

dan bekerja sesuai dengan kesadaran dan kepatuhan terhadap Allah Swt.13 

HAM dalam pandangan dunia barat dan Amerika bersandar pada ideologi 

individualistik dan sosialis komunis bersandar pada ideologi kolektifitas atau 

komunal, maka islam tidak terjebak alternatif salah satu dari paham tersebut, 

melainkan memilih toleransi demi kepentingan harkat dan martabat kemanusiaan 

sebagai ciptaan yang diberi derajat tertinggi dimuka bumi. 

Konsep islam, kewajiban harus lebih didahulukan daripada hak. Hak akan 

hilang bila kewajiban tidak terpenuhi. Sebaliknya, jika kewajiban terpenuhi, maka 

hak akan muncul dengan sendirinya. Namun selama ini terhadap kalangan 

tertentuyang menuntut hak asasinya dan cenderung mengabaikan kewajiban 

                                                             
13Eggi Sudjana, HAM dalam Prespektif Islam Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan 

Modernitas yang Hakiki, h. 9. 
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asasinya. Padahal hak asasi baru bisa terwujud bila di saat yang bersamaan deng 

kewajiaban asai juga dilaksanakan.14 

Islam mengakui dan menghormati hak-hak personal individual manusia 

sebagai nikmat karunia yang dianugrahkan tuhan Allah awt dan mengakui dan 

menghormati hak-hak kolektivitas sebagai hak publik dalam rangka menata 

kehidupan di muka bumi. 

Islam meletakkan hak-hak individu dalam penggunannya memberi manfaat 

kepada manusia induvidu maupun bagi manusia lain-nya. Hak-hak publik yang 

dikelola oleh negara harus memberi maslahat bagi masyarakat luas termasuk 

individu-individu yang harus ditanggung oleh negara. 

Pandangan Islam tentang HAM dengan tegas dan jelas dapat dicermati dalam 

Piagam Madinah sebagai perjanjian yang diadakan oleh Rasulullah Muhammad 

saw dengan beberapa golongan dikala itu, yang secara substansil mengakomodir 

HAM di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan agama.15 

Dari ungkapan diatas kita dapat melihat perbedaan dari HAM barat dan HAM 

perespektif Islam yang dimama memiliki banyak perbedaan, dalam HAM barat 

hanya dimaksudkan untuk menjunjung martabat individu, sedangkan dalam HAM 

Islam bukan hanya martabat individu yang diperhatikan tetapi juga hubungan antara 

manusia dan Allah swt yang dimana seseorang dapat mendapatkan hak-haknya jika 

telah melaksanakan kewajibannya sebagai makhluk Allah swt, dan hak-hak itu pun 

                                                             
14Achmad Abu Bakar, Dirkusus HAM Dalam Al-Quar’an: Tela’ah Konseptual Ayat-Ayat Al-

Qur’an Atas Problematika Kemanusiaan Universal (Cet I; Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), h. 20. 
15Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Cet II; Jakarta: Sinar 

Grafika, September 2014), h. 88.  
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dibatasi sesuai dengan ketentuan Allah swt sehingga hak-hak tersebut tidak 

menghalangi hak-hak orang lain. 

Hak asasi manusia dalam Islam suatu hak yang mutlak yang di berikan oleh 

Allah swt kepada setiap manusia yang berbeda dengan hak yang diberikan oleh 

pemerintah maupun negara yang dengan mudahnya dicabut kembali semudah saat 

memberikanya, tetapi tidak ada individu ataupun lembaga yang memiliki 

kewenangan untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Allah swt. Dan setiap 

individu wajib menghormati hak-hak tersebut dan akan mendapatkan sanksi bagi 

mereka yang melanggar atau memindahkannya.16  

Jika dikaji lebih mendalam tentang pamdangan ideologi Islam tentang HAM, 

maka dapat dikatakan ideologi Islam merupakan ideologi humanistik, karena islam 

menempatkan manusia sebagai sentral kehidupan dimuka bumi. Islam memandang 

manusia sama dengan manusia lainnya tampa adanya perbedaan, yang 

membedakannya hanya taqwa diantara mereka. 

Ketika membicarakan masalah HAM maka hal yang tidak kala pentingnya 

untuk diketahui ialah bagai mana melindungi hak-hak setiap individu agar hak-hak 

itu dapat terlaksana sebagai mestinya tampa adanya halangan yang mengakibatkan 

hak individu tersebut terhalang atau bahkan terhapuskan. 

1. Pengertian perlindungan HAM 

Pengertian perlindungan HAM iyalah upaya untuk melindungi hak asasi 

setiap individu yang terancam akibat adanya pelanggaran HAM, adanya 

                                                             
16Kurniati, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Analisis Komperatif 

Antara HAM Dalam Islam Dengan HAM Konsep Barat (Cet I; Gowa: Alauddin Press, 2011), h. 58. 
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perlindungan HAM dapat membuat setiap individu lebih nyaman dalam 

menggunakan hak-haknya.  

Perlindungan HAM dalam konsep Islam ialah menjaga keselamatan atas 

keberadaan manusia dan menjaga keseimbangan, keseimbangan yang dimaksud 

disini ialah antara hak dan kewajiban, antara manusia dan manusia, antara 

kelompok manusia dan kelompok manusia, antara kepentingan perseorangan dan 

kepentingan khusus, dan juga antara manusia dan Allah swt.  

Dalam ayat-ayat Al-Quran banyak mengungkapkan tentang hak asasi 

manusia, salah satunya dalam QS Al-Nahl / 16:90 

ذِيَ إيِت آَٰيَِٕ نَِو  حۡس َٰ ٱلِۡۡ ي أۡمُرَُبٱِلۡع دۡلَِو   َ َٱللََّّ ٱلۡمَُٱإنَِّ َع نَِٱلۡف حۡش آَٰءَِو  ي نۡه ىَٰ َو  َلۡقرُۡب ىَٰ ٱلۡب غۡيِ  نك رَِو 

ََ  ٩٠ي عِظُكُمَۡل ع لَّكُمَۡت ذ كَّرُون 

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang 

(melakukan) perbuatan keji, kemungkara, dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran.”17 

 

Dari ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa Islam telah lama memiliki 

konsep HAM dalam kitap sucinya yang dimana menyuruh umat islam untuk 

berlaku adil dan tidak membeda-bedakan sesama manusia dan melarang atas 

perbuatan keji antar manusia.  

                                                             
17Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Surakarta: CV. Al-Hanan, 

2017). 
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Hak sendiri iyalah unsur normatif yang melekat pada diri manusia yang dalam 

penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang 

terkait dalam interaksinya antara individu atau instansi.18 

Upaya perlindungan HAM penekananya pada berbagai tindakan penegakan 

terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Dengan itu di bentuklah instansi atau 

lembaga-lembaga HAM yang digunakan untuk mengatisi perbagai permasalahan 

yang terjadi di suatu negara. 

Indonesia sendiri perlindungan HAM dapat dilihat secara nyata seperti 

adanya lembaga-lembaga negara yang dikhusukan dalam melindungi hak asasi 

manusia. Seperti komnas perlindungan hak asasi manusia, komnas perlindungan 

perempuan, komnas perlindungan anak, komnas perlindungan saksi dan korban dll.  

Selain itu idonesia juga membentuk peraturan-peraturan yang berkaitan 

dengan HAM dan perlindungan HAM yaitu, undang-undang No 39 tahun 1999 

tentang hak asasi manusia, Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan 

HAM dan juga Undang-undangan No 35 tahun 2014 perubahan atas UU No 23 

tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan adanya undang-undang tersebut 

diharapkan dapat melindungi hak-hak setiap warga negara indonesia.19 

Namun disamping dari usaha-usaha pemerintah diatas, tetap saja masih 

terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah indonesia. 

Kekurangan tersebut banyaknya terdapat dalam proses implementasinya. Banyak 

                                                             
18Susani Triwahyuningsih, Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di 

Indonesia, Jurnal Hukum Legal Standing, Universitas Merdeka Ponorogo 2, no.2 (2018) h. 113. 
19Fadli Andi Natsif, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum 

Indonesia, Jurnal Al-Risalah, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar 12, No. 1 (1 

Mei 2019), h. 149. 
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peraturan-peraturan yang tidak di implementasikan secara tepat oleh aparat penegak 

hukum kita. Hal ini membuktikan bahwa peraturan yang ada di Indonesia masih 

belum efektif untuk melindungi hak asasi manusia, di karena kan banyaknya 

masyarakat yang tidak memahami bagaimana untuk melindungi hak-haknya, 

sehingga banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi. 

2. Pengertian Pelanggaran HAM 

Pelanggaran HAM menurut pasal 1 angka 6 No. 39 tahun 1999 diartikan 

sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara 

baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum 

mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manisia 

seseorang atau kelompok orang yang di jamin oleh Undang-undang ini, dan tidak 

mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum 

yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.20  

Dari pengertian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran 

HAM bisa dilakukan oleh semua orang, baik itu perorangan atau kelompok juga 

negara ataupun aparat negara juga dapat melakukan pelanggaran HAM baik yang 

di sengaja maupun tidak. Pelanggaran HAM dapat juga diartikan perbuatan 

seseorang atau kelompok yang mengakibatkan hilang atau terhapusnya hak orang 

lain secara sadar maupun tidak. Pelanggaran HAM menurut sifarnya dapat 

dibedakan menjadi dua: 

a. Pelanggaran HAM berat  

                                                             
20Republik Indonesia, UU No. 39 tahun 1999 pasal 1 angka 6. 

https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf 

https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf
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Pelanggaran HAM yang dilakukan seseorang atau sekelompok yang 

dilakukan sera sistematis untuk membahayan atau mengancam nyawa orang 

lain juga untuk menghilangkan seluruh atau sebagian kelompok masyarakat. 

b. Pelanggaran HAM ringan  

Pelanggaran HAM yang dilakukan seseorang atau sekelompok yang tidak 

tujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain, tetapi juga termasuk 

pelanggaran HAM yang berdampak dalam jangka waktu tertentu. 

Pelanggaran HAM yang sering kali terjadi dikalangan masyarakat iyalah21 

pelanggaran HAM ringan yang sering tidak disadari dan kurang dipedulikan oleh 

masyarakat dan pemerintah setempat. Yang harusnya lebih diperhatikan 

dikarenakan dampak dari pelanggaran HAM ini sering kali baru muncul dalam 

waktu yang lama dan sulit diperbaiki. 

B. Hukum Perlindungan Hak Anak 

Anak merupakan harta yang paling berharga, bagi keluarga, masyarakat dan 

bangsa. Ia adalah pihak di mana keluarga, masyarakat dan bangsa menggantungkan 

harapan, lebih dalam lagi anak adalah pihak yang akan menjadi penentu apakah 

suatu negara dibawah ke arah kesejahteraan atau ke arah keterpurukan. Menurut 

ajaran agama, bahwa setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini adalah suci kemudian 

orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi yahudi, nasrani ataupun majusi. 

Sesuai dengan agama orang tuanya.22 

                                                             
21Mardenis, Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian 

Bangsa (Cet III; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 62. 
22Liza Agnesti Krisna, Hukum Perlindungan Anak Panduan Anak yang Berkonflik dengan 

Hukum, h. 1. 
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Seorang anak dalam pandangan Islam merupakan karuniah atau nikmat 

manakalah orang tua berhasil mendidiknya menjadi anak yang baik dan berbakti. 

Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat 

melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-

Qur’an Allah swt pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan dunia, sebagai 

permata hati orang tuany. Bersamaan itu pulah Allah mengingatkan, anak itu 

sebagai ujian bagi orang tuanya.23   

Secara yuridis pengertian anak di dasarkan pada batas usia tertentu. Namun 

perumusan seorang anak dalam berbagai undang-undang sama sekali tidak sama. 

Bahkan terkadang tidak memiliki korelasi antara satu undang-undang dengan 

undang-undang yang lain menyangkut apa yang di maksud dengan anak. Hak ini 

dipengaruhi batasan usia anak mengacu pada pertimbangan kepentingan atau tujuan 

tertentu.24 

Batasan umur yang dimaksud adalah batasan seseorang masih dapat dikata 

kan sebagai anak atau dalam hal ini belum mencapai usia dewasa. Batas umur dapat 

dilihat dari berbagai undang-undang yang sering kali berbeda antara satu undang-

undang dengan undang-undang lainnya, dalam hal ini kita akan mengambil batasan 

umur dalam undang-undang perlindungan anak dan undang-undang yang memiliki 

arti yang sama. 

                                                             
23Muhammad Zaki, Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam, Jurnal ASAS 6 No. 2 (Juli 

2014), h. 3. 
24Liza Agnesti Krisna, Hukum Perlindungan Anak Panduan Anak yang Berkonflik dengan 

Hukum, h. 13. 
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Batasan anak dapat di temukan dalam beberpa peraturan perundangan yang 

berlaku di indonesia. Meski dalam banyak rumusan namun pada perinsipnya 

keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan 

perlindungan pada anak. Menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 

tentang perlindungan anak berisi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut pasal 

1 KHA/Keppres No. 36 Tahun 1990,”anak adalah setiap orang yang berusia di 

bawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa 

usia dewasa dicapai lebih awal”. Sedangkan menurut pasal 1 ayat(5) UU No. 39 

Tahun 1999 tentang HAM, “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 

tahun dan belum menikah , termasuk anak yang masih dalam kandungan apabilah 

hal tersebut adalah demi kepentingannya”.25 

Hukum Islam juga dikenal batasan umur untuk menentukan dewasa atau 

tidaknya suatu individu, dalam hal ini Islam menentukan anak di bawah umur 

adalah yang belum akil baliq.26 Akil baliq adalah kondisi yang dimana seorang anak 

perempuan mengalami menstruasi atau haid dan bagi anak laki-laki mengalami 

mimpi basa, akil baliq juga berarti individu tersebut telah bisa dibabani kewajiban-

kewajiban sebagai makhluk Allah Swt. 

Dalam islam preode akil baliq sebagai lambang telah dewasanya individu, 

tersebut yang dimana mereka telah dapat memutuskan apa yang akan mereka 

                                                             
25I Gade Arya B. Wiranta, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam 

Prespektif Hukum dan Masyarakat (Cet I; Bandung: Rafika Aditama, 2005), h. 232.  
26Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak di Indonesia, h. 38. 
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lakukan dan perbuat dalam hidupnya. Segala perbuatan ini telah di bebankan 

hukum kepada mereka karena dianggap telah dewasa dan mengerti hukum untuk 

tahu apa yang benar dan apa yang salah. 

Batasan hukum ini ada untuk membedakan kapan individu tersebut disebut 

anak atau orang dewasa, adanya batasan tersebut menjadi standar dari beberapa 

hukum di tetapkan kepada individu. Yang dimana hukum yang di berikan kepada 

anak tentu saja berbeda dengan orang dewasa, yang dimana hukum yang diberikan 

kepada orang dewasa pelaku kejahatan pastinya berbeda jika anak tersebut yang 

melakukan kejahatan. 

Dengan batasan umur ini dapat juga di ketahui apa saja hak dan kewajiban 

bagi setiap individu yang tentu saja memiliki beberapa perbedaan. Terutama 

terhadap anak yang hak dan kewajibannya berbeda dengan orang dewasa, dan 

diharapkan anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Disini lah 

amat diperluhnya pemerintah untuk mengatur secara khusus tentang perlindungan 

anak, agar anak dapat mendapatkan haknya yang sesuai dengan peraturan yang ada 

tampa ada yang menghalanginya. 

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita 

luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai 

sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-

luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani 

dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan 

masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul 
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pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang 

pertumbuhan fisik mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi 

terdahulu. 

Pemeritah, masyarakat, dan keluarga adalah penyumbanga terbesar bagi 

proses pertumbuhan dan perkembangan anak menuju masa depan anak indonesia 

yang lebih baik, perkembangan anak yang baik dapat menjadi kekuatan terdepan 

yang tak terpisahkan dengan eksistensi dan masa depan negara.27  

Oleh karena itu perlindungan anak haruslah berjalan dengan baik untuk 

mengoptimalakan tumbuh kembanga anak, agar tidak ada lagi anak yang 

mengalami pelangagran HAM yang berakibat pada tumbuh kembang anak tersebut 

disinilah peran pemerintah, masyarakat dan orang tua amat diperlukan. 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya demi 

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. 

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu 

masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai 

bidang kehidupan bernegara dan masyarakat. Kegiatan perlindungan anak 

membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun 

hukum tidak tertulis.28 

                                                             
27Eggi Sudjana, HAM dalam Prespektif Islam Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan 

Modernitas yang Hakiki, h. 232. 
28Irma Setyowati Sumitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, h.19. 
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Dalam Islam telah menggariskan beberapa hal penting dalam perlindungan 

anak, yakni anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Islam melarang 

orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan apapun. Perlindungan 

untuk hidup, tumbuh dan berkembang tersebut diberikan Islam sejak masa dalam 

kandungan.29 Sebagaimana terdapat dalam QS Al-Isra’/ 17:3I 

َنَّحۡنَُن رَۡ قٖٖۖ إمِۡل َٰ شۡي ةَ  د كمَُۡخ 
ا َأ وۡل َٰ َت قۡتلُوَُٰٓ لَ  َخِطَۡزُقهُُمَۡو  َق تۡل هُمَۡك ان  َإنَِّ إيَِّاكُمۡ  اَك بيِرََٗو  ّٗ  ٣١اََّ 

Terjemahannya: 

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. 

Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. 

Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”30 

Perlindungan anak telah ada sejak masa Nabi Muhammad saw yang amat 

menentang perbudakan dan pembunuhan terhadap anak yang diakibatkan 

kemiskinan, dan penguburan hidup-hidup bagi bayi perempuan oleh orang 

jahiliyah, turunya ayat di atas memperlitkan bahwa islam amat menjujung tinggi 

upaya perlindungan anak bahkan sejak zaman Nabi Muahammad saw. 

Anak adalah makhluk yang lebih lemah dari orang dewasa yang membutukan 

perlindungan lebih dari pada orang dewasa oleh karena itu pemerintah 

mengeluarkan peraturan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. 

Dimana dengan adanya peraturan UU tersebut anak dapat terlindungi lebih baik 

dari segala pelanggaran-pelanggaran HAM. 

                                                             
29Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan dibawah 

Umur ( Cet I; Jakarta: Prenamedia Grub, januari 2018 ), h. 73. 
30Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Surakarta: CV. Al-Hanan, 2017). 
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Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang 

atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu 

kegiatan dianggap efektif. Berbicara tentang efektivitas hukum mengharuskan 

penarikan kesimpulan terhadap realitas yang dapat mendorong dan menghampat 

bagi berlaku dan tercapainya tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

terntang perlindungan anak. Dalam hukum untuk menghantarkan pembicaraan 

kepada efektivitas Undang-Undang perlu dilakukan pembagian dalam efektivitas 

atas peraturan dan efektivitas atas tujuan, efektivitas peraturan adalah pembahasan 

atas Undang-Undang berdasarkan norma positif yang termuat di dalamnya, 

sedangkan efektivitas tujuan adalah pembahasan atas pertanyaan apakah suatu 

Undang-Undang dapat mencapai tujuan yang diiginkan dengan dibentuknya suatu 

Undang-Undang31     

Efektifitas hukum dalam menilai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

terntang perlindungan anak, menggunakan efektivitas atas tujuan. Dalam artian 

tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jika dapat 

menyelesaikan masalah dan sesuai dengan tujuan dibentuknya maka baruh lah 

Undang-Undang tersebut dapat dikatakan efektif.  

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Dimana 

kepastian hukum harus diushakan untuk kelangsungan kegiatan perlindungan anak 

                                                             
31Radita Setiawan, Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di 

Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana, Jurnal UNS Recidive Vol 2 No 2 (Agustus 2013), h. 144. 
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dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan 

dalam pelaksanaan perlindungan anak. 

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan 

memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak, sehingga usaha 

perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak 

dilaksanakan rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan 

suatu usaha yang efektif dan efesien. Usaha perlindungan anak tidak boleh 

mengakibatkan matinya inisiatif, kerativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan 

ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak 

tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan 

melaksanakan kewajiban-kewajibanya. Perlindungan anak dapat di bedakan dalam 

dua bagian, yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis, yaitu meliputi: 

perlindungan hukum publik dan dalam bidang keperdataan, sedangkan 

perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang 

sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.32 

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya merupakan salah satu sisi 

pendekatan untuk melindungi anak-anak indonesia. Agar perlindungan hak-hak 

anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan 

peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat indonesia yang 

dijiwai sepenuhnya oleh pancasila dan undang-undang dasar 1945.33 

                                                             
32Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak di Indonesia, h. 40-41. 
33Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak (Cet IV; Bandung: Rafika Aditama, 

2013), h. 49. 
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Adanya perlindungan hukum yang memadai atas hak-hak anak, sangat 

mempengaruhi tingkat tumbuh kembang anak tersebut oleh karena itu perlindungan 

hukum haruslah dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang ada, agar 

pelaksanaan perlindungan anak dapat berjalan dengan baik dan optimal. 

Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan 

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya 

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

deskriminasi.34 

Pemerintah menetapkan UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak 

sebagai upaya untuk melindungi hak-haka dan tanggung jawab anak sebagai 

harapan bangsa, yang di harapkan kedepanya mereka dapat mensejahterakan 

kehidupan bangsa. 

Ketika menetapkan UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, 

pemerintah menyandarkan asumsi dasar mengapa undang-undang ini disusun. Di 

antaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin 

kesejahteraan seluruh warga negaranya dalam hal ini untuk menjalankan hak-

haknya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi 

manusia. Dimana anak adalah amanah dan karunia Allah Swt, yang dalam dirinya 

melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. 

                                                             
34Republik Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2. 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2014/uu35-2014bt.pdf. 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2014/uu35-2014bt.pdf
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Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, 

keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian 

kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan 

aperkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini 

dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan 

sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang 

dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga 

kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.35  

Upaya penegakan perlindungan anak yang khususnya di lakukan oleh 

pemerintah sebagai lembaga pelaksana HAM di harapkan tidak melakukan hal-hal 

yang membuat HAM itu sendiri tidak berjalan seuai aturanya, sehingga membuat 

kerugian bagi bangsa dan negara. Kepatuhan perilaku aparat dalam melaksanakan 

fungsi pelayanannya kepada masyarakat diukur dengan norma kepatuhan perilaku 

aparat, yang jika tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka aparat tersebut telah 

melakukan maladministrasi, yang berujung kepada pelanggaran-pelanggaran 

administrasi negara terutama dalam penegakan HAM, pelayanan yang aparat 

lakukan yang tidak sesuai dengan administrasi yang ada memungkinkan untuk 

melanggar hak orang lain, karena untuk kepentingannya sendiri, sehingga banyak 

orang yang akan dirugikannya. 

1. Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah: 

                                                             
35I Gade Arya B. Wiranta, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam 

Prespektif Hukum dan Masyarakat, h. 233. 
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a) Dasar Filosofis  

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, 

bermasyarkat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan 

perlindungan anak. 

b) Dasar Etis 

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang 

berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan 

kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak. 

c) Dasar Yuridis  

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan 

berbagai peraturan perundang-undangan lainya yang berlaku. Penerapan 

dasar yuridis ini harus secara integritif, yaitu penerapan terpadu menyangkut 

peraturan perundang-undang dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.36 

Perlindungan anak dapat dilakukan secara lansung maupun secara tidak 

lansung. Secara langsung maksudnya kegiatanya langsung ditujukan kepada anak 

yang menjadi sasaran penegakan lansung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara 

lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam 

dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, 

menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagaianya. Perlindungan anak, 

secara tidak langsung, yaitu kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak. 

Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat 

                                                             
36Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak di Indonesia , h. 44-46 
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dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun 

dari dalam diri anak, mereka yang bertugas, membina, mendampingi anak dengan 

berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan 

kesehtan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana 

mengembangkan diri anak dan sebagainya. 

2. Tanggung Jawab Perlindungan Anak 

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik dari orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 

menentukan: 

“Negara, pemerintahan, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban 

dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”37 

 

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota 

masyarakat sesuai dengan kemampuanya dengan berbagai macam usaha dalam 

situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap 

dilaksanakanya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak 

merupakan kebahagiaan bersama, yang harus dilindungi bersama. Tidak ada 

keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksnakan denganbaik, anak 

menjadi sejahtera. 

Kesejahteraan anak mempunyai manfaat dan pengaruh positif terhadap orang 

tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Kewajiban dan tanggung jawab 

negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam usaha perlindungan anak 

diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 yaitu: 

                                                             
37Republik Indonesia, Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014. 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2014/uu35-2014bt.pdf 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2014/uu35-2014bt.pdf
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a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, 

agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bangsa, status hukum 

anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21) 

b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan 

perlindungan anak (Pasal 22) 

c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan 

memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara 

umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan 

perlindungan anak (Pasal 23) 

d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan 

pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 23) 

e. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak 

dilaksanakn melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan 

perlindungan anak (Pasal 25) 

f. Kewajiban tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan 

anak (Pasal 26) yaitu: 

1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak 

2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan 

minatnya 

3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 

Dalam hal orang tua tidak ada, atau diketahui keberadaanya atau karena 

sesuatu sebab, tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka 

kewajiban dan tanggung jawabnya dapat beralih kepada keluarga, yang 
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dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.38 

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak 

Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di indonesia tercantum dalam Pasal 

2 undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu: 

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan undang-undang dasar negara 

republik indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak 

meliputi: 

a. Prinsp nondiskriminasi 

Prinsp nondiskriminasi adalah prinsp yang tidak membedakan, membatasi, 

atau mengucilkan, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun 

tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, 

budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan 

perlindungan hak-hak anak. 

b. Prinsp kepentingan terbaik anak  

Prinsp demi kepentingan terbaik anak adalah prinsp yang menekankan bahwa 

dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh 

pemerintah, masyarakat, terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan 

utama. 

c. Prinsip Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan 

                                                             
38Republik Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014. 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2014/uu35-2014bt.pdf 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2014/uu35-2014bt.pdf
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Prinsip yang mendasarkan pada hak hidup, kelangsungan hidup, dan 

perkembangan adalah prinsip yang menekankan bahwa setiap anak 

mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera 

lahir dan batin, serta berhak tas pemenuhan keburuhan dasarnya untuk 

tumbuh dan berkembangan secara layak, dan hak untuk mencapai standar 

hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral, dan sosial 

anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh UUPA 

memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, 

masyarakat, pemerintah dan negara.39 

d. Prinsip Penghargaan terhadap pendapat anak 

Prinsip penghargaan terhadap anak adalah penghormatan atas hak-hakuntuk 

berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan 

terutama jika menyangkut hal-hak yang mempengaruhi hidupnya.40 

Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas 

perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi 

manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar 

bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena anak yang mengalami 

kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya akan mengalami 

banya resiko, seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik 

                                                             
39Liza Agnesti Krisna, Hukum Perlindungan Anak Panduan Anak yang Berkonflik dengan 

Hukum, h. 102-103. 
40Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan dibawah 

Umur, h. 63. 
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buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan, memiliki 

keterampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat 

tinggalnya, dan tidak memiliki rumah.41 

Dengan adanya prinsip-prinsip perlindungan anak di harapkan agar upaya 

perlindungan anak dapat berjalan secara lancar dan pelaksanaannya makin baik, 

sehingga dapat mengurangi pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat terutama 

terhadap anak. 

C. Perlindungan Anak Dalam Lingkup Pendidikan  

Anak adalah manusia. Penghargaan, penghormatan, dan hak anak haruslah 

dilindungi oleh segenap bangsa, ketentraman hidup anak dalam menjalankan 

pendidikanya mesti dijadikan entry point dalam memosisikan anak sebagai 

terpenting dalam kehidupan masyarakat. Beragam kebijakan dan program terukur 

dalam kerangka perlindungan anak harus menjadi agenda terdepan dalam 

memberikan perlindungan terbaik bagi anak dalam lingkup pendidikan.42 

Anak sebagai generasi penerus bangsa, harus dilindungi dari kecil sampai 

dewasa. Jika anak sejak kecil sudah berada di dalam lingkungan kejahatan, anak itu 

pasti menjadi pelaku kejahatan di kemudian hari, dan akan merasahkan kehidupan 

masyarakat. Oleh karena itu perlunya upaya perlindungan anak dijalankan secara 

baik oleh penanggung jawabnya, dengan terlaksananya upaya perlindungan anak di 

harapkan dapat melindungi anak tersebut dari dia kecil hingga dewasa. Upaya 

                                                             
41Liza Agnesti Krisna, Hukum Perlindungan Anak Panduan Anak yang Berkonflik dengan 

Hukum, h. 104. 
42Eggi Sudjana, HAM dalam Prespektif Islam Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan 

Modernitas yang Hakiki, h. 232.  
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penegakan perlindungan anak ini bukan hanya harus di dalam lingkup keluarga 

sebagai upaya langsung perlindungan anak, tetapi juga dalam lingkup 

pendidikannya yang dimana anak menghabiskan waktunya terbanyak setelah 

keluarganya, dan tempat anak mendapatkan ilmu, bergaul dengan teman-temannya, 

belajar menghargai teman sebaya ataupun yang lebih muda darinya dan belajar 

untuk menghormati guru dan orang yang lebih tua.  

Pendidikan adalah aset bangsa. Pendidikan mencirikan pembangunan 

karakter bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan serta merta melahirkan 

kemajuan dan peradaban bangsa. Sebaliknya, pendidikan yang buruk akan 

berimplikasi negatif bagi jalanya roda pemerintahan dan ketersediaan partisipasi 

publik yang cerdas. Begitu pentingnya keberadaan pendidikan, maka terpenuhinya 

hak atas pendidikan atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang amat 

penting dalam kehidupan masyarakat.43 

Dilingkup pendidikan pula kerakter anak dapat terbentuk, yang dimana 

menjadi permasalahan pendidik untuk mendidik anak yang bukan hanya atas ilmu 

pengetahuan tetapi juga atas pendidikan norma dan moral yang berlaku dalam 

masyarakat, agar anak tersebut dapat membedakan yang baik dan buruk, sehingga 

di masa depan diharapkan anak tersebut dapat menjadi generasi penerus bangsa 

yang mampu untuk mensejahterakan bangsanya. Tapi sering kali yang terjadi 

terbalik dengan apa yang diharapkan dikarenakan banyaknya pendidik yang malah 

menjadi pelaku pelanggaran HAM yang mengakibatkan hak anak tersebut 

                                                             
43Eggi Sudjana, HAM dalam Prespektif Islam Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan 

Modernitas yang Hakiki, h. 162. 
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terlanggar yang menimbulkan berbagai kerusakan baik bagi anak, keluarga dan juga 

pemerintah. 

Konsep pendidikan Islam tentang anak adalah upaya sadar yang dilakukan 

pendidik kepada peserta didik kepada pesarta didik yang bertujuan membentuk 

anak menjadi insan kamil yang dilakukan dalam lingkup keluarga, sekolah dan 

masyarakat yang berpedoman pada perinsip pendidikan dan berlandaskan ajaran 

Islam. Yang dimaksud insan kamil adalah manusia yang sempurana atau manusia 

yang bertakwa, atau manusia beriman. Adapun pendidikan yang dimaksud adalah 

pendidikan manusia seutuhnya; pendidikan yang integral dan terpadu; pendidikan 

yang seimbang; pendidikan yang universal; dan pendidikan yang dinamis.44 

Konsep pendidikan dalam Islam dan pada konsep pendidikan nasional 

memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengembangkan karakter dan ilmu anak 

yang baik, agar berguna untuk kehidupan mereka dimasyarakat. Dengan 

terbentuknya akhalak yang baik dan anak yang berilmu akan meningkat 

kesejahteraan dan perkembangan bangsa, karena anak adalah harapan penerus 

bangasa.  

Terjadinya pelanggaran HAM dalam lingkup pendidikan bukan hanya 

disebabkan oleh guru tetapi sering disebabkan oleh anak itu sendiri yang sadar 

ataupun tidak telah melakukan pelanggaran HAM, Anak tidak hanya sebagai 

korban tetapi juga sebagai pelaku pelanggaran HAM yan mereka tidak sadari.  

                                                             
44Kanthi Pamungkas Sari dan Maghfiroh, Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif 

Pendidikan Islam Ibn Khaldun, Jurnal Cakrawala 10, No. 2 (Desember 2015), h. 228. 
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Permasalahan pelanggaran HAM di lingkup pendidikan menjadi maslah yang 

dihadapi pemerintah ketika melaksanakan perlindungan terhadap anak karena anak 

merupakan harapan bangsa dan harus dilindungi serta dipenuhi hak-haknya, tetapi 

anak tersebut melakukan tindak pidana atau anak sebagai pelaku kejahatan, dalam 

hal itu negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakan hukum dan 

memberikan keadilan baik pada anak sebagai pelaku ataupun kepada korban45 

Dapat dilihat bahwa pemerintah tetap melaksanakan hukum walaupun pelaku 

pelanggar tersebut adalah anak, yang membuktikan pemerintah dapat berlaku adil 

dalam menghukum pelaku kejahatan walaupun pelaku tersebut memiliki status 

sebagai anak. Tetapi dikenyataan nya masih banyak pelaku pelanggaran HAM yang 

dilakukan oleh anak tidak mendapatkan saksi dan malah dibiarkan, padahal 

pelanggaran HAM yang dibiarkan bisa jadi akan menimbulkan kerusan baik kepada 

korban ataupun pelaku baik dalam jangka waktu singkat ataupun lama. 

Pemerintah menaruh perhatian terhadap pendidikan anak. Bentuk perhatian 

pemerintah terhadap pendidikan terbukti disahkan dalam UU sisdiknas No. 20 

tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak 

serta  peradaban bangsa yang dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta 

bertanggung jawab.”46 

 

Sayangnya, anak-anak indonesia belum menikmati apa yang seharusnya 

dinikmati oleh anak berdasarkan tujuan dari pendidikan nasional. Sebagian dari 

                                                             
45Liza Agnesti Krisna, Hukum Perlindungan Anak Panduan Anak Yang Berkonflik dengan 

Hukum, h. 2. 
46UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 (Cet II; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 15. 
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mereka hidup dengan wajah penuh muram, tekanan dan ancaman. Akhir-akhir ini 

sering terdengar dalam dunia pendidikan tindak kekerasan terhadap anak, 

kekerasan tersebut bukan hanya kekersan fisik tetapai juga pisikis berupa 

diskriminasi, padahal kekerasan terhadap termasuk tindak peranggaran HAM anak 

yang amat merugikan anak dalam tumbuh kembangnya. 

Pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi dilingkup pendidikan pada saat 

ini amat marak terjadi yang membuktikan tidak efektifnya perlaksanaan UU 

perlindungan anak yang dimaksudkan dapat melindungi anak dari segala tindakan 

yang dapat menghalagi dia untuk tumbah dan berkembang sebagai mestinya. 

Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi dalam lingkup pendidikan di indonesia 

dapat dilihat dari dunia informasi, yaitu televisi serta media cetak dan elektronik. 

Pelanggaran HAM dalam linkup pendidikan contohnya saja: 

1. Guru memukul anak muridnya 

2. Guru mencabuli anak muridnya 

3. Guru menghardik anak muridnya 

4. Guru mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada muridnya 

5. Guru memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan semestinya 

6. Guru tidak memberikan pengajaran dengan berbagai alasan  

7. Guru melakukan pembiaran kepada tingkah laku anak muridnya, serta 

lain sebagainya dalam kontes merugikan anak 

Selain, dari guru, lingkungan sekolah juga melakukan tindakan yang 

melanggar perlindungan anak di sekolah, contohnya saja: 

1. Teman-teman memukuli salah seorang temanya 

2. Siswa melakukan tidak buliying 
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3. Siswa melakukan melakukan kekerasan seksual kepada sesama siswa 

4. Masyarakat sekolah seperti security, penjaga sekolah, pembersih 

sekolah, dan lainya, melakukan perbuatan pelanggaran HAM anak.47 

Perlindungan anak dalam lingkup pendidikan dalam UU No. 35 Tahun 2014 

Pasal 54 secara tegas menyatakan: 

a. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan 

perlindungan dari tindak kekerasan, fisik, psikis, kejahatan seksual, dan 

kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, 

sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. 

b. Perlindungan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, 

tenaga kependidikan, aparat pemerintahan, dan/atau masyarakat48 

 

Secara normatif pemerintah telah menunjukkan komitmenya dalam bentuk 

konstitusi dan regulasi, namun beragam pelanggaran hak pendidikan masih terus 

terjadi dengan berbagai variasi dan polanya. Kekerasan yang terjadi tak hanya 

mewujudkan dalam bentuk kekerasan fisik, seksual, emosiaonal dan kekerasan 

dunia maya, namun dalam banyak kasus juga terjadi kekerasan dalam bentuk 

kebijakan. 

     Perlindungan anak dilingkup pendidikan sangat dibutuhkan untuk selalu 

melindungi anak agar mereka dapat menuntut ilmu secara bebas tanpa ada yang 

menghalaginya. Perlindungan anak dilingkup pendidikan tidak bisa di pandang 

sebelah mata, karena telah banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM 

dilingkup pendidikan indonesia yang membutukan pemerintah untuk menindak 

lanjutinya, dimana pemerintah harus dapat bekerjasama dengan setiap penanggung 

                                                             
47Laurensius Arliman, Dinamika dan Solusi Perlindungan Anak di Sekolah, Jurnal Selat, 

Padang, Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017, h. 226 
48Republik Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014. 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2014/uu35-2014bt.pdf 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2014/uu35-2014bt.pdf


43 

 

jawap perlindungan anak di wilayah sekolah. Di mana pemerintah dapat turun 

langsung di sekolah-sekolah setiap daerah, agar melihat langsung kondisi 

perlindungan anak dilingkup pendidikan, karena dari situ pemerintah dapat 

mengetahui bagian-bagian apa saja tingkat kebutuhan perlindungan anak di 

sekolah, selain itu dapat menjadi pembanding dari perlindungan anak di setiap 

sekolah di indonesia agar bisa mewujudkan sebuah konsep perlindungan anak yang 

berkelanjutan, untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang mewujudkan 

genarasi bangsa yang berpendidikan. 

1. Sistem Pendidikan Pesantren  

Mengetahui bagaimana sistem pendidikan yang ada di pesantren harus lah 

didahului dengan pengetahuan umum mengenai pesanren itu sendiri, yang mana 

pesantren adalah sekolah yang dasar pendidikannya adalah pendidikan agama islam 

yang jauh berbeda dari sekolah-sekolah negri sehingga, sistem pendidikannya akan 

jauh berbeda dari sekolah yang lainya. 

Kata pondok pesantren merupakan gabungan antara kata pondok dan 

pesantren. Menurut M. Arifin pondok pesantren. Merupakan suatu lembaga 

pendidikan agama islam yang tumbuh serta diakui sekitar, dengan sistem asrama 

dimna santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau 

madrasah yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari seorang atau bebrapa 

kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismati serta independen dalam segala 

hal49 

Pondok pesantren merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyiaran 

agama islam di indonesia, Malik Ibrahim yang dikenal dengan nama Sunan Ampel, 

                                                             
49Achmad Patoni, Peran Kyai Pesantren Dalam Partai Polotik, (Cet II; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2003), h. 87. 
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slah seorang wali songo, banyak disebut dalam sejarah sebagai pendiri pesantren 

yang pertama pada abad ke-15. Pada waktu itu, pesantren memperoleh fungsi yang 

penting sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama Islam. Ia mendidik sejumlah 

muridnya yang ditampung dan tinggal bersama dalam rumahnya di Gresik. para 

santri yang sudah selesai dari pendidikanya, lalu pulang ketempat asal masing-

masing, dan mulai menyebarkan islam. Antara lain dengan mendirikan pesantren-

pesantren baru.50 

Pendapat diatas dapat disimpulakan bahwa awal mula didirikannya pesantren 

dengan tujuan pendidikan dan menyiarkan agam Islam, dan hal tersebut masih 

berlaku hingga saat ini walau pun pesantren-pesantren yang saat ini ada bukan 

hanya mengajarkan tentang agama islam saja tapi, juga mengajarkan pendidikan 

umum lainya seperti yang ada di sekolah-sekolah yang tidak berbasis pesantren, 

walaupun pendidikan di pesantren masih didomunasi dengan pendidikan agama 

islam sebagaimana tujuan awalnya. 

Pesantren memiliki pola hidup bersama antara sntri dengan kyai dan mesjid 

sebagai pusat aktifitas merupakan suatu sistem pendidikan khas yang tidak ada 

dalam lembaga pendidikan lain. Keunikan lain yang terdapat dalam sistem 

pendidikan pesantren adalah tentang metodo pengajaran sebagai berikut: 

a. Sorogan 

Kata sorogan berasal dari jawa sodoran atau yang di sodorkan artinya suatu 

sistem belajar secara individu dimana seorang santri berhadapan dengan seorang 

guru, terjadi interaksi saling mengenal diantara keduanya.51 

                                                             
50Mustafa Syarif, Administrasi Pesantren (Cet I; Jakarta: PT Paryu Berkah , 1980), h. 5. 
51Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia: Lintasan Perkembangan Dan 

Pertumbuhan, (Cet I; Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), h. 50. 
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Sistem sorogan ini menggambarkan bahwa kyai dalam memberikan 

pengajaran senantiasa berorientasi pada tujuan, selalu berusaha agar santri yang 

bersangkutan dapat membaca, mengerti dan mendalami isi kitab. Dengan adanya 

suatu sistim pengajaran dengan sorogan ini seorang kyai mampu mengevaluasi 

langsung kemampuan santi, dan hubungan antara santri dan kyai lebih dekat. 

b. Wetonan 

Istilah wetonan ini merupakan suatu bentuk rutin harian, akan tetapi 

dilaksanakan pada saat-saat tertentu. Misalnya dilaksanakan pada setiap hari jum’at 

sholat shubuh, dan sebagainya. Kyai membaca kitab dalam waktu tertentu dan 

santri dengan membawa kitab yang sama mendengar dan menyimak bacaan kyai 

itu. Tidak ada ketentuan absensi, sehingga santri bisa datang atau tidak.52 

Dalam sistem pengajaran ini apa yang dibaca para kyai tidak dapat dipastikan 

seratus persen dapat dimengerti oleh santri karna penyampaian para kyai yang 

berbeda-beda dan pemahaman santri yang berbeda-beda, menjadi kandala tersendiri 

bagi sistem ini. 

c. Bandongan  

Dalam sistem bandongan ini bisa juga di sebut halaqoh yang dalam 

pengajaranya, kitab yang dibacakan kyai yang di bawa oleh santri adalah sama, 

kemudian santri mendengarkan dan menyimak bacaan sang guru. 

  

                                                             
52Mukti Ali, Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini, (Cet I; Jakarta: Rajawali Press. 1987), 

h. 19. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif. Menurut Croswell, 

penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk 

mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.Untuk mengetahi gejala sentral 

tersebut tersebut peneliti melakukan wawancara terhadap peserta penelitian dengan 

mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas.53 

Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan 

dengan cara turun langsung melihat gejala sosial dan melibatkan orang-orang yeng 

terkait dengan gejala sosial tersebut. Lalu mengumpulkan informasi tersebut untuk 

di analisis. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan dan memberikan solusi dari 

masalah yang terjadi. 

2.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone dengan 

masalah tentang efektivitas uu perlindungan anak dalam melindungi hak anak 

dilingkup pendidikan prespektif hukum Islam. 

Disamping itu, peneliti juga berdomisil di daerah tersebut dan alumni dari 

pesantren tersebut, sehingga akan memudahkan untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini di bandingkan tempat penelitian yang berbeda. 

 

                                                             
53J.R Raco , Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta : Grasindo, 2010), h.37. 
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B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan dengan menggambarkan 

suatu pandangan atau paradigma tentang keadaan masyarakat lengkap 

dengan struktur,lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling 

berkaitan. Dengan penelitian ini suatu fenomena sosial dapat di analisis 

dengan faktor-faktor yang mendorong dan mendasari terjadinya proses 

tersebut.54 

2. Pendekatan Yuridis merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan 

bahan Hukum, dengan cara menalaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas 

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

kasus yang ditiliti. 

3. Pendekatan Normatif Syar’i merupakan pendekatan yang dilakukan 

dengan berdasar pada hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur’an, 

Hadist-hadist dan pendapat para ulama. 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Data Primer adalah adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari tempat penelitian, berupa wawancara, jajak pendapat dari 

individu atau kelompok maupun dari objek yang sudah di observasi.  

 

                                                             
54Soerjono soekanto , sosiologi suatu pengantar (jakarta: CV Rajawali, 1982), h.23 
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NO DAFTAR INFORMAN 

1 Guru  2 Orang 

2 Guru BK 2 Orang 

3 Siswa 5 Orang 

 

2. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang di peroleh melalui 

media perantara atau secara tidak langsung. Berupa buku, catatan, bukti 

yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak 

di publikasikan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Sesuai dengan permalahan, tujuan dan sumber data. Maka metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan 

maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah 

fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui 

sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan 

untuk melanjutkan suatu penelitian.55 Jadi observasi adalah suatu aktivitas 

untuk mengamati terhadap suatu objek secara langsung di lokasi penelitian 

                                                             
55“Pengamatan”. Wikipedia the Free Encyclopedia.  https://id.m.wikipedia.org/wiki/ 

pengamatan  (14/Januari/2020) 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/
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serta mencatat secara sistematis terhadap apa saja gejala-gejala yang 

terjadi. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan alat pengumpul data berupa tanya jawab secara 

lisan antara pencari informasi dengan sumber informasi (informan). 

Teknik Pengumpulan data melalui wawancara ini dipergunakan karena 

merupakan alat efektif dalam pengumpulan data sosial tentang tanggapan, 

pendapat, perasaan, motivasi, keyakinan, hasil pemikiran dan pengetahuan 

seseorang tentang masalah penelitian atau makna suatu kasus, prilaku dan 

lain-lain. Bagi Peneliti, yang perlu disadari adalah bahwa dalam 

wawancara terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hasil wawancara, 

Yaitu: pewawancara, informan, topik penelitian (yang tertuang dalam 

daftar pertanyaan ) dan situasi wawancara.56 

3. Telaah Dokumen  

Telaah dokumen adalah kegiatan untuk menghimpun dan menganalisis 

data-data yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen  yang tertulis 

maupun berupa gambar. Tujuan telaah dokumen ini untuk memperoleh 

data tambahan selain dari data yang diambil dari lapangan. 

4. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi 

yang relevan dengan topik atak masalah yang yang menjadi objek 

penelitian. Informasi tersebut dapat di peroleh dari buku-buku, karya 

                                                             
56Rianto Adi, metodologi penelitan Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit,2004), h. 73. 
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ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lainnya. 

Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfatkan semua 

informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. 

E. Instrumen Penelitian 

Merupakan alat yang di gunakan dalam penelitian dengan maksud untuk 

mendapatkan data yang di perlukan dalam penelitian. Adapun alat yang di perlukan 

diantaranya, Alat dokumentasi dan Alat Tulis 

1. Peneliti  

Satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian adalah Peneliti itu 

sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat bantu seperti alat tulis, 

kamera dan alat perekam, tetapi kegunaan dan pemanfaatan alat-alat itu 

tergantung pada peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen 

(participant-observer) di samping memiliki kelebihan juga mengandung 

beberapa kelemahan. Kelebihannya yaitu peneliti dapat melihat langsugn, 

merasakan dan mengalami apa yang terjadi dengan subjek yang ditelitinya 

dan juga mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi 

dan kapan penelitian bisa di hentikan. Sementara kelemahannya yaitu 

peneliti tidak mudah menjaga ibyektivitas dan netralisasi peneliti. 

Keterlibatan subjek memang bagus dalam penelitian kualitatif, tetapi jika 

tidak hati-hati, peneliti akan secara tidak sadar mencampur adukkan antara 

data lapangan hasil observasi dengan pikiran-pikirannya sendiri.57 

                                                             
57Prasetya Irawan. Penelitian Kulitatif, http://web suplemen.ut.ac.id/mapu5103/sub1_2.html 

(14/Januari/2020) 
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2. Alat Dokumentasi 

Merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan alat bukti dan data 

akurat sehingga penelitian lebih akurat dalam memberikan penjelasan 

penelitian. Alat dokumentasi seperti : kamera, alat perekam, atau 

handphone 

3. Alat Tulis 

Perlatan yang digunakan untuk menuliskan data mentah yang di dapatkan 

dalam penelitian maupun data-data tentang informan yang nanti akan di 

susun dalam dokumen penelitian secara sistematis. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

 Merupakan teknik yang dilakukan untuk mengolah data mentah yang 

didapatkan dari lapangan dan dijadikan data-data yang ilmiah dan 

sistematis.Adapun teknik pengolahaan data dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Klasifikasi Data, Klasifikasi data berfungsi untuk mengelompokkan atau 

mengklasifikasikan data menurut sifat, jenis dan sumber data yang didapatkan 

dari pengumpulan data. 

b. Editing Data merupakan tahapan pemeriksaan data yang telah terkumpul 

untuk mengetahui apakah data yang terkumpul telah cukup baik dan dapat 

diolah dengan baik. 

2. Analisis Data 
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Merupakan upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi 

sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat 

untuk solusi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun 

cara menganalisi data yaitu dengan melakukan reduksi data yang 

merubakan suatu bentuk analisi yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data 

dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulannya dapat ditarik dan 

diverifikasi.58 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

menjamin keakuratan data. Data yang salah akan menarik kesimpulan yang salah 

begitupun sebaliknya. Dengan demikian data awal sampai data akhir diharapkan 

dapat lebih berkesinambungan dan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan 

sehingga didalam melakukan penarikan kesimpulan atau hasil akhir penelitian 

proposal ini lebih sistematis dan tepat sasaran. Sehingga data yang dipaparkan pada 

teks sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. 

 

  

                                                             
 
58“Pengertian Analisis Data”, Pengertianku.http://www.pengertianku.net/2015/09/pengertian-

analisis-data-dan-tujuannya.html (14/Januari/2020) 

 

http://www.pengertianku.net/2015/09/pengertian-analisis-data-dan-tujuannya.html
http://www.pengertianku.net/2015/09/pengertian-analisis-data-dan-tujuannya.html
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BAB IV 

EFEKTIVITAS UU PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI HAK 

ANAK DILINGKUP PENDIDIKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI 

KASUS PESANTREN AL-IKHLAS KABUPATEN BONE) 

  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1.  Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Bone  
 

 

Secara geografis Kabupaten Bone terletak sangat strategis karena merupakan 

pintu gerbang pantai timur Sulawesi Selatan yaitu pantai barat Teluk Bone yang 

memiliki garis pantai yang cukup panjang yang membujur dari utara ke selatan 

menyusuri teluk Bone. Kabupaten Bone adalah salah satu daerah otonom di 

provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota 

Watampone, berdasarkan data Kabupaten Bone dalam angka tahun 2015 yang 

diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah penduduk 

Kabupaten Bone tahun 2015 adalah 738.515 jiwa terdiri atas 352.081 laki-laki dan 

386.434 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559 km2 

persegi, rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 162 jiwa per 

km2. Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur 

Sulawesi Selatan, memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa 

53 
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dikawasan timur Indonesia yang secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 328 

desa dan 44 kelurahan. Kabupaten ini terletak 174 km kearah timur kota Makassar, 

berada pada posisi 4’13’-5’6’ LS dan antara 119’42’-120’-30’ BT. Luas wilayah 

Kabupaten Bone 4.559 km2.59 

Adapun batas wilayah Kabupaten Bone adalah:  

a.   Sebelah utara bebatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng  

b.   Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa  

c.   Sebelah timur berbatasan dengan teluk Bone  

d.   Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru.  

2.  Data Kependudukan Kabupaten Bone  

Kabupaten Bone terdiri atas 27 Kecamatan yang diperinci menjadi 333 desa 

dan 39 kelurahan. Berikut perincian wilayah Kabupaten Bone.  

Tabel 1.1 Kondisi wilayah Kabupaten bone sesui dengan data Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Bone 2020 

No  Kecamatan  Nama Ibu Kota  

Kecamatan  

Jumlah 

Desa/Kelurahan  

1  Bontocani  Kahu  10 

2  Kahu  Palattae  20 

3  Kajuara  Bojo  18 

4  Salomekko  Manera  8 

5  Tonra  Bul-Bulu  11 

6  Patimpeng  Latobang  10 

7  Libureng  Camming  20 

8  Mare  Kadai  18 

9  Sibulue  Pattiro Bajo  20 

10  Cina  Tanete Harapan  12 

11  Barebbo  Apala  18 

12  Ponre  Lonrong  9 

13  Lappariaja  Matango  9 

                                                             
59Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone 2020 diakses pada tanggal 26 September 

2020.   
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14  Lamuru  Lalebata  12 

15  Tellu Limpoe  Tujue  11 

16  Bengo  Bengo  9 

17  Ulaweng  Taccipi  15 

19  Awangpone  Maccope  18 

20  Tellusiattinge  Tokaseng  17 

21  Amali  Taretta  15 

22  Ajangale  Pompanua  14 

23  Dua Boccoe  Uloe  22 

24 Cenrana  Cenrana  16 

25  Taneteriattang 

Barat  

Macanang  8 

26  Taneteriattang  Salekoe  8 

27  Taneteriattang 

Timur  

Lonrae  8 

(Data ini diambil di Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone 2020) 

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Bone berdasarkan hasil sensus 

penduduk Kbupaten Bone adalah 734.119 jiwa, terdiri atas 349.717 laki-laki dan 

384.402 perempuan, dapat dilihat pada table berikut ini. 

 

No  Kecamatan  Laki-laki  Perempuan  

1  Bontocani  7.744  7.814  

2  Kahu  18.296  19.870  

3  Kajuara  17.326  18.303  

4  Salomekko  7.464  7.824  

5  Tonra  6.406  6.884  

6  Patimpeng  7.809  8.369  

7  Libureng  14.801  14.780  

8  Mare  12.623  13.405  

9  Sibulue  15.715  17.814  

10  Cina  12.429  13.578  

11  Barebbo  12.617  14.442  

12  Ponre  6.616  6.961  

13  Lappariaja  11.239  12.308  

14  Lamuru  11.509  13.171  

15  Tellu Limpoe  6.948  7.066  

16  Bengo  12.227  13.153  

17  Ulaweng  11.500  13.128  

18  Palakka  10.394  12.006  

19  Awangpone  13.416  15.618  

20  Tellusiattinge  18.568  21.364  

21  Amali  9.402  11.251  
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(Data ini diambil di Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone 2020) 

3. Pondok Pesantren Al-Ikhlas 

Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, Sulawesi Selatan bernaung di bawah 

Yayasan Al-Ikhlas Bone yang didirikan pada tanggal 18 September 2000 M, 

bertepatan tanggal 19 Jumadil Akhir 1421 H. Pesantren ini didirikan oleh H. Andi 

Muh. Umar (Alm.) dan Hj. Andi Bunga Tungke (Almh) sebagai wujud keprihatinan 

terhadap kualitas dan kuantitas pendidikan di dalam masyarakat, sementara 

tantangan di masa depan semakin menuntut sumber daya manusia yang handal. 

Lembaga pendidikan pesantren dengan sistem boarding school sengaja 

dipilih karena sistem ini terbukti lebih efektif memberikan pemahaman dan 

penghayatan nilai-nilai pendidikan secara komprehensif, meliputi keseimbangan 

aspek kognitif, keterampilan dan psikomotorik di satu pihak, dan keseimbangan 

antara kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual di pihak lain. Sistem ini juga 

efektif memproteksi anak-anak usia muda untuk tidak terjerumus ke dalam 

pergaulan bebas dengan segala akibat buruknya, termasuk penyalahgunaan narkoba 

dan zat adiktif lainnya yang kini menunjukkan angka-angka yang semakin 

memprihatinkan. 

22  Ajangale  12.676  14.661  

23  Dua Boccoe  13.880  16.216  

24  Cenrana  11.301  12.509  

25  Taneteriattang 

Barat  

22.162  24.082  

26  Taneteriattang  23.751  26.822  

27  Taneteriattang 

Timur  

20.898  20.063  

TOTAL  349.717  384.402  
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Meskipun bernaung di bawah satu yayasan keluarga, Pesantren Al-Ikhlas 

tetap dikelola secara profesional, terbuka, transparan dan demokratis. Yayasan ini 

tetap terbuka untuk melibatkan berbagai pihak guna mewujudkan visi, misi dan 

tujuan Pesantren Al-Ikhlas. 

Pendidikan formal: 

1. Madrasah tsanawiyah yang disingkat Mts adalah jenjang pendidikan formal 

yang setara dengan SMP, yang Pengelolaannya dilakukan oleh Dapertemen 

Agama. Yang dimana karikulum yang diberikan di Mts sama dengan 

karikulum pendidikan SMP, hanya pada Mts terdapat porsi yang lebih 

banyak pendidikan agama islam.  

2. Madrasah aliyah atau yang disingkat MA adalah jenjang pendidikan formal 

yang setara dengan SMA, yang Pengelolaannya dilakukan oleh Dapertemen 

Agama. Yang dimana karikulum yang diberikan di MA sama dengan 

karikulum pendidikan SMA, hanya pada MA terdapat porsi yang lebih 

banyak pendidikan agama islam.  

Identitas Kepondokan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung-Bone 

Nama                                  : Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung-Bone 

Alamat                                : Jl. Pendidikan No. 2 

Desa                                    : Ujung 

Kecamatan                          : Dua Boccoe 

Kabupaten                           : Bone 

Provinsi                               : Sulawesi Selatan 

Email                                   : info.alikhlasujung@gmail.com 
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Website                               : www.alikhlasbone.ac.id 

Pendiri                                : Yayasan Al-Ikhlas Bone 

Didirikan                            : 18 September 2000 

Nomor Statistik Pondok     : 512 730 120 006 

B. Bentuk Upaya Perlindungan Hak Anak Adalam Lingkup Pendidikan Di  

Pesantren Al-Iklas 

Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa, yang senantiasa 

harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai 

manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagaian dari hak 

asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvesi 

perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa 

dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita 

bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan. 

Anak adalah manusia, yang harus dihargai, dijaga, dan dilindungi oleh 

segenap bangsa, dikarenakan anak adalah masa depan bangsa. Terutama dalam 

lingkup pendidikan, pendidikan adalah aset bangsa yang juga dapat menjadi ciri 

pembangunan karakter bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan serta merta 

melahirkan kemajuan dan peradaban bangsa, sebaliknya jika pendidikan yang 

buruk akan berimplikasi negatif bagi jalanya roda pemerintahan dan ketersediaan 

publik yang cerda. Pebegitu pentingya keberadaan pendidikan, maka terpenuhinya 

hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang amat penting dalam 

kehidupan masyarakat. 
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Pentingnya hak pendidikan juga dibarengi juga dengan pentinya 

perlindungan hak anak, karena anak sebagai penerima pendidikan sejak usia dini 

juga menjadi sosok yang rawan terkena pelanggaran HAM. Oleh sebab itu anak 

harus tetap dijaga dan dilindungi selama peroses memperoleh pendidikan agar 

mereka dapat menjalankan peroses pendidikan secara maksimal tanpa ada 

gangguan berupa pelanggaran-pelanggaran hak yang dapat mengganggu proses 

pendidikannya, hal ini menjadi salah satu sebab penting untuk adanya perlindungan 

anak dilingkup pendidikan. 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjmin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, 

secara optimal sesuai dengan harkat dan marbat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berbicara tentang perlindungan anak 

terutama yang berada dilingkup pendidikan. maka berbicara mengenai apa saja 

bentuk upaya yang di lakukan pihak sekolah dalam hal ini pihak pesantren al-ikhlas 

dalam melindungi hak anak. Pada zaman ini sangat banyak terjadinya pelanggaran-

pelanggaran HAM terutama bagi anak di bawah umur yang telah banyak meresah 

masyarakat umum terutama pemerintah karena anak adalah harapan bangsa 

kedepanya sehingga harus dilindungi dan dijaga, olehkarna itu pemerintah 

membuat peraturan undang-undang mengenai perlindungan anak, yaitu UU No. 35 

Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan adanya peraturan ini diharapkan 

bahwa pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi terhadap anak dapat berkurang 

di masa depan.  
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Tanggung jawab upaya perlindungan hak anak sesuai dengan UU No. 35 

pasal 20 Tahun 2014 adalah usaha yang dilakukan oleh setiap orang baik dari orang 

tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara, setiap orang memiliki 

kewajiban dalam melakukan upaya perlindungan anak baik dengan cara tidak 

melakukan pelanggaran HAM ataupun dengan menghentikan terjadinya 

pelanggaran HAM anak. Ada pun dilingkup pendidikan sesuai dengan UU No. 35 

Pasal 54 Ayat 2 Tahun 2014 yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak 

yaitu pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat, maka 

upaya perlindungan hak anak yang ada di Pesantren Al- Ikhlas dilakukan oleh 

masyarakat yang tinggal di Pesantren dalam hal ini yaitu guru, staf, dan pembina 

yang ada dalam lingkup Pesantren, ada pun bentuk upaya perlindungan hak anak 

yang dilakukan oleh pihak pesantren sebagai berikut: 

1. Buku saku santri  

“menurut Ustadz Murdani bahwa pihak pesantren telah banyak melakukan 

upaya perlindungan anak, yang salah satunya adalah memberikan buku saku 

santri kepada santri yang berisi panduan dalam menjalankan kehidupan di 

pesantren, dan juga peraturan, hak dan tanggung jawab santri selama sekolah 

di Pesantren”60 

Buku saku santri diberikan oleh pihak pesantren sebelum santri memulai 

kehidupannya di Pesantren secara resmi, hal ini dimaksudkan agar santri dapat 

mengetahui dan memahami seperti apa saja pesantren itu dan bagai mana kehidupan 

di pesantren, buku ini juga dapat dikatakan sebagai buku panduan bagi santri yang 

baru masuk agar mereka siap dalam menjalankan kehidupanya di pesantren, bukan 

                                                             
60Ustadz Murdani, S. Th.I (33 Tahun), Guru Dan Kordinator BK MA, Wawancara Pada 

Tanggal 30 Agustus 2020 Di Desa Laponrong. 
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hanya berisi panduan tapi juga membahas tentang peraturan, hak, dan tanggung 

jawab sebagai santri. 

Pemberian buku saku santri oleh pesantren, merupakan upaya yang dilakukan 

pihak pesantren dalam melindungi anak, dimana buku saku santri bukan hanya 

sebagai pandua tatapi, juga beri peraturan,hak, dan tanggung jawab santri. Sengga 

santri tidak akan kebingugan dalam menjalani kehidupanya di pesantren, dengan 

adanya buku santri juga mengurangi terjadinya pelanggaran hak anak. 

2. Wawancara antara pihak pesantren dan wali santri 

“ Ustadz Murdani juga berkata bahwa wawancara dilakukan sebelum masuk 

kedalam pesantren, wawancara dilakukan oleh pihak pesantren kapada wali 

santri atau orang tua santri. Yang berisi pengenalan pesantren secara umum 

dan kesiapan untuk mengikuti peraturan yang ada di pesantren, juga wali 

santri juga dapat bertanya mengenai kehidupan pesantren atau hal-hal lainya 

yang tidak mereka mengerti”61 

Pesantren adalah sekolah yang memilik beberapa perbedaan dengan sekolah 

negri lainya, dimana pesantren adalah sekolah yang lebih menekankan ajaran 

agama islam dalam peroses pendidikannya, dan sekolah yang menganut sistem 

asrama dimana santri akan tinggal dipesantren dalam jangka waktu tertentu, 

sehingga memiliki peraturan yang berbeda dengan sekolah lainya. Oleh karena itu 

pihak pesantren melakukan wawancara kepada wali santri atau orang tua santri 

sebelum masuk secara resmi, agar wali santri dan santri dapat mengenal pesantren 

dan megetahui peraturan yang ada dalam pesantren. 

Wawancara dilakukan agar wali santri juga tau bagai mana kehidupan di 

pesantren dan apa saja peraturan yang ada, mengingat bahwa santri akan tinggal 

                                                             
61Ustadz Murdani, S. Th.I (33 Tahun), Guru Dan Kordinator BK MA, Wawancara Pada 

Tanggal 30 Agustus 2020 Di Desa Laponrong. 
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dalam pesantren selama peroses pedidikan berlangsung, sehingga sering terjadi 

beberapa kehawatiran bagi pihak santri dan wali santri ketika pertama kali masuk 

di pesantren, dengan wawancara ini diharapkan santri dan wali santri dapat lebih 

mengenal pesantren. Wawancara yang digunakan juga dengan cara tanya jawab 

agar wali santri lebih leluasa dalam bertanya tentang kehidupan santri di pesantren. 

3. Pembagian kelas secara merata. 

“Menurut Ustadzah Suriyanti Sebelum pembagian kelas pihak pesantren akan 

memberikan tes IQ kepada santri, setelah itu hasil tes tidak akan di 

perlihatkan kesantri dan hanya dilihat oleh pihak pesantre, Nantinya pihak 

pesantrin akan membagikan kelas berdasarkan hasil tes dan pertimbagan 

lainya. Pembagian kelas oleh pihak pesantren berdasarkan penggabungan 

antara hasil tes IQ yang rendah dan tinggi, bakat dan pertimbangan lainya 

agar dalam satu kelas tidak ada siswa yang seluruhnya pintar, oleh karna itu 

pesantren tidak memiliki sistem kelas unggulan atau yang lainya. Hal ini 

dilakukan agar pembagian ilmu yang diberikan dapat dilakukan secara 

merata”62 

Dalam pembagian kelas oleh pihak pesantren menggunakan penyamarataan 

siswa, untuk menghindari munculnya kelas unggulan yang sering terjadi di sekolah 

negri lainnya. Dengan penyamarataan ini diharapkan agar siswa dapat saling 

membantu dalam pelajaran agar pembelajaran yang diberikan oleh guru dapat di 

pahami oleh semua siswa di kelas, sehingga menghindari adanya siswa yang tidak 

memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Pembagian kelas yang dilakukan 

oleh pihak pesantren bukan hanya melihat dari hasil tes IQ siswa, tetapi juga dari 

bakat atau kemampuan siswa. Setelah pembagian kelas hasil tes IQ dan akan 

diberikan kepada wali kelas, agar wali kelas dapat mengenal tingkat IQ para 

                                                             
62Ustadzah Suriyanti, S.Ag (25 Tahun), Guru Dan Wali Kelas Sekaligus Alumni, Wawancara  

Pata Tanggal 1 September 2020 Di Desa Sailong. 
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muridnya dan menyesuaikan metode pembelajaran bagi siswa yang kurang dapat 

menangkap pembelajaran. 

Penyamarataan kelas ini dilakukan dengan tujuan agar semua kelas sama atau 

mememiliki derajat yang sama. Tampa adanya kelas unggulan atau kelas terbaik, 

guru dapat lebih adil dalam memberikan pembelajaran tampa membedakan kelas, 

agar siswa dapat memperoleh pendidikan yang sama dengan murid yang lain. 

Karena sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 ayat 1 yang mengatakan bahwa seluruh 

warga negara berhak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan 

pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya 

demi kesejahteraan hidup manusia, oleh karena itu dengan adanya pembagian kelas 

ini diharapkan siswa dapat memenerima pendidikan secara merata dan adil. 

Penyamarataan juga juga diharapkan dapat memberikan pendidikan yang 

lebih baik bagi siswa dan memberikan pendidikan dan menilai siswa secara adil. 

Karena sesuai dengan UU No. 20 pasal 5 (ayat 1)Tahun 2003 tentang setiap warga 

negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, 

pemberian hak yang sama dalam pendidikan dimaksud iyalah agar setiap siswa 

memperoleh hak untuk memiliki atau mendapatkan pendidikan yang sama tampa 

membeda-bedakan siswa. 

“Ustadzah Suriyanti mengatakan dalam memberikan nilai guru biasanya 

menggunakan cara nilai asli digabungkan dengan nilai tambahan, nilai asli 

yaitu nilai yang didapatkan oleh siswa ketika ujian atau nilai ujian sedangkan 

nilai tambahan yaitu nilai prilaku, keaktifan dan kemampuan siswa. 

Contohnya saja siswa mendapatkan nilai ujian 75 tapi dilihat lagi dari 

keseharian siswa dikelas bagai mana dia berprilaku, keaktifanya dan 

kemampuanya misalnya saja siswa ini kuat di hafalan dan aktif di kelas tapi 

pemahamannya kurang maka akan menjadi pertimbagan bagi guru untuk 
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menambah nilai, jadi nilai yang awalnya 75 dapat di naik misalnya saja 

menjadi 78 atau lebih sesui dengan pertimbangan guru, nilai yang diberikan 

bisa naik tapi tidak bisa turun”63 

Guru memiliki banyak pertimbangan dalam memberikan nilai bagi siswa. 

Nilai yang dimaksud adalah hasil ujian siswa baik itu ujian harian, bulanan ataupun 

akhir semester memiliki pertimbangan tersendiri bagi guru dalam memberikan hasil 

atau nilai. Tingkah laku atau akhlak siswa selama proses pembelajaran juga menjadi 

pertimbangan guru dalam memberikan nilai karena pesantren bukan saja ingin 

membuat siswa cerdas tetapi juga memiliki akhlak yang baik, selain akhlak ada juga 

aspek-aspek lain dalam memberikan nilai siswa. 

Selain pemberian nilai dengan cara diatas ada juga yang dinilai dari usaha 

siswa dalam mengerjakan ujian dan bagai mana mereka belajar selama proses 

pembelajaran, apakah mereka serius dalam menangkap pelajaran yang diberikan 

guru atau hanya asal-asalan atau tidak serius juga mejadi pertimbangan guru dalam 

memberikan nilai, dalam ujian siswa yang menjawab pertanyaan walaupun kurang 

benar atau tidak lengkap juga diberikan nilai yang dianggap sebagai poin usaha 

mereka. 

“Ustadzah Nurwati mengatakan dari dulu melakukan penilaian dengan 

Melihat dari usaha siswa dalam belajar dan memberikan poin penilaian sesui 

usaha siswa misalnya saja dalam ulangan fisika yang memiliki satuan-satuan 

dan rumus, jika menulis satuan dari angka dan menulis rumus dengan benar 

maka tentu saja memiliki nilai tambahan tersendiri, jika lupa memberikan 

satuan atau ada rumus yang tidak lengkap tetap diberi nilai yang tentu saja 

berbeda dengan nilai yang memberikan jawaban yang lengkap. Jawaban 

mereka juga dianggap sebagai usaha, dari pada yang Cuma memberikan 

jawaban kosong.”64 

                                                             
63Ustadzah Suriyanti, S.Ag (23 Tahun), Guru Dan Wali Kelas Sekaligus Alumni, Wawancara  

Pata Tanggal 1 September 2020 Di Desa Sailong 
64Ustadzah Nurwati, S.Si, S.Pd (34 Tahun), Guru Dan Wali Kelas, Wawancara Pada Tanggal 

3 September 2020 Di Desa Ujung.  
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Selain metode pemberian nilai diatas ada juga pemberian nilai dalam sistem 

poin. Yang digunakan dalam proses pembelajaran sehari-hari yang dimana guru 

memberikan pertanyaan kepada siswa, jika siswa berhasil menjawab maka akan 

mendapatkan poin dari guru, tanya jawab biasanya dilakukan ketika masih ada 

waktu yang tersisa di mata pelajaran tersebut sebelum pindah kemata pelajaran 

setelahnya, atau diawal pelajaran dimulai agar siswa dapat mengigat pelajaran yang 

diberikan guru sebelumnya. 

“Husnul Khatimah mengatakan bahwa guru bisanya melakukan tanya jawab 

dikelas dan bagi siswayang bisa menjawab pertanyaanya maka akan 

diberikan poin atau biasanya guru menunjuk siswa untuk menjawab 

pwrtanyaanya penunjukan ini dilakukan agar bukan hanya beberapa siswa 

saja mendapat poin tapi seluruh siswa.”65 

Metode pemberian nilai yang dilakukan oleh guru dipesantren al-ikhlas tidak 

hanya berusah menyamaratakan siswa tapi juga berusaha membuat siswa mengerti 

atas mata pelajaran yang diberikan. Baik dari pembagian kelas dan pemberian nilai 

siswa, pesantren selalu menekankan kesetaraan dan berusah membimbing siswa 

agar dapat mengerti pelajaran yang disampaikan guru, hal ini sesuai dengan UU 

No. 20 pasal 4 (ayat 1)Tahun 2003 yang dimana pendidikan diselenggarakan secara 

demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia, tindakan yang dilakukan pihak pesantren dalam menyamaratakan 

kelas sebagai usaha untuk tidak mendiskriminasi siswa yang kurang pintar dan 

berusah mengajar siswa tersebut agar dapat memahami pelajaran yang diberikan 

guru, selain itu nilai yang diberikan guru juga disesuaikan dengan usaha, akhlak 

dan berbagai pertimbangan lainya, usaha yang dilakukan pihak pesantren adalah 
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salah satu bentuk upaya perlindungan anak yang dimana siswa mendapatkan 

pendidkan yang sama dengan siswa lainya tampa adanya diskriminasi. 

4. BK dan MK 

“Ustadzah Andi Nuralih Takwa mengatakan bahwa pihak pesantren telah 

memiliki MK dan BK yang khusus untuk menangani konseling dan 

membimbing santri dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat dia 

selesaikan atau adanya peraturan yang dilanggar santri, jumlah guru BK 

iyalah dua orang BK Mts dan dua orang BK MA total empat orang  lalu MK 

terdiri dari satu wakil pimpinan pondok dan dua orang kordinator putra/putri. 

Adanya MK dan BK dimaksud kan untuk menangani masalah santri dengan 

santri dan santri dengan pesantren dalam hal ini santri yang melanggar 

peraturan atau tata tertip santri, tatip santri atau tata tertip santri telah 

disampaikan sebelumnya keseluruh santri. Dalam menangani santri terdapat 

alur penaganan santri yaitu: Peraturan dari atasan  -  Wali Kamar/Wali Kelas   

-   BK    -   MK, selain melakukan konseling dengan santri juga melakukan 

kepada wali kamar dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang 

terjadi di kamar santri baik dari santri yang melanggar peraturan atau 

masalah-masalah lainya.”66  

BK adalah kepanjangan dari bimbingan dan konseling, BK adalah proses 

interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan 

potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Sedangkan 

guru BK adalah guru yang bertugas untuk melakukan bimbingan dan konseling 

kepada siswa baik untuk mengembangkan potensinya ataupun memecahkan 

masalah yang tidak dapat dilesaikan siswa selama berada di sekolah. Pesantren Al-

Ikhlas juga memiliki guru BK yang pertugas memberikan konseling dan bimbingan 

kepada siswa yang diharapkan untuk dapat membantu siswa dalam memecahkan 

masalah yang mereka hadapi selama bersekolah di pondok pesantren, BK di 

Pesantren Al-Ikhlas sudah ada sejak tahun 2019. 
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Badan BK 

BK MTS : Andi Nuralih Takwa, S.Ag dan kurniawan, S.Sos 

BK MA  : Haerati, S.Sos dan Murdani S.Th.I 

Badan MK 

wakil pimpinan pondok : Harmono, S.Pd 

kordinator putra             : A. Ashar Fatahuddin, Lc 

kordinator putri              : Andi Nuralih Takwa, S.Ag 

MK adalah kepanjangan dari Mahkamah. MK yang berada di Pesantren Al-

Ikhlas adalah badan yang bertugas untuk menagani masalah-masalah yang tidak 

dapat diselesaikan oleh BK, selain itu juga menampung laporan-laporan santri 

berkaitan dengan guru yang berisi keluhan, yang nantinya akan dibicarakan dengan 

guru yang bersangkutan untuk ditanyakan kebenaranya dan nantinya akan diberikan 

hukum sesuai dengan peraturan yang ada jika terbukti benar.  

“Ustadzah Andi Nuralih Takwa juga mengetakan bahwa masalah atau 

pelanggaran yang dilakukan santri tidak akan disebar luaskan atau tidak akan 

diberitauhkan diluar dari pihak yang menaganinya, agar santri tersebut tidak 

dicap jelek atau nakal oleh guru atau santri lainnya yang agar tidak berakibat 

kepada diskriminasi antar santri dan menjadi pertimbangan oleh guru lain 

dalam memberikan pelajaran atau dalam pemberian nilai”67  

Kebijakan yang dikeluarkan pihak pesantren diatas dapat mengurangi 

terjadinya diskriminasi bagi siswa yang melakukan pelanggaran atau yang memiliki 

masalah. Sering kali seorang santri hanya melakukan satu pelanggaran tapi karna 

pelanggaran itu diketahui oleh seluruh santri dan guru membuat dia dianggap santri 

nakal yang berakibat kepada diskriminasi dari teman dan guru lainya, dan jika 
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terjadi diskriminasi maka akan menggangu pisikologis santri yang berakibat 

turunya kepercayaan diri dan pelajaran yang diterima tidak akan maksimal sehingga 

berpengaruh pada masa depan santri, jadi dengan adanya kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pihak pesantren tersebut selain memudahkan dalam penaganan 

santri yang bermasalah juga mengurangi terjadinya diskriminasi bagi santri yang 

bermasalah. Dengan kebijakan ini juga mengurangi adanya pelanggaran-

pelanggaran dan masalah-masalah yang timbul dikalangan santri sebesar 32% 

karena penanganan yang terarah dan dan jelas menjadikan kebijakan yang 

dikeluarkan pesantren amat mengurangi masalah-masalah yang ada dikalangan 

santri juga mengurangi adanya diskriminasi dikalangan santri akibat dari 

pelanggaran yang menyebar sehingga santri yang melanggar akan dianggap sebagai 

siswa yang nakal. 

Penaganan santri sebelum masuk ke BK terlebih dahulu akan ditangani oleh 

wali kelas atau wali kamar. bisanya untuk mengurngi terjadinya masalah antar 

santri bisanya wali kamar akan melakukan konseling setiap minggunya atau 

diwaktu-waktu tertentu agar mengetahui apa saja yang terjadi di asrama atau kamar, 

pengaturan kamar sendiri baik itu putra maupun putri akan diataur oleh pembina 

asrama yang dimana setiap kamar akan digabungkan dengan berbagai tingkatan 

santri dan ketua kamar yang langsung ditunjuk oleh wali kamar, ketua kamar 

biasanya adalah senior atau yang tertinggi tingkatanya. Adanya pengaturan ini 

diharapkan agar senior sebagai ketua kamar dapat membimbing adik kelasnya 

selama dia bersekolah di pondok pesantren. 
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Kebijakan yang dilakukan oleh pihak pesantren berupa adanya BK dan MK 

dan adanya alur penaganan santri menjadi salah satu bentuk upaya perlindungan 

yang dilakukan oleh pihak pesantren. Kebijakan ini juga membawa hasil yang lebih 

baik bagi pesantren dalam mengurangi diskriminasi dikalangan santri, dengan 

berkurangnya diskriminasi dan penanganan masalah yang baik dari pihak pesantren 

membuat santri lebih bisa berkonsentrasi dalam menempuh pendidikannya dan 

santri yang telah melakukan pelanggaran tidak akan dianggap nakal atau santri yang 

buruk oleh santri lainnya dan guru sehingga mereka dapat belajar dengan tenang 

tanpa adanya kehawatiran akan diejek ataupun dikucilkan. 

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Upaya Perlindungan 

Hak Anak Di Pesantren Al-Ikhlas  

Pelaksanaan upaya perlindungan hak anak di Pesantren Al-Ikhlas saat ini 

membuktikan bahwa pihak pesantren sangat mementingkan adanya perlindungan 

hak anak, selain sebagai hak anak untuk mendapatkan perlindungan dilingkup 

pendidikan juga sebagai tanggung jawab pihak pesantren selaku pelaksana upaya 

perlindungan hak anak. Yang dimana membuat pihak pesantren harus lebih 

memperhatikan pelaksanaannya karena sering kali kebijakan yang tidak ditangani 

dengan baik, hasilnya tidak akan sesui dengan tujuan dikeluarkannya kebijakan 

tersebut. Berjalanya pelaksanaan  upaya perlindungan hak anak di Pesantren Al-

Ikhlas saat ini memiliki faktor pendukung yang membuatnya dapat dilaksanakan 

dengan baik, tapi selain adanya faktor pendukung juga ada faktor penghambat yang 

menjadi alasan bagi pelaksanaan upaya perlindungan anak tidak dapat dilaksanakan 
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semaksimal mungkin. Adapun faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

upaya perlindungan hak anak di Pesantren Al-Ikhlas adalah: 

1. Pembina Pesantren 

Pembina pesantren adalah orang yang ditugaskan untuk membina santri di 

pesantren dalam hal ini yaitu guru, wali kamar, wali kelas, kepalah sekolah 

MTS/MA dan staf yang bekerja di Pesantren Al-Ikhlas mereka dibebankan tugas 

untuk membina atau membimbing santri baik dari segi memberi ilmu umum 

maupun agama juga membimbing akhlak atau tingkah laku santri agar sesuai 

dengan agama islam. Alasan yang menjadikan pembina sebagai faktor pelaksanaan 

upaya perlindungan anak dikarenakan pembina sebagai pelaksana dan penyusun 

kebijakan upaya perlindungan hak anak sehingga menjadikannya sebagai faktor 

yang penting apakah upaya perlindungan hak anak dapat terlaksana dengan baik. 

“Ustadz Murdani mengatakan bahwa dari pihak dewasa dalam hal ini guru 

dan segenap pembina yang ada harus memiliki kesepakatan mengenai bahwa 

seluruh santri yang ada di pesantren adalah anak kita dan tidak setatusnya 

sama ketika mereka masuk tampa harus melihat apakah mereka anak pejabat 

ataukah bukan atau mereka bodoh ataupun pintar harus tetap diberlakukan 

sama, dan guru dan pembina harus sepakat dalam penaganan sentri yang ada 

tampa membeda-bedakannya, yang sulit jika pembina tidak menyadari 

dirinya sebagai pembina dalam hal ini dalam menyelesaikan atau menangani 

santri sering kali pembina memasukkan masalah pribadi dalam penanganan 

santri misalnya saja jika santri tersebut dekat dengan pembina tersebut maka 

pelanggaran yang dilakukan oleh santri tersebut akan dihukum tidak terlalu 

berat jika santri yang melanggar tidak dekat denganya maka hukumannya 

akan menjadi berat, pembina bisa dekat dengan santri tapi tau batasanya. 

Begitu pula dalam pemberian nilai kepada santri, jika santri tersebut nakal 

atau dianggap nakal olehnya maka nilainya akan dikurangi dan tidak sesuai 

dengan hasil ujian sesungguhnya padahal untuk penilaian akhlak ada tempat 

tersendiri dirapor jika anak tersebut memang memiliki akhlak yang buruk 

maka nilai rapor yang mewakili akhlak akan turun misalnya saja dari A ke B 

dan setrusnya.”68 
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Pentingnya pembina dalam pelaksanaan upaya perlindungan hak anak amat 

lah jelas karena pelaksanaan upaya perlindungan yang berjalan baik atau buruk 

dapat tercermin dari pembina sebagai pelaksana kebijakan, jika pelaksanaannya 

tidak memiliki kesepakatan antara pembina dalam memperlakukan anak harus lah 

adil karna anak adalah objek penerima kebijakan tersebut dan harus ada 

kesepakatan dalam pelaksanaannya agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai 

dengan tujuanya.  

“A. Nur Aliyah Annisa barkata bahwa sering kali ada beberapa pembina yang 

hanya peduli atau menanggapi keluhan dari santri tertentu saja dan tidak 

pedulu dengan yang lainya, misalnya saja untuk fasilitas kamar yang sudah 

menjadi hak kami tapi terkadang tidak dapat terpenuhi contonya AC yang 

telah lama rusak seharusnya cepat diperbaiki tapi hanya diperbaiki ketika ada 

santri baru padahal kami membayar dengan sama tanggapan staf yang kurang 

baik seperti staf dapur atau penjaga pesantren seringkali kasar kepada santri 

dan hanya baik disantri yang dekat saja.”69 

Kesepakatan antar pembina dan kesadaran pembina dalam memperlakukan 

anak menjadi hal penting dalam pelaksanaan perlindungan anak jika setiap pembina 

melakukan santri secara berbeda tentu saja perlindungan anak tidak akan dapat 

terlaksana dengan baik malah akan terjadi diskriminasi yang keluar dari tujuan 

adanya perlindungan anak, jadi sebaliknya jika pembina dapat sepakat dan memiliki 

kesadaran diri sebagai pembina dan dalam memperlakukan santri maka upaya 

perlindungan anak akan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujua 

dikeluarkanya perlindungan anak. 

2. Santri 
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Santri sebagai anak yang dikenakan perlindungan oleh negara harus bisa 

berpartisipasi dalam melindungi haknya dalam hal ini ikut serta dalam usaha 

pelaksanaan upaya perlindungan anak, yaitu anak harus tauh apa saja hak dan 

kewajiban yang dimilikinya karena sering kali anak hanya ingin menuntut haknya 

tampa melaksanakan kewajibanya sehingga pelaksanaan perlindugan hak anak 

tidak dapat berjalan dengan baik. Salah satu kewajiban anak iyalah menghormati 

guru dan orang yang lebih tua darinya dalam hal ini guru atau pembina masuk 

sebagai orang yang harus mereka hormati karna bukan saja sebagai orang yang 

lebih tua tapi juga sebagai orang tua mereka di sekolah tapi sering kali anak 

melupakan hal tersebut yang menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan 

perlindungan anak, karena pelaksanaan dari upaya perlindungan anak harus diikuti 

dengan kerjasama dari si anak. 

“Ustadz Murdani berkata bahwa sejak awal anak harus ditanamkan bahwa 

jika pembina itu marah bukan berarti mereka benci tetapi terkadang rasa 

sayang itu diperlihatkan dalam bentuk hukuman karena marah atau 

memberikannya hukuman berarti  pembina masih mempedulikan mereka 

sehingga mereka dihukum dengan harapan mereka dapat berubah menjadi 

lebih baik, banyak upaya yang telah dikeluarkan oleh pembina unutuk 

melindungi hak anak tapi terkadang anak tersebut yang tidak ingin 

berkerjasama misalnya saja jika sianak melakukan kelasalahan atau 

melanggar sudah kewajiban guru untuk hukum mereka agar mereka dapat 

mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan tidak akan 

mengulanginya lagi tapi terkadang anak tersebut marah jika dihukum 

walaupun demi kebaikan mereka dan berlindung dibalik UU perlindungan 

anak dan balik menuntu guru mereka, yang menjadi hambatan dari 

berjalannya upaya perlindungan hak anak di pesantren.”70 

Upaya yang dilakukan pihak pesantren dalam melindungi hak anak harus lah 

diikuti dengan kerjasama dan pengertian antara pembina dan santri agar dapat 
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terlaksana dengan baik. Karena tugas dari pembiana iyalah untuk membina santri 

manjadi anak yang bukan saja paham ilmu dunia tapi paham ilmu agama yang 

dalam hal ini tercermin dari akhlak mereka itulah alasan kenapa pembina harus 

menghukum mereka yang terkadang mereka harus keras tapi tidak boleh kasar, 

karena sering kali jika hanya memberikan nasehat dan hukuman yang ringan santri 

biasanya akan melupakan kesalahan mereka dan akan mengulanginya lagi jadi 

pembina harus sedikit lebih keras kepada santri karna hukuman itu sendiri untuk 

kebaikan mereka kedepanya. 

3. Orang tua santri atau wali santri 

 “Ustadzah Nurwati mengatakan bahwa terkadang orang tua atau wali santri 

tidak memahami atau tidak mengerti dengan peraturan yang ada di pesantren 

sehingga ketika anaknya dihukum atau bermasalah mereka akan menyalakan 

pesantren dan membela anaknya padahal anaknya yang melakukan kesalahan 

sehingga pihak pesantren sangan membutukan pengertian dari orang tua atau 

wali santri jika si anak meakukan kesalahan tidak dapat dibela, berbeda 

dengan orang tua santri yang paham atau memang pernah nyantri mereka 

lebih paham dengan aturan pesantren sehingga mereka tidak akan marah jika 

anaknya dihukum dan meyakini kalau si anak dihukum karena melakukan 

kesalahan.”71 

Pelaksanaan upaya perlindungan anak juga berkaitan dengan respon atau 

tanggapan orang tua santri terhadap peraturan pesantren. Jika mereka paham dan 

ingin mengerti dengan peraturan pesantren maka akan lebih muda bagi pembuna 

untuk melaksanakan upaya perlindangan, tapi jika tidak adanya pengertian dari 

pihak orang tua atau wali santri maka akan sulit untuk melaksanakan kebijakan 

pesantren sering kali jika santri melanggar memang sudah peraturanya agar mereka 

dihukum sesiau dengan peraturan yang ada tapi orang tua sering tidak mengerti dan 
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menyalakan pesantren, padahal niat dari diberikan hukuman ini untuk membina 

santri menjadih lebih baik. Kebalikannya jika orang tua atau wali santri dapat 

mengerti dan bekerjasama dengan pihak pesantren maka pelaksanaan upaya 

perlindungan anak akan terlaksana dengan baik. 

D. Pandangan Siyasah Syariah Terhadap Perlindungan Hak Anak Di 

Pesantren Al-Ikhlas 

Al-Qur’an telah banyak membahas dan mengisayaratkan kepada manusia 

bahwa perlindungan terhadap anak pada dasarnya adalah tugas setiap manusia 

terutama orang tua. Al-Qur’an telah mendeskripsikan dan mengeksplorasi hak serta 

kepentingan terhadap anak sebagai generasi penerus. Berkaitan dengan 

perlindungan hukum terhadap anak, secara umum Al-Qur’an telah menggambarkan 

hak-hak dasar kemanusiaan yang tidak seorang pun, kelompok atau bangsa 

manapun yang bisa membatasi bahkan menekan hak-hak tersebut.72 

Kedudukan anak dalam prespektif islam sangat lah istimewa, yaitu anak 

merupakan titipan Allah swt kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, 

sebagai pewaris dari ajaran islam yang kelak akan memakmurkan dunia. Hal 

tersebut pada dasarnya mengkabarkan tentang pemberian hak, sehingga melahirkan 

hak anak yang kemudian harus diyakini dan diamalkan. Upaya  ini merupakan 

amalan yang mesti diimplementasikan oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan 

negara terhadap anak.73 
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Hakikat perlindungan anak dalam islam adalah penampakan kasih sayang 

yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku 

kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam islam 

berarti menampakkan apa yang dianugrahkan oleh Allah didalam hati kedua orang 

tua yaitu berupa kasih sayang terhadp anak dengan memenuhi semua kebutuhan  

hak-hak anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal 

serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan 

prilaku ketidak adilan kepada anak sebagai amanah dari Allah. Penampakan kasih 

sayang dan pemenuhan hak dasar anak dapat tercapai apabila anak dalam keadaan 

normal. Namun ketika anak berada dalam situasi yang tidak normal, misalnya 

menjadi anak yatim, anak terlantar karena miskin, bencana alam, krisis politik dan 

ekonomi, menjadi korban kekerasan, diskriminasi dan sebagainya, maka anak 

membutuhkan perlindungan dan penaganan. Itulah yang disebut hak perlindungan 

khusus bagi anak.74 

Hakikatnya perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya 

demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan 

sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu 

masyarakat, dengan demikian perlu dukungan anak diusahakan dalam berbagai 

bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 
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Dalam pandangan Al-Qur’an anak-anak perlu mendapat perhatian khusus, 

berupa pembinaan, pendidikan dan perlindungan hukum. Anak-anak termasuk 

golongan orang lemah dari segala aspek. Oleh karena itu, perlindungan yang 

diberikan kepadanya melebihi perlindungan terhadap orang dewasa. Pelanggaran 

terhadap perlindungan hak-hak anak, selain pelanggaran terhadap hak-hak asasi 

manusia juga merupakan penghalang sangat besar dan terlalu sedikit dilaporkan 

bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Anak yang dapat menjadikan 

korban kekerasan, eksploitasi, abuse dan pengabaian, juga beresiko: 

1. Hidup lebih pendek 

2. Memiliki kesehatan  mental dan fisik yang buruk.  

3. Mengalami masala-masalah yang berkaitan dengan pendidikan(termasuk 

putus sekolah) 

4. Memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua. 

5. Menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki 

rumah. 

Di sisi lain, tindakan-tindakan perlindungan yang sukses akan meningkatkan 

peluang anak tumbuh sehat secara fisik dan mental, percaya diri dan memiliki harga 

diri, dan kecil kemungkinannya melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain, 

termasuk anak-anaknya sendiri dimasa depan.  

Demi melaksanakan perlindungan anak secara rasional dan positif, 

bertanggung jawab dan bermanfaat, maka masalah perlindungan anak perlu ditinjau 

dan dipahami menurut proposal yang sebenarnya secara dimensional. Perlu 

dipahami dan disebar luaskan pengertian dan pemikiran-pemikiran mengenai 



77 

 

manusia, keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi dari kepentingan 

nasional dan pemikiran-pemikiranlain yang positif yang dapat merupakan pedoman 

bila bersikap dan bertindak ikut serta melibatkan diri dalam kegiatan pelaksanaan 

perlindungan anak.  

Allah swt. menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya dari tiada 

menjadi ada. Semua makhluk hidup dijagad raya ini adalah ciptaan Allah swt. 

melalui kuasa-nya, Allah swt menciptakan segala macam makhluk yang kasat mata 

seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, maupun yang ghaib seperti 

malaikat, jin, iblis dan lain sebagainya. Semua makhluk hidup dan ciptaan tersebut 

merupakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah swt, yang tidak ada satupun 

makhluk yang memiliki hak untuk merampas hak makhluk lain karena Allah swt 

yang telah memberikan mereka hak dan kewajiban sebgai makhluk ciptaannya dan 

hanya Allah swt yang berhak untuk mengambilnya kembali75. Ada pun tujuan dari 

perlindungan anak adalah: 

1. Untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembag, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusia. 

2. Untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi 

terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan 

sejahtera. 

                                                             
75Imran Rossidy, Fenomena Flora Dan Fauna Dalam Prespektif Al-Qur’an (Cet I; Malang: 

Uin Malang Press, 2004), h. 55. 
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Anak dalam pandangan islam mempunya makna sebagai penerus garis 

keturunan yang tetap dalam kondisi iman kepada Allah swt. dan karena itu anak 

harus dilindungi baik secara fisik dengan memberikan perlindungan dan pendidikan 

yang baik, maupun psikis anak menanamkan keyakinan beragama sejak anak 

berada dalam kandungan dan bahkan ketika anak menua. 

Berkenan dengan hak, hasbi ash shiddieqy mengklasifikasikan hak dalam dua 

makna yang paling asasi, pertama hak merupakan sekumpulan kaidah dan masih 

yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesama 

manusia, baik mengenai orang, maupun harta. Dan kedua hak merupakan 

kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu wajib atas seseorang bagi lainnya.76 

Pemenuhan hak anak merupakan bagian dari implementasi pemenuhan hak 

asasi manusia. Dalam islam hal asasi anak merupakan pemberian pemberian Allah 

yang terus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat 

pemerintah dan negara. Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat 

terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua 

tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat disekitar lingkungan 

anak. 

Dalam islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutang 

maqasid al-shari’ah, yang berisi lima hak yaitu pemeliharaan atas hak beragama 

(hif al-din), pemeliharaan atas jiwa (hifz al-nafs), pemeliharaan atas kehirmatan dan 

nasab/keterrunan (hifz al-nasl), pemeliharaan atas akal (hifz al-‘aql) dan 

                                                             
76Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah (Cet I; Semarang: 

PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 121. 
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pemeliharaan atas harta (hifz al-mal). Dan yang akan dibahas adalah hak 

pemeliharaan atas akal(hifz al-‘aql) yang menjadi salah satu hak terpenting bagi 

anak, yaitu pemberian pendidikan yang baik.77  

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar bagi upaya 

peningkatan drajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam 

islam dikenal dengan istilah hifz al-‘aql (pemeliharaan atas akal). Islam 

mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. 

Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Allah 

berfirman dal QS Al-Mujadalah/ 58: 11 

 

Artinya: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Berdasarkan pemaparan ayat diatas terlihatlah betapa Al-Qur’an 

mengingatkan setiap muslim dalam pendidikan anak agar senantiasa 

memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku 

setiap anak.78 

Peningkatan derajat manusia melalui pendidikan dapt terwujud apabila 

konsepsi pendidikan anak tidak hanya terarah pada kemampuan itelektual saja, 

tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak. dengan 

ini islam menganjurkan setiap anak untuk berakhlak mulia dengan cara 

mengajarkan amalan spiritual yaitu untuk senantiasa memuji Allah setiap saat. 

                                                             
77Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam, h. 45. 
78Fauddudin, Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam (Cet I; Jakarta: Lembaga Kajian 

Agama Dan Jender, 1999), h. 17. 
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Pendidikan dilakukan oleh orang tua sebagai yang diberi amanah oleh Allah. 

Oleh karena itu wajib bagi orang tua un tuk mengusahakan kemajuan pendidikan 

bagi anaknya sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Apabila orang 

tua tidak mampu melakukan kewajibanya, maka masyarakat dan pemerintahlah 

yang harus memnuhi kewajiban tersebut. 

Anak merupakah amanah dari Allah swt. seorang anak dilahirkan dalam 

keadaan fitrah tanpa noda dan dosa. Orang tualah yang akan memberikan warna 

apapun dalam kehidupanya,. Sebagaimana hadis Rasulullah saw yang berbunyi: 

صَلهىِاللَّه ِ  ِ نِْمَوْل ودٍِإ لّهِِعَنِْأبَ يِه رَيْرَةَِقَالَِقَالَِرَس ول ِاللَّه ِوَسَلهمَِمَاِم  ي ولدَ ِِعَليَْه 

ِوَِ رَان ه  ِوَي نَص   دَان ه  ي هَو   كَان ه ِفَقَالَِرَجِ عَلىَِالْف طْرَة ِفَأبَوََاهِ  ِِأرََأيَْتَِلٌِياَِرَس ولَِاللَّه ِي شَر  

ِب مَاِكَان واِعَِ أعَْلمَ   ِ ل ينَِلوَِْمَاتَِقبَْلَِذلَ ك؟َِقَالَِاللَّه رواهِمسلم.)ام   

Tejemahnya: 

“Dari abu hurairah r.a katanya rasulullah saw. Bersabda: tidak seorang 

jua pun bayi yang baru lahir melainkan dalam keadaan suci. Maka 

kedua oramg tuanyalah yang menyebabkan anak itu menjadi yahudi, 

nasrani, dan musyrik. Lalu bertanya seorang laki-laki, “ya rasulullah! 

Bagaimana kalu anak itu mati sebelumnya (sebelum disesatkan orang 

tuanya)?” jawab beliau, “Allah jualah yang maha tahu apa yang telah 

mereka lakukan”79(H.R Muslim) 

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa orang tua merupakan inti dari agama 

dan perilaku yang akan dilakukan anaknya. Orangtua memiliki pengaruh yang 

sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa meniru 

prilaku dari orang tuanya. Apabila dalam keluarga orang tua menegakkan agama 

Allah dan menaatinya, serta berpegang pada akhlak-akhlak yang tepuji, anak akan 

tumbuh dengan memiliki akhlak-akhlak tersebut. Sebaliknya jika akhlak orang 

                                                             
79Al-Imam Muslim, Terjemahan Hadits Shahih Muslim Jilid I,II,III,&IV (Cet VIII; Jakata 

Pusat: Diterbitkan Klang Book Center(KBC), 2007), h. 243. 
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tuanya buruk dan tidak menegakkan agama Allah, anak akan tumbuh dengan sifat-

sifat yang buruk pula. Tapi dizaman sekarang telah banyak oreang tua yang tidak 

dapat menjalankan kewajiban untuk mendidik anaknya dengan pendidikan agama 

yang baik sehingga membutuhkan pihak luar untuk mendidik anak tersebut agar 

bukan hanya menjadi anak yang cerdas tapi juga anak yang paham ajaran islam 

dengan baik.80 

Seorang anak yang baru lahir tentu saja dalam keadaan suci orang tuanyalah 

yang akan membentuk atau membimbing anak tersebut kedepanya. Pendidikan 

yang diberikan oleh orang tua kepada anak sangat lah penting, karena pendidikan 

yang diberikan oleh orang tua yang akan menentukan akan jadi seperti apa nantinya 

anak dimasa depan, tugas yang diemban oleh orang tua bukan saja memberikan 

pendidikan yang baik tapi juga membirakan pendidikan agama kepada si anak. 

Memeberikan pendidikan bukan hanya tugas orang tua kandungnya tapi juga tugas 

yang akan diemban olah pihak sekolah untuk membantu orang tua dalam 

memberikan pendidikan kepada anak, oleh karena itu orang tua harus dapat 

memeilih sekolah yang bukan hanya mengejarkan pendidikan umum tapi juga 

pendidikan agama yang baik agar si anak dapat memperoleh pendidikan yang baik 

di dunia maupun diakhirat. 

Ada berbagai cara pandang dalam menyikapi dan memperlakukan anak yang 

terus mngalami perkembangan seiring dengan semakin dihargainya hak-hak anak 

termasuk oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Menurut agama islam, anak 

adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa 

                                                             
80Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam,h. 47. 
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diperlakukan sehendak diri oleh orang tua dan pemerintah. Sebagai amanah, anak 

harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya yaitu orang tua dan 

pemeritah. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa 

dihilangkan dengan alasan apapun.81 

Oleh karena itu dalam hal pemerintah kewajiban yang terpenting bagi seorang 

pemimpin ialah harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan 

hak asasi manusia. Terutama pemerintah harus lebih memperhatikan perlindungan 

hak anak, karena anak sebagai harapan dan masa depan bangsa dengan 

perlindungan anak yang baik terutama dalam lingkup pendidikan dapat lebih mudah 

membentuk anak yang cerdas dan paham tentang ajaran islam dan disinalah peran 

pemerintah. Hal ini juga dikuatkan dengan kaidah fiqih siyasah, yakni: 

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada 

kemaslahatan” 

Karena itu pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan tentang perlindungan anak yaitu UU No. 35 tahun 2014 yang bertujuan 

untuk melindungi anak diseluruh indonesia dari segala pelanggaran-pelanggaran 

hak yang mungkinterjadi kepada anak dan kebijakan ini untuk kemaslahatan 

beesama. Adapun dalam lingkup pendidikan hal ini diatur dalam UU No. 35 Tahun 

2014 Pasal 54 secara tegas menyatakan: 

c. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan 

perlindungan dari tindak kekerasan, fisik, psikis, kejahatan seksual, dan 

kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, 

sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. 

                                                             
81Djazuli, Diqih Siyasah (Cet II; Jakarta: Kencana, 2009), h. 54. 
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d. Perlindungan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, 

tenaga kependidikan, aparat pemerintahan, dan/atau masyarakat.82 

Pendidikan adalah suatu hal yang amat penting yang harus dimiliki oleh 

setiap individu. Pendidikan dimulai dari mereka lahir hingga akhir hayat mereka, 

pendidikan yang baik harus lah diberikan sejak mereka lahir tapi anak sebagai 

individu yang lemah dari orang dewasa harus deberikan perhatian khusus dalam 

mendidik mereka karena pendidikan yang baik juga akan membentuk karakter yang 

baik bagi anak dimasa depan, sebagai individu yang lemah maka harus diberikan 

perhatian khusus dalam bentuk perlindungan hak anak yang dimana bertujuan 

untuk melindungi hak-hak nak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan 

baik dimasa depan. Pendidikan yang baik harus lah dibarengi dengan pendidikan 

agama yang baik dengan harapan anak dimasa depan bukan saja akan menjadi 

induvidu yang cerdas ilmu dunia tetapi juga tau ilmu agama, pendidikan pertama 

kali akan dibebankan kepada orang tua mereka ketika pertama kali lahir yang 

merupakan pendidikan yang amat penting tapi tidak setiap orang tua dapat 

memberikan pendidikan yang baik kepada anak mereka sehingga membetuhkan 

bantuan dari pihak luar dalam hal ini adalah pihak sekolah yang nantinya akan 

dibebankan tugas untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak. Sekolah yang 

baik bagi anak bukan hanya dapat memberikan pendidikan yang baik bagi anak tapi 

juga dapat memberikan pendidikan agama yang baik, oleh karena itu sudah banyak 

sekolah-sekolah yang berbasis pesantren bermunculan yang bukan saja 

mengejarkan imu duni tapi juga mengajarkan imu agama. Pesantren adalah sekolah 

                                                             
82Republik Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014. 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2014/uu35-2014bt.pdf 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2014/uu35-2014bt.pdf
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yang berbeda dengan sekolah lainnya, ilmu agama yang diajarkan di pesantren lebih 

banyak dari sekolah lainnya dan tentu saja akan mempengaruhi cara dalam 

menyampaikan ilmu dan peraturan sekolah, dimana lebih menedepankan syariat 

islam. 

Pesantren adalah sekolah yang menggunakan sistem asrama sehingga anak 

dapat tinggal dan hidup di dalamnya sekolah yang dimaksud dalam sekripsi ini 

adalah Pesantren Al-Ikhlas sekolah ini bukan saja mengajarkan ilmu umum tetapi 

juga mengajarkan ilmu agama. Termasuk dengan membiasan shalat berjamaa, 

membaca Al-Qura’an dan seterusnya akan memberikan bekal pembiasaan yang 

kuat pada anak saat menjalankan printah agama, ia tidak akan merasa berat lagi. 

Hal demikian penting dilakukan, karena memberiakan kebiasaan melaksanakan 

ibadah secara medarah daging adalah perbuatan yang berat. Nabi muhammad saw 

mengisyaratkan bahwa orang tua mulai menyuruh anaknya mengerjakan shalat 

tujuh tahun dan ketika 10 tahun anak tersebut belum juga mau shalat, orang tua 

boleh memukulnya (yang tidak membahayakan).83  

Orang tua yang dimaksud bukan hanya orang tua kandung tetapi jugu guru 

yang dimana menjadi pengganti orang tua ketika anak berada di sekolah yang 

berarti memiliki tugas yang sama dengan orang tua kandung yaitu membimbing 

anak dalam mendapatkan ilmu yang akan berguna bagi kehidupan mereka 

kedepanya. Pendidikan keagamaan yang kokoh akan membantu anak dimasa depan 

baik di duni maupun diakhirat, selain pendidikan agama anak juga di persilahkan 

                                                             
83H. Abuddin Nata, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Cet II; Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 

207. 
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untuk memilih bidang keahlian yang akan di tekuninya, dan dengan ilmu agama 

yang dimilikinya maka berbagai keahlian yang dimilikinya tidak akan membuat 

dirinya sombong, melainkan akan senantiasa bersyukur kepada Allah swt dengan 

dangan memanfaatkan keahliannya itu untuk beribadah kepada Allah dan untuk 

kepentingan manuasia. 

“Ustadz Murdani mengatakan bahwa pesantren sudah jelas menerapkan 

kebijakan dan peraturannya sesuai dengan agama islam, tapi terkadang 

banyak yang mengetang bahwa pesantren sering melakukan hukum fisik bagi 

santrinya, padahal tidak seperti yang dipahami diluar pesantren lebih 

menekankan hukum yang berhubungan dengan agama islam contoh 

hukumannya yaitu berupa menghafal surah yang ditunjuk atau menulis ayat-

ayat Al-Qur’an atau yang lainnya. itu pun hukuman yang diberikan ke pada 

santri karena kesalahannya seperti tidak ikut shalat berjamaah atau 

pelanggaran yang dilarangan dalam islam, pesantren tidak hanya ingin santri 

menjadi cerdas tapi juga memiliki akhlak yang baik dan paham agama oleh 

karena itu hukuman diberikan sebagai bentuk peringatan. Tapi terkadang ada 

santri walaupun diberikan hukuman yang ringan masih tetap akan kembali 

mengulangi perbuatanya oleh karena itu pihak pesantren akan menghukum 

dengan hukuman yang keras jika masih terung mengulangi pelanggaran yang 

sama. Harus diingat bahwa hukuman dipesantren itu keras tapi tidak kasar, 

hukuman keras digunakan jika diyakini bahwa dengan hukuman tersebut 

santri dapat rubah. Harus diingat bahwa anak yang masak dipesantren tidak 

seluruhnya anak yang berkelakuan baik yang cukup diberikan hukuman 

ringan akan berubah tapi juga anak yang masuk pesantren memang dengan 

niat diperbaiki akhlaknya sehingga orang tuanya memasukannya ke pesantren 

agar perilakunya bisa berubah”84 

Jelas peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pesantren akan 

mengitu hukum islam, karena pesantren sendiri adalah sekolah yang mengajarkan 

ilmu agama lebih banyak dari pada sekolah umum lainnya. Dan jelas pihak 

pesantren adalah sekolah yang menjunjung tinggi perlindungan anak selain islam 

memang amat mementingkan pendidikan anak, dan menjaga anak sebagai individu 

yang lebih lemah dari orang dewasa sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh 

                                                             
84Ustadz Murdani, S. Th.I (33 Tahun), Guru Dan Kordinator BK MA, Wawancara Pada 

Tanggal 30 Agustus 2020 Di Desa Laponrong.  
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pihak pesantren bukan hanya untuk memperbaiki akhlak anak tapi juga 

membimbing anak agar mereka tau apa yang dilarang dan dibenarkan dalam agama. 

Penaganan anak yang dilakukan oleh pihak pesantren memiliki beberapa 

prosedur untuk menyelesaikannya yang tidak akan mempengaruhi kehidupan si 

anak karena cara penanganannya dengan tidak akan memberitahukan pelanggaran 

atau masalah si anak diluar dari pihak yang bersangkutan agar tidak dianggap nakal 

oleh teman dan gurunya sehingga akan dikucilkan. Lalu cara pembina pesantren 

menagani masalah si anak dengan terlebih dahulu melihat masalah apa yang terjadi 

baru melihat orangnya, penaganan yang dilakukan pembina dapat dilakukan secara 

adil tanpa membedakan si anak. Sebagai mana terdapat dalam QS Al-Maidah/ 5: 8 

َِ َلِلََّّ مِين  ق وََّٰ نوُا َكُونوُاَ  ام  َء  اَٱلَّذِين  أ يُّه 
َٰٓ د َي َٰ نَّكُمَۡش نَ شُه  َي جۡرِم  لَ  َو 

َبٱِلۡقِسۡطِٖۖ انَُآَٰء   ّ  ََّ َٰٓ ل ىَٰ ق وۡمٍَع 

ٱتَّقَُ َو  ٖۖ ىَٰ بَُلِلتَّقۡو  َأ قۡر  هُو  َٱعۡدِلوُاَ 
َت عۡدِلوُا   لَُأ لََّ اَت عۡم  َبمِ  بيِرُُۢ َٱللََّّ َخ  َإنَِّ ٱللََّّ   ََواَ   ٨ون 

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kenbenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”.85 

Al-Baihaqi mengemukakan bahwa karena sebelum ini telah ada perintah 

untuk berlaku adil kepada istri-istri, yaitu pada awal ini telah ada perintah untuk 

berlaku adil kepada istri-istri, yaitu pada awal surah dan dipertengahan surah nanti, 

sedangkan diantara istri-istri non muslim (ahli kitab) jarena surat ini pun telah 

mengizinkan untuk mengawininya, maka adalah sangat sesuai bila izin tersebut 

disusuli dengan perintah untuk bertakwa. Karena ayat ini menyeru: hai orang-

orang beriman, hendaklah kamu menjadi menegakkan (qawwamin), yakni orang-

                                                             
85Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Surakarta: CV. Al-Hanan, 2017). 
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orang yang selalu dan bersunggu-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna 

terhadap tugas-tugasmu terhadap wanita dan lain-lain dengan menegakkan 

kebenaran demi Allah swt. serta menjadi saksi yang adil, dan jangan sekali-kali 

kebencian terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, baik 

terhadap kuluarga istri kamu yang ahli kitab itu, maupun terhadap selain mereka. 

Berlaku adilah, terhadap siapapun walau atas dirimu sendiri karena adil, yakni adil 

itu lebih dekat kepada takwa yang sempurna, daripada selain adil. Dan bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.86 

Ayat  di atas adalah semangat menegakan keadilan dan menerepkannnya juga 

kedalam perlindungan anak. Dimana perlindungan anak dilakukan tidak boleh 

melanggar hak orang lain untuk memenuhi haknya dan dalam menerapkan 

perlindungan hak anak tidak boleh membeda-bedakan antara anak yang satu dengan 

yang lain, karena dimata Allah swt setiap orang adalah sama yang membedakanya 

adalah imannya begitu pulah anak. Dalam penanganan santri di pesantren Al-ikhlas 

pembina atau pihak pesantren berusaha untuk berlaku adil dan tidak membedakan 

santri yang ada, hal ini dilakukan dengan berusaha memberikan pemahaman kepada 

pembina bahwa anak yang masuk di pesantren adalah sama dan tedak boleh dibeda-

bedakan. Selain adil dalam penaganan santri, pihak pesantren juga berusaha adil 

dalam memberikan pendidikan kepada santri dengan cara menyamaratakan seluruh 

santri atau mencampur santri yang pintar dan kurang pintar dalam satu kelas dengan 

harapan dalam proses belajar santri saling mendukung dan mengajarkan 

pemahamannya kepada santri lain. Dengan adanya pihak pesantren sebagai sekolah 

yang bukan saja mengajarkan pendidikan umum tetapi juga mengajarkan pelajaran 

                                                             
86M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah (Cet II; Jakarta: Lentera Hati, 2003), h.41 
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agama islam kepada anak diharapkan agar ilmu yang diperoleh dapat menuntun 

mereka selama mereka hidup hingga di akhirat kelak.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan upaya perlindungan dilingkup pendidikan sesuai dengan UU 

No. 35 Pasal 54 Ayat 2 Tahun 2014 tentang tanggung jawab dalam 

perlindungan anak yaitu pendidik, tenaga kependidikan, aparat 

pemerintah, dan masyarakat, maka upaya perlindungan hak anak yang ada 

di Pesantren Al- Ikhlas dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di 

Pesantren dalam hal ini yaitu guru, staf, dan pembina yang ada dalam 

lingkup Pesantren, ada pun bentuk upaya perlindungan hak anak yang 

dilakukan oleh pihak pesantren dilaksanakan atas dasar melindungi hak 

anak dan juga membimbing anak dalam memahami agama islam dan ilmu 

umum lainya agar dapat berguna bagi masa depan, adapun bentuk upaya 

perlindungan anak di pesantren al-ikhlas adalah; 1) Memberikan buku 

saku santri, buku saku santri berisi panduan selama menuntut pendidikan 

di pesantren al-ikhlas, tatip santri atau tatatertip santri d, serta hak dan 

kewajiban santri. 2) melakukan wawancara dengan santri dan wali santri, 

dalam hal ini santri dan wali santri akan diperkenalkan tentang bagai mana 

hidup di pesantren dan gambaran umum tentang pesantren al-ikhlas. 3) 

pembagian kelas secara merata, dimana tidak ada lagi kelas unggulan atau 

kelas terbaik. 4) MK dan BK badan yang menagani santri jika terjadi 

pelanggaran atau masalah. 
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2. Pelaksanaan upaya perlindungan hak anak di pesantren al-ikhlas memiliki 

faktor pendukung dan faktor penghabat yang membuatnya dapat 

terlaksana dengan baik dan tidak melenceng dari tujuan dibentuknya. 

Yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan upaya 

perlindungan adalah pembina di pesantren dalam hal ini yaitu guru, wali 

kamar, wali kelas, kepalah sekolah MTS/MA dan staf yang bekerja di 

Pesantren Al-Ikhlas. Santri juga menjadi faktor penting pelaksanaan upaya 

perlindungan hak anak, lalu wali atau orang tua santri harus mendukung 

dan memahami peraturan yang ada di pesantren al-ikhlas. 

3. Dalam pandangan Al-Qur’an anak-anak perlu mendapat perhatian khusus, 

berupa pembinaan, pendidikan dan perlindungan hukum. Anak-anak 

termasuk golongan orang lemah dari segala aspek. Oleh karena itu, 

perlindungan yang diberikan kepadanya melebihi perlindungan terhadap 

orang dewasa. Anak dalam pandangan islam mempunya makna sebagai 

penerus garis keturunan yang tetap dalam kondisi iman kepada Allah swt. 

dan karena itu anak harus dilindungi baik secara fisik dengan memberikan 

perlindungan dan pendidikan yang baik, maupun psikis anak menanamkan 

keyakinan beragama sejak anak berada dalam kandungan dan bahkan 

ketika anak menua. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak 

harus lah pendidikan yang baik selain memberikan pengetahuan umum 

juga harus memberikan pengetahuan tentang agama, tapi terkadang 

banyak orang tua yang tidak dapat memenuhinya oleh karena itu 
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dibutuhkan bantuan lain untuk mendidik anak dalam hal ini adalah pihak 

sekolah. 

B. Implikasi penelitian  

1. Diperlukan kesepakatan dan kerjasama oleh pihak pembina atau 

masyarakat pesantren dalam pelaksanaan upaya perlindungan hak anak di 

pesantren al-ikhlas, sebagai penanggung jawab yang ditunjuk oleh 

undang-undang. 

2. Wali atau orang tua santri harus memahami dan memberikan dukungan 

kepada pihak pesantren dalam pelaksanaan perlindungan anak. 

3. Diperlukannya pemahaman santri mengenai hak dan tanggung jawab 

mereka sebagai anak dilingkup pendidikan dalam hal ini di pesantren al-

ikhlas. Dan memahami maksud dan tujuan dibentuknya UU perlindungan 

anak, agar tidak digunakan dan disalah artikan sebagai alasan untuk 

melawan orang tua dan guru mereka. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Upaya apa saja yang di lakukan oleh pihak pesantren Al-Iklas dalam 

melindungi hak anak? 

2. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan perlindungan hak anak di 

pesantren Al-Iklas? 

3. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hak anak di 

pesantren Al-Iklas? 

4. Bagaimana tanggapan anda mengenai UU perlindungan anak yang berlaku 

saat ini? 

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai upaya perlindungan hak anak yang 

dilakukan oleh pihak pesantren Al-Iklas? 

6. Apakah upaya perlindungan hak anak di pesantren Al-Iklas disesuaikan 

dengan pendekatan hukum islam? 

7. Siapa sajakah yang ikut serta dalam upaya perlindungan hak anak di 

pesantren Al-Iklas? 
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A. Nur Aliyah Annisa dan Sherly (17 Tahun), Santri 3 MA Santri Kelas 3 
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