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KATA PENGANTAR 

ذ ٚعٍٝ  سةّ اٌعبٌّیٓ ٚاٌصلاح ٚاٌغلاَ عٍٝ اششف الأٔجیآء ٚاٌّشعٍیٓ اّللهاٌحّذ  ّّ عیذّٔب ِح

ب ثعذ  ٗ آٌ ِّ  ٚاصحبثٗ أجّعیٓ.  أ

 Puji dan syukur ke hadirat Allah swt., karena berkat taufik dan hidayah-

Nya, akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. 

beserta seluruh keluarga, sahabatnya yang telah menyampaikan petunjuk bagi 

umat manusia dengan ajaran demi tegaknya keadilan dan perdamaian di muka 

bumi ini.  

Peneliti menyadari sepenuhnya begitu banyak kendala yang dialami selama 

menyelesaikan penelitian tesis ini, namun alhamdulillah, berkat pertolongan dan 

inayah Allah swt. dan optimisme yang diikuti kerja keras tanpa kenal lelah, 

akhirnya selesai juga tesis yang berjudul “Sanksi Pidana Pembunuhan oleh Anak 

di Bawah Umur dalam Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam” ini, sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Dirasah 

Islamiyah Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam di Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Proses penelitian dan penyusunan tesis yang telah dilakukan, tidak terlepas 

dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari 

berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung 

sehingga tesis ini dapat diselesaikan.  
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PEDOMANTRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

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 

 ا
alif 

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ة

 

ba 

 

b 

 

Be 

 
 د

 

ta 

 

t 

 

Te 

 
 ث

 

tsa 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

jim j 

 

Je 

 
 ح

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 د 

 

dal 

 

d 

 

De 

 
 ر

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 س

 

ra 

 

r 

 

Er 

 
 ص

 

zai 

 

z 

 

Zet 

 ط 

 

sin 

 

s 

 

Es 

 
 ػ

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 ط 

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 
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 ظ

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

gain 

 

g 

 

Ge 

 
 ف

 

fa 

 

f 

 

Ef 

 ق 

 

qaf 

 

q 

 

Qi 

 
 ن

 

kaf 

 

k 

 

Ka 

 
 ي

 

lam 

 

l 

 

El 

 
َ 

 

mim 

 

m 

 

Em 

 
ْ 

 

nun 

 

n 

 

En 

 
ٚ 

 

wau 

 

w 

 

We 

 
 ٘ـ

 

ha 

 

h 

 

ha 

 
 ء

 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 
ٜ 

 

ya 

 

y 

 

ye 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah 

 

a a ا ه 

 
kasrah 

 

i i ِا 

 
d}ammah 

 

u u ا ه 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : وَیْفَ  

يَ   ْٛ َ٘  : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

بدَ  َِ  : ma>ta 

َِٝ  <rama : سَ

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah dan ya>’ 

 

ai a dan i  ْٝ َ  ـ

 
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ْٛ َ  ـ

 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 
fath}ahdan alif atau ya>’ 

 

 ... َ ا | ... َ ٜ

 

d}ammahdan wau 

 

 ُ ٛـ  

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrahdan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ـٝ

 



 
 

 xiii 

 

  ًَ  qi>la : لِیْ

دُ  ْٛ ُّ  yamu>tu : يَ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ضَخ ُ الأطَْفَبيِ  ْٚ  raud}ah al-at}fa>l : سَ

ٌْفَبضٍَِخُ  ذِيَْٕخ ُ اَ َّ ٌْ  al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَ

خُ  َّ ٌْحِىْ  al-h}ikmah : اَ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d ( ــّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 َ  <rabbana : سَثَّٕب

 َ یْٕب  <najjaina : َٔجَّ

ٌْحَك    al-h}aqq : اَ

 َُ  nu‚ima : ٔعُِّ

  ٚ  aduwwun‘ : عَذُ



 
 

  xiv 

 

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

( ّٝ  .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِ

Contoh: 

  ٝ ٍِ  Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَ

  ٝ  Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَشَث

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اي(alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-

datar (-). 

Contoh: 

ظُ  ّْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اٌَشَّ

ٌْضٌََخُ   al-zalzalah (az-zalzalah) : اٌَضَّ

ٍْغَفَخُ  ٌْفَ  al-falsafah : اَ

ٌْجلاَدُ   al-bila>du : اَ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

 َْ ْٚ شُ ُِ ْ  ta’muru>na : تؤَ

عُ  ْٛ  ‘al-nau : إٌََّ
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 syai’un : شَيْء  

شْدُ  ِِ ُ  umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an(dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

ُٓ اللهِ     billa>h ثِبللِ   di>nulla>h دِيْ

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

خِ اللهِ ُ٘  َّ ُْ فيِْ سَحْ hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
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transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

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

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

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

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 A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Muh Galang Pratama 

NIM : 80100217081 

Judul : Sanksi Pidana Pembunuhan oleh Anak di Bawah Umur dalam 

Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam 

 

Tesis ini membahas tentang sanksi pidana pembunuhan yang dilakukan oleh 

anak di bawah umur, modus operandinya dan bagaimana efek penjatuhan sanksinya 

dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan di sini yakni penelitian deskriptif 

yang terfokus pada kajian pustaka atau yang disebut kajian literatur. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelirian ini yakni yuridis dan teologi normatif. Adapun teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara mendokumentasi berbagai macam sumber 

literatur yang berasal dari materi yang telah diterbitkan dalam bentuk buku, media 

massa, media online dan lain sebagainya. Selain dari coraknya librari, penelitian tesis 

ini juga berjenis kualitatif, sebab data yang dihasilkan yakni data kualitatif, meliputi 

data terkait anak, kenakalan anak dan sanksi pidana yang dilakukan oleh anak, 

kemudian menarik kesimpulannya. 

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perbuatan pidana anak merupakan 

perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang baik yang ada di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana maupun delik di luar KUHP. Penyebabnya ada 

berbagai macam yang disesuaikan oleh modus operandi anak melakukan 

pembunuhan. Dalam hal ini adanya faktor internal yaitu kondisi keuangan keluarga 

dan dari faktor ksternal yaitu kondisi lingkungan. Dalam hukum pidana bahwa anak 

di bawah umur yang melakukan pidana akan dikenai ancaman penjara 1/3 dari pidana 

penjara yang ditujukan oleh orang dewasa yakni 15 tahun. Sedangkan dalam hukum 

Islam anak sebagai pelaku tidak akan dijatuhi sanksi pidana akibat kejahatan yang 

diperbuatnya. Hal ini disebabkan karnea anak tidak memiliki beban tanggung jawab 

hukum sampai dia berusia dewasa, hal ini dikarenakan anak belum dapat 

bertanggungjawab terhadap apa yang dibuatanya, namun seorang penegak hukum 

atau hakim dibolehkan memberi sanksi berupa sanksi tindakan yang bersifat 

pembelajaran atau sanksi yang berupa pembayaran denda/ganti rugi kepada keluarga 

korban yang ditinggalkan atau lembaga bantuan hukum Negara yang ada. 

Implikasi penelitian ini yakni perbuatan pelanggaran pidana pembunuhan 

yang dilakukan oleh anak di bawah umur hendaknya dibebankan kepada orang tuanya 

atau diserahkan pada lembaga Negara yang berwenang untuk diberi sanksi apabila 

anak belum sanggup menerima hukuman. Hal tersebut disebabkan karena siapa pun 

pelakunya mesti mendapatkan balasan setimpal agar perbuatan pidana tidak terulang.  

 

Kata Kunci : Anak di bawah umur, pembunuhan 
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This thesis discusses the criminal sanctions of murder committed by minors, 

the mode of operation, and the effects of sanctions based on the perspectives of 

national and Islamic criminal laws. 

A descriptive qualitative research method was adopted in this study by using 

literature review. The scientific approaches used in this research were normative 

juridical and theological approaches. The data of this research were gained by 

collecting various different literature and documents related to the cases of murder 

committed by minors. The documents could be in the forms of books, journals, 

magazines, and newspapers. The data collected focused on children, juvenile 

delinquency, and murder sanctions for minors. The data were analysed by using 

qualitative data analysis. 

The findings of this study indicated that a child‟s criminal act has also been 

considered to be conflicting with the national law, based on both contained in the 

Criminal Code (KUHP) or outside the KUHP. The major cause of murder cases has 

been different among each other based on the modes of operation. The causes could 

be from the external factor such as bad influences of environment or mostly from the 

internal factor such as family economic condition. From the perspective of national 

law, minor murderers are subjected to be given one-third of the total sanctions of 

adults. In this case, as 15 years were to be given to adults, 5 years would be normally 

given to minors. In contrast, in Islamic law, children will not be subjected to criminal 

sanctions as they were considered to have no legal responsibility as adults. Therefore, 

they will not be responsible for the murder that they have done. However, a judge is 

expected to give sanctions in the forms of educated sanctions, diyat payments to the 

victim‟s family, or a legal aid agency to the victim‟s family. 

As an implication of this research, a criminal offense committed by a minor 

should be the responsible of his parents. In addition, the case could also be handed 

over to the state in which the minor could be given santions based on their age. From 

the Islamic perspective, as a minor was not considered to be Mukallaf, therefore, the 

sanctions given could not be equal to adults.  
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan estafet cita-cita 

perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, 

mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena 

itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.
1
 

Dalam masalah hukuman, hukum pidana nasional Indonesia menawarkan 

perbedaan antara tujuan hukum pidana (strafrechtscholen) di satu sisi dengan tujuan 

hukuman (strafrechstheorieen) di sisi lain, hal ini dikarenakan tujuan dari susunan 

hukum pidana adalah merupakan tujuan ditetapkannya suatu aturan hukum yakni 

untuk melindungi masyarakat dari kejahatan,
2
 sedangkan tujuan hukuman adalah 

pembinaan dan bimbingan tentang tujuan yang masih banyak diperdebatkan dan 

banyak pendapat yang mendasarkan pada beberapa teori yang sudah ada. 

 

Dalam Islam, pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bagi kedua orang 

tuanya, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-maidah ayat 45 : 

                                                             

1
Darwan Prinst, Hukum Anak di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 2.  

2
Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, cet. ke-5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 

h. 31.  



2 

 

 
 

 َْ ُ ٱلْأرُ َٚ ٱلْأَٔفَ ثٱِلْأَٔفِ  َٚ  ِٓ ٌْعیَْ َٓ ثٱِ ٌْعیَْ ٱ َٚ َّْ ٱٌَّٕفْظَ ثٱٌَِّٕفْظِ  بٓ أَ َٙ ُْ فیِ ِٙ وَتجَْٕبَ عٍَیَْ َٚ

ُْ يحَْىُُ  ٌَّ ٓ َِ َٚ   ۚ ُۥ  َٛ وَفَّبسَح  ٌَّٗ ُٙ ٓ تصََذَّقَ ثۦِِٗ فَ َّ ٌْجُشُٚحَ لِصَبص    فَ ٱ َٚ  ِّٓ َّٓ ثٱٌِغِّ ٱٌغِّ َٚ  ِْ ُ ثٱِلْأرُ

ُّْٛ ٍِ
ُُ ٱٌظََّّٰ ئهَِ ُ٘

ٓ ٌََّٰ ۟ٚ ُ ُ فؤَ بٓ أَٔضَيَ ٱللََّّ َّ  ثِ

Terjemahan : 

 Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) 

bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan 

hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada 

qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka 

melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak 

memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu 

adalah orang-orang yang zalim.
3
 

Ayat tersebut menegaskan akan fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap 

anaknya yang pada hakikatnya ada dua macam, yaitu fungsi orang tua sebagai 

pengayom dan fungsi orang tua sebagai pendidik.
4
 

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari 

bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak 

mampu atau di bawah umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak mampu karena 

kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan. 

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang 

dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas 

                                                             
3
 Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Bandung: sygmapublishing, 2007), h. 

115. 

4
Mustafa Kamal Pasha, Fiqh Islam, disusun berdasarkan keputusan Majlis Tarjih, 

(Yogyakarta: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar, Menengah dan 

Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2000), h. 287.  
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usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk 

menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan 

membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa 

yang akan datang.
5
 

Namun bila kita mengacu pada Pasal 45 KUHP mengenai anak-anak yang 

dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah bila anak tersebut telah mencapai usia 16 

tahun. Sedangkan bila kita melihat pada Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Anak, Pasal 4 yang menetapkan batas usia anak yang dapat dijatuhi 

hukuman atau sanksi pidana sangatlah berbeda. Batas umur anak nakal yang dapat 

diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum 

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam hal anak 

melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dalam ayat (1) dan diajukan 

ke sidang anak. 

Memang dalam pergaulan sehari-hari, masalah batas umur antara kata dewasa 

dan kata anak cukup menjadi problema yang rumit. Klasifikasi umur akan 

menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu 

tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan.  

Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan 

ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak 

disamakan, namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk 

                                                             
5
Abdurrahman I.  Doi, Tindak Pidana dalam Syari‟at Islam, alih bahasa Sulaiman 

Rasjid, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 16.  
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suatu lapangan tertentu,
6
 karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para 

hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya.  

Dalam pandangan ajaran Islam sendiri, terdapat beberapa pandangan tentang 

batasan seorang anak yang dapat dijatuhi hukuman pidana. Menurut ahli fiqih 

dibatasi usia seorang anak yang dikenakan pertanggung jawaban pidana atas tindakan 

pidana yang diperbuatnya yaitu setelah si anak mencapai usia 15 tahun.
7
 Sedangkan 

menurut Ahmad Hanafi mengutip Abu Hanifah membatasi pada usia 18 tahun dan 

menurut satu riwayat 19 tahun.
8
 

Namun meski pun demikian hakim perlu memperhatikan kemampuan 

pertanggung jawaban pidana pelaku dalam menjatuhkan hukuman. Bagaimana pun 

juga, hukuman terhadap kejahatan mesti tetap diberikan sebagai balasan / imbalan 

yang sepantasnya, sebab hukuman selain dijadikan sebagai balasan atas suatu balasan 

atas kejahatan dan dapat juga sebagai bentuk pencegahan atas semakin maraknya 

tindakan kejahatan tersebut. 

Ada beberapa kasus yang dialami oleh anak sepanjang tahun 2018. Seperti 

yang dikutip dari Kompas berikut. 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 1.434 pengaduan 

kasus anak berhadapan hukum (ABH) sepanjang tahun 2018. Komisioner KPAI 

Bidang ABH Putu Elvina mengatakan, bidang yang diampunya tersebut menduduki 

peringkat teratas dengan jumlah kasus terbanyak. Meski memiliki jumlah kasus 

                                                             
6
E. Sumaryono, Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum, 

(Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 19.  

7
Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 369. 

8
Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h. 370.  
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terbanyak, peningkatannya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan tahun 

2017 yang berjumlah 1.403 kasus.
9
  

Dari sini diketahui, masih banyak kasus anak berhadapan dengan hukum. 

Kasus ini berdampak besar terhadap lingkungan di mana kasus tersebut berada.  

Kejahatan yang terjadi di lingkungan juga mempengaruhi banyak hal. 

Perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat 

berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.
10

 Mengingat ciri dan sifat yang khas, 

maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diupayakan agar 

anak dimaksud jangan sampai dipisahkan dari orang tuanya. Hubungan orang tua 

dengan anaknya merupakan hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologi maupun 

mental spiritual. 

Bilamana hubungan orang tua dan anak kurang harmonis atau karena sifat 

perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari 

orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan semata-mata demi 

pertumbuhan dan perkembangan anak di masa depannya. 

Jika mengacu pada Pasal 45 KUHP mengenai anak-anak yang dapat diajukan 

ke sidang pengadilan adalah bila anak tersebut telah mencapai usia 16 tahun.  

Sedangkan bila  kita  melihat  pada Undang-undang  No. 3  Tahun  1997 tentang 

Peradilan Anak, Pasal 4 yang menetapkan batas usia anak yang dapat dijatuhi 

hukuman atau sanksi pidana sangatlah berbeda. Ketentuan pasal tersebut berbunyi: 

                                                             
9
Devina Halim,  “Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Tertinggi, Didominasi Kejahatan 

Seksual", Kompas Online. 08 Januari 2019. 

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/19381211/kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-

tertinggi-didominasi-kejahatan-seksual (19 Agustus 2020).       

10
Sholeh Soeaidy, dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, cet. ke-1, (Jakarta: CV. 

Novindo Pustaka Mandiri, 2001) h. 23.  
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1. Batas  umur  anak  nakal  yang  dapat  diajukan  ke  sidang  anak  

adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 

2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur 

sebagaimana dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang anak.
11

 

Pokok masalah dalam kajian ini adalah tentang batas umur, antara kata 

dewasa dan kata anak cukup menjadi problema yang rumit. Klasifikasi umur akan 

menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman sebagai pertanggungjawaban 

atas perbuatannya serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan 

kepadanya. 

Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan 

ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak 

disamakan, namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk 

suatu lapangan tertentu,
12

 karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para 

hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya. 

Sebagai motto para ahli kriminologi yang berbunyi: 

“Fight crime, help delinquent, love humanity.”
13

   

Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya 

berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat 

memengaruhi perilakunya. Karena itu  dalam  menghadapi  masalah  anak  nakal,  

                                                             
11

Lihat KUHP pasal 45 

12
E.   Sumaryono,   Kejahatan  Anak:  Suatu  Tinjauan  dari  Psikologi  dan  Hukum 

(Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 19  

13
 E. Sumaryono, Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum, h. 42. 
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orang  tua  dan  masyarakat  sekitarnya harusnya lebih bertanggung jawab terhadap 

pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.
14

 

Tidaklah patut setiap kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak sepenuhnya di 

bebankan pada mereka karena bagaimanapun juga mereka adalah tanggung jawab 

orang tua. Mengingat ciri dan sifat yang   khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau  

tindakan  terhadap  anak  nakal  diupayakan  agar  anak  dimaksud  jangan sampai  

dipisahkan  dari  orang  tuanya.  Hubungan  orang  tua  dengan  anaknya merupakan  

hubungan  yang  hakiki,  baik  hubungan  psikologi  maupun  mental spiritual.
15

 

Bilamana hubungan orang tua dan anak kurang harmonis atau karena sifat 

perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari 

orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tadi semata-mata 

demi pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri secara sehat dan wajar.
16

 

Selama  ini  penegakan  hukum  terhadap  anak  ternyata  menimbulkan 

masalah, baik dari sudut hukum pidana nasional, maupun hukum pidana Islam. 

Karena menurut Undang-undang Pengadilan Anak, anak di bawah umur yang 

melakukan kejahatan yang layak diproses adalah anak yang telah berusia 8 tahun, dan 

diproses secara khusus, berbeda dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa. 

Tegasnya, anak yang melakukan kejahatan yang belum berusia 8 tahun seharusnya 

                                                             
14

Sufi, “Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif 

dan Hukum Pidana Islam”, http://www.teosufi.webs.com/hukum Islam/ batas-usia-anak-dan-

pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-pidana-islam  (6 

November 2020).  

15
Sufi, “Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif 

dan Hukum Pidana Islam”, http://www.teosufi.webs.com/hukum Islam/ batas-usia-anak- dan-

pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-pidana-islam  (6 

November 2020). 

16
Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak (cet. 1; Jakarta: CV. 

Novindo Pustaka Mandiri, 2001), h. 24. 
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tidak diproses secara hukum. Di samping itu menurut hukum pidana Islam, seseorang 

baru dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika yang bersangkutan telah 

dewasa, dan sehat akalnya. Sebaliknya sikap yang tidak dianggap melakukan 

kesalahan dan dosanya diampuni yaitu, orang yang masih kecil.
17

 

Perspektif di atas bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang   

yang   belum   dewasa   dimaafkan.   Tetapi   apakah   ketentuan   tersebut mencakup 

juga tindak pidana yang merugikan kepentingan orang lain. Jadi, permasalahannya 

adalah bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan anak di bawah umur 

menurut hukum pidana Islam dan pidana nasional. Apakah anak di bawah umur bebas 

dari pertanggungjawaban pidana, secara mutlak ataukah ada kemungkinan 

pertanggungjawabannya dibebankan kepada orangtuannya ataukah harus dijalani 

anak itu sendiri. 

Meskipun  dalam  hukum  Islam  telah  jelas  bahwa  anak  yang  masih  di 

bawah umur tidak dapat dikenakan sanksi, akan tetapi melihat fenomena yang terjadi  

seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa  tindakan  mereka sungguh 

sangat meresahkan masyarakat, sehingga perlu diambil langkah-langkah tepat untuk 

menangani kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sebab,  

bilamana  mereka  di  bebaskan  tanpa  memberikan  sanksi  atau tindakan-tindakan 

yang bisa memberikan efek jera maka akan memberikan pandangan kepada anak 

yang lainnya bahwa kejahatan yang dilakukannya tidak dapat  

dipertanggungjawabkan  sehingga  mereka  terbebas  dari  hukuman  dan karena itu 

                                                             
17

Menjelaskan tentang terhapusnya tuntutan terhadap 3 orang yaitu: orang yang tidur sampai 

dia bangun, anak kecil sampai dewasa dan orang gila sampai dia berakal. Lihat Muhammad Jamil, 

Sunan Abu Daud (Beirut: Darul Fikri, 1993), h. 131.  
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pula sikap meremehkan akan muncul pada diri anak dan melahirkan kejahatan-

kejahatan baru. 

Asumsinya, bahwa menurut hukum Islam orang tua wajib mendidik anak- 

anaknya menjadi orang baik. Jika anak menjadi nakal atau penjahat, berarti orang tua 

tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung 

akibatnya, yakni diberi sanksi (hukuman) karena kelalaiannya. Dengan demikian, 

permasalahan penegakan hukum terhadap kejahatan anak di bawah umur cukup urgen 

untuk diteliti secara hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam. 

Jadi   perlakuan   hukum   pada   anak   sudah   selayaknya   mendapatkan 

perhatian yang serius karena bagaimana pun anak-anak ini adalah masa depan suatu 

bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar 

bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk 

mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk 

mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi 

kehidupan  bangsa.  Mekipun  pelaku  masih  dibawah  umur  tapi  mengingat 

Indonesia adalah Negara hukum dan demi terciptanya kenyamanan dan ketentraman 

dalam masyarakat maka hukum harus ditegakkan. 

Kelihatannya, antara hukum pidana Islam memiliki aturan yang berbeda 

tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibanding dengan aturan yang 

berlaku di Indonesia baik dari segi pelakunya dan landasan hukum yang digunakan. 

Namun dari sisi keadilan yang ingin dicapai dari penjatuhan kedua hukum tersebut 

memiliki kesamaan. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan pokok masalah sebagai 

berikut. Bagaimana sanksi hukum pada anak di bawah umur pelaku tindak pidana 

pembunuhan. Pokok permasalahan ini akan dianalisis ke dalam beberapa sub masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana modus operandi pembunuhan yang dilakukan anak di bawah 

umur?  

2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh 

anak di bawah umur?  

3. Bagaimana efek penjatuhan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang 

melakukan pembunuhan dalam hukum pidana Islam?  

 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

Judul  tesis  ini adalah sanksi pidana pembunuhan oleh anak di bawah umur 

dalam hukum nasional dan hukum pidana Islam. Untuk menghindari penafsiran yang 

keliru terhadap penulisan tesis ini. maka akan dikemukakan beberapa pengertian yang 

menjadi variabel dalam penulisan ini. 

1. Sanksi pidana adalah suatu tindakan tidak enak (sengsara yang dijatuhkan 

oleh  hakim  dengan  vonis  pada  orang  yang  melanggar  undang-undang 

hukum pidana. 

2. Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa 

seseorang.
18

  

                                                             
18

 Wahbah Zuhaili, al Fiqh al Islami wa Adillatuuhu (Demaskus: Juz VI Dar al Fikr, 1989), h. 

217.  
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3. Anak di bawah umur adalah seorang manusia yang masih kecil, manusia 

yang belum dewasa. Atau anak yang belum mencapai usia 15 tahun. 

4. Hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum 

suatu Negara. Dalam konteks ini hukum nasional Indonesia adalah kesatuan 

hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai 

tujuan Negara yang bersumber pada Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. 

Sebab, di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 itulah terkandung 

tujuan, dasar dan cita hukum Negara Indonesia.
19

 

 

D. Kajian Pustaka 

 Dalam penelitian ini digunakan beberapa literatur kepustakaan yang memiliki 

hubungan dengan masalah-masalah yang sedang diajukan. Dari segi buku-buku yang 

sejauh ini didapatkan, diperoleh beberapa kesamaan teori dengan pembahasan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Seperti di dalam beberapa referensi 

berikut ini: 

Maidin Gultom, dalam bukunya Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam 

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia banyak membahas tentang perumusan-

perumusan tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Buku ini 

mengungkap banyak tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia beserta 

kritikannya pada sistem peradilan pidana anak. Kelebihan buku ini adalah karena 

memaparkan lebih banyak tentang sistem peradilan anak dan aturan serta tata acara 

                                                             
19

Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitus ( Jakarta: LP3ES, 2006), 

h. 21.  
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peradilan menimpa anak-anak. Akan tetapi, buku ini belum mengupas lebih jauh 

tentang masa depan dari kompensasi yang didapatkan anak sebagai pelaku tindak 

pidana pembunuhan. Bukan hanya dari segi materil dan non materil melainkan juga 

dari segi jiwa dan masalah psikologi lain yang mengenang pada keluarga si anak yang 

menjadi pelaku. 

Angger Sigit Pramukti dan Fuady dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana 

Anak membahas tentang kompetensi, asas-asas, dan sejarah pembentukan peradilan 

pidana anak dalam perbandingannya dengan undang-undang. Selain itu buku ini juga 

membahas tentang hak dan kewajiban anak. Dalam hukum pidana nasional Indonesia, 

perlindungan hukum terhadap hak anak dapat dijumpai dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan, sebagai contohnya dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 

1990 yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.
20

 

Kelebihan buku ini yakni karena menitikberatkan pada hak-hak anak yang menjadi 

pelaku tindak pidana atau yang berhadapan dengan peradilan pidana anak. Namun 

buku ini tidak membahas sejauh mana sanksi yang diberikan kepada anak untuk 

melindungi hak-haknya. 

Bagong Suyanto dalam bukunya Masalah Sosial Anak secara garis besar 

berisi tentang masalah-masalah anak. Baik itu anak rawan, anak yang dilacurkan, 

anak jalanan, anak telantar, perdagangan dan penculikan anak, anak kasus pedofilia 

dan pemahaman tentang anak korban child abuse beserta faktor penyebabnya. Istilah 

Child abuse sendiri dipakai untuk menggambarkan kasus anak-anak di bawah usia 16 

tahun yang mendapat gangguan dari orang tua atau pengasuhnya dan merugikan anak 

                                                             
20

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak (Yogyakarta: 

Penerbit Pustaka Yustisia, 2015), h. 11. 
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secara fisik dan kesehatan mental serta perkembangannya.
21

Kelebihan dalam buku ini 

penulisnya banyak membahas tentang kekerasan dan tindak pidana yang menimpa 

anak di bawah umur.  

Marlina dalam bukunya Peradilan Pidana Anak di Indonesia membahas 

tentang bagaimana pengembangan konsep diversi dan restorative justice bagi anak 

sebagai pelaku dalam kasus pidana. Buku ini membahas tentang seluk beluk teori 

(pendapat-pendapat ahli) tentang anak dan beberapa dilampirkan kasus pidana anak 

sebagai tersangka, perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana, perbuatan 

delinkuen, serta pencarian penyelesaian atas masalah itu dengan penawaran konsep 

Diversi dan Restorative Justice-nya.  

Menurut Harkristuti Harkrisnowo sebagaimana yang dikutip Marlina 

mengatakan bahwa seorang delinkuen sangat membutuhkan adanya perlindungan 

hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara 

melindungi tunas bangsa di masa depan. Namun, keterbatasannya karena buku ini 

belum membahas secara spesifik apa yang bisa mengakibatkan kejiwaan anak di 

masa mendatang akibat mendapatkan hukuman di waktu kecilnya. 

Wagiati Sutedjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak, buku ini menjelaskan 

tentang kenakalan anak, prosedur pemeriksaan anak di muka sidang, serta beberapa 

masalah terhadap tindakan kenakalan anak. Kelebihan dari buku ini karena 

membahas tentang hak-hak anak atas perlindungan hukum, seperti konsepsi 

perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan 

anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, namun juga 

mencakup perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang menjamin 

                                                             
21

Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), h. 28. 
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pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun 

sosialnya. Namun yang menjadi titik keterbatasan dari buku ini yang sebaiknya 

ditambah adalah pemberian pembahasan terkait dengan hak-hak anak yang menjadi 

pelaku tindak pidana berasal dari keluarga. 

Irma Setyowati Soemitro dalam bukunya Aspek Hukum Perlindungan Anak 

menjelaskan secara besar tentang ruang lingkup perlindungan anak, mulai dari 

deklarasi hak-hak anak, ketentuan Undang-Undang yang mengatur hak-hak anak, 

pengertian anak dalam hukum perdata, dalam hukum kebiasaan serta sampai pada 

kegunaannya dalam pembangunan hukum nasional. Akan tetapi, keterbatasan dalam 

buku ini adalah pembahasannya yang masih konvensional terhadap permasalahan 

yang menyangkut anak di era modern seperti sekarang ini.  

Nandang Sambas dalam bukunya Peradilan Pidana Anak, buku ini 

menjelaskan tentang seluk beluk masalah tentang delinquen (perilaku kriminalitas) 

anak di Indonesia, instrumen perlindungan anak serta penerapannya di Indonesia. 

Buku ini dalam berbagai pendekatan, mulai memberikan definisi terkait apa yang 

dimaksud dengan anak. Diambillah pengertian dalam berbagai pendekatan seperti 

pendekatan sosiologis, psikologis, dan secara yuridis. Kelebihan yang ada pada buku 

ini karena banyak dibahas mengenai perkembangan peradilan anak dan pengaturan 

serta jenis-jenis pidana anak di berbagai negara.  

Setiap masyarakat mempunyai sistem kelembagaan dalam menangani 

kejahatan dan kenakalan yang merupakan reaksi terhadap terjadinya kejahatan dan 

kenakalan. Sistem kelembagaan yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan, Custodial institution, dan metode supervisi serta pembinaan pelaku 

tindak pidana (Treatment of Offender) dalam masyarakat. Tujuan dari reaksi terhadap 



15 

 

 
 

kejahatan dan kenakalan adalah sebagai perlindungan masyarakat (social defence) 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare), dalam arti sempit sebagai 

pencegahan terhadap kejahatan dan kenakalan serta resosialisi petindak pidana.
22

 

Akan tetapi, di buku ini belum diulas lebih jauh terkait urgensi terhadap penanganan 

pemberian sanksi pada anak. Buku ini fokus pada persoalan kasus yang mana anak 

menjadi pelaku kriminalitas. 

Zainuddin Ali dalam bukunya hukum pidana Islam secara garis besar 

membahas tentang sumber, unsur, dan ciri-ciri hukum pidana Islam, perbuatan 

membunuh serta studi perbandingan antara hukum pidana Islam dengan hukum 

terhadap kejahatan pembunuhan dan konsep hukum pidana Islam mengenai 

perlindungan masyarakat dalam situasi damai dan konflik bersenjata. Namun, 

keterbatasan dalam buku ini tidak membahas tentang tindak pidana pembunuhan 

yang dilakukan oleh anak di yang dibenturkan dengan teori menurut hukum pidana 

dalam Islam.  

Hamzah Hasan dalam bukunya Hukum Pidana Islam 1 buku ini berisi 

gambaran tentang dasar-dasar hukum pidana Islam. Hal ini terlihat dari 

pembahasannya dimulai dari dasar dari adanya hukuman itu sendiri seperti tindakan 

kriminal atau yang diartikan sebagai Jinayah dan perbuatan-perbuatan yang dilarang 

oleh Allah swt. atau yang disebut sebagai Jarimah. Selain itu, di buku ini juga 

dijelaskan tentang asas legalitas dalam hukum pidana Islam, beberepa macam 

jarimah, bentuk-bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta membahas 

secara detail terkait hukuman mulai dari pengertian, dasar-dasar hukuman, tujuan, 

syarat, sampai pada penanggulangan tindak pidana dan gabungan hukuman itu 
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Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak, h. 100. 
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sendiri. Meskipun, salah satu materi yang menjadi poin tambahan dalam buku ini 

yaitu dibahas tentang sebab dan tingkatan pertanggungjawaban pidana dan hapusnya 

pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam. Akan tetapi, buku ini tidak 

membahas tindak pidana pembunuhan secara mendalam, bentuk-bentuk tindak pidana 

pembunuhan, unsur-unsur pembunuhan, sanksi pembunuhan dalam hukum pidana 

Islam yang mana pembunuhan itu dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya atau 

anak yang melakukan pembunuhan. 

Dari beberapa literatur tersebut belum ada yang menjelaskan secara kongkrit 

yang menyangkut tentang bagaimana sanksi hukum dan perbedaan juga korelasinya 

antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana Islam. Juga bagaimana mencari 

benang merah atas kedua aturan yang menyangkut hak anak. Hal ini penting untuk 

mengetahui bentuk sanksi pidana baik dalam hukum pidana nasional maupun dalam 

hukum pidana Islam yang dijatuhkan kepada seorang anak agar tidak menimbulkan 

penyakit kejiwaan yang ditimbulkan akibat trauma mendalam. Juga dicari apa 

penyebab anak melakukan kejahatan tersebut. Sehingga tindak pidana pembunuhan 

yang dilakukan oleh anak bisa berkurang di masa-masa yang akan datang. Referensi 

terkait dengan bagaimana sanksi hukum untuk menemukan jalan keluar dari maslah 

pidana anak juga masih sangat kurang.   

Saat ini sudah banyak buku yang membahas tentang sanksi hukum pelaku 

tindak pidana yang diakibatkan oleh orang dewasa, namun masih sedikit buku atau 

referensi yang menyangkut tentang anak sebagai pelaku kejahatan pembunuhan dan 

sanksi lain yang diterapkan bagi si anak. Sehingga dibutuhkan buku-buku atau teori-

teori baru untuk mendukung agar terciptanya kestabilan hukum untuk menjamin masa 

depan anak sebagai pelaku tindak pidana. 
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E. Kerangka Teoretis 

Perbuatan pidana atau tindak pidana seperti yang dikemukakan oleh 

Moeljatno bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum  larangan  mana  disertai ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana tertentu, 

bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
23

  

Istilah tindak pidana adalah adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu 

strafbaar feit atau delict. Sedangkan  perkataan pidana  berasal  dari  bahasa  

sangsekerta.  Dalam  bahasa Belanda disebut straf dan dalam bahasa Inggris disebut 

penalty, artinya hukuman..
24

 

Roeslan Saleh mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

oleh  aturan  hukum  pidana  dinyatakan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang.
25

 

Sedangkan Marshal mengemukakan bahwa perbuatan pidana adalah 

perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan 

dapat dipidana  berdasarkan  prosedur  hukum  yang  berlaku.
26

  Dalam konsep  

KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang 

dilarang dan diamcan dengan pidana. Sedangkan perbuatan pidana anak adalah segala 

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan oleh anak yang 

masih di bawah umur. Sedangkan dalam hukum Islam perbuatan pidana atau tindak 

pidana disebut jarimah. Kata jarimah berasal dari kata jarama-yajrimu yang artinya 

                                                             
23

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 59.  

24
Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak ( 

Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 45. 

25
Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban  Pidana: Dua Pengertian 

Dasar dalam Hukum Pidana (Jakarta: Aksara Baru, 1981), h. 13. 

26
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 89. 
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memotong atau berusaha, atau ajrama-yujrimu yang artinya berdosa atau durhaka.
27

  

Jadi pengertian jarimah secarah harfiah   yaitu larangan-larangan syara‟ yang apabila 

dikerjakan diancam Allah dengan hukuman had atau ta‟zir. 

Konsep jarimah mencakup perbuatan ataupun tidak berbuat, mengerjakan atau 

meninggalkan, aktif atau pasif. Oleh karena itu, perbuatan jarimah tidak hanya 

mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai 

jarimah apabila seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus 

dikerjakan. Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa mahdhurat (larangan) adalah 

melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang di 

perintahkan. 

Adapun kejahatan yang sering dilakukan oleh anak yang masih di bawah 

umur seperti yang terdapat  di media massa, TV ataupun realita yang di lihat langsung 

oleh masyarakat adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan kekerasan 

Kekerasan adalah menggunakan tenaga misalnya memukul dengan tangan 

atau menggunakan senjata. Contoh kekerasan yang dilakukan oleh anak seperti pada 

kasus tiga orang pelajar di Jakarta timur yang tega mencekik dan menggorok leher 

temannya mainnya hingga tewas tidak hanya itu HP milik korban juga diambil oleh 

mereka. Selain itu maraknya tindakan anarkis yang dilakukan oleh begal motor atau 

geng motor dan beberapa pelaku masih di bawah umur seperti yang terjadi di 

beberapa kota besar di Indonesia. Tindakan para begal motor sangat meresahkan 

warga dan mengganggu keamanan suatu daerah. 
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Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 

2007), h. 87. 
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2. Pembunuhan biasa 

Contoh kasus yang terjadi di Jakarta timur seorang anak yang berusia 14 tahun  

tewas  dibunuh  oleh  temannya  sendiri  yang  masih  berusia  14  tahun. Adapaun 

penyebab terjadinya perbuatan itu karena si korban sering mengejek si pelaku. 

Maraknya kejahatan  yang  terjadi  tidak hanya dilakukan  oleh  orang dewasa  

tetapi juga dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Hal ini menimbulkan keresahan 

ditengah-tengah masyarakat sebab kejahatan yang mereka lakukan tidak hanya 

merugikan orang banyak tetapi juga merugikan dirinya sendiri. Sehingga diperlukan 

suatu tindakan demi mencegah kejahatan yang  mereka lakukan.   

Akan  tetapi,  penjatuhan  sanksi  terhadap  mereka  juga sangat  memengaruhi  

psikologisnya disebabkan usia mereka masih di bawah umur. Oleh karena itu perlu 

ada tindakan bagi mereka sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan tingkat 

kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sebelum memberikan sanksi 

atau tindakan perlu kiranya memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya  

kejahatan yang ditimbulkannya. Ada 7 faktor penyebab terjadinya kenakalan anak 

sebagai berikut: 

1. Umur, anak yang lebih muda jika masuk ke suatu sistem tertentu akan 

mempunyai resiko lebih tinggi. 

2. Pscyhological variables, yaitu sifat pembantah, susah diatur, merasa kurang 

dihargai. 

3. School  perdormance, yaitu anak yang bermasalah di sekolah dengan tingkah 

lakunya pembolos. 

4. Home adjustment, yaitu kurang interaksi dengan orang tua dan saudara, 

kurang disiplin dan pengawasan, minggat dari rumah. 
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5. Drugs and alcohol use, yaitu  penggunaan alkohol  dan  obat,  anak yang 

sudah mulai memakai alkohol apabila orang tuanya punya riwayat pemakai 

alkohol. 

6. Nieghborrood   (lingkungan    tetangga),    dimana    lingkungan    mudah 

mempengaruhi anak seperti kemelaratan, masalah sosial dan perilaku. 

7. Social adjustment of peers (pengeruh kekuatan teman sebaya) pertemanan 

mempengeruhi  perilaku  termasuk  deliquency, obat-obatan,  bolos,  dan 

kekacauan di sekolah (onar), geng, sex dan lain-lain. 

Untuk  memberikan  sanksi  atau  tindakan  kepada  anak  yang  masih 

dibawah umur perlu melihat faktor penyebab terjadinya kejahatan dan efek yang di 

timbulkan karena kejahatannya. 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam thesis ini yaitu library research atau 

penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data-data yang bersifat kualitatif 

(non statistic). Tesis ini merupakan penelaahan terhadap karya-karya tertulis dari para 

ahli hukum, baik hukum Islam maupun hukum nasional. Karena telaah adalah buku-

buku, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, yaitu 

menganalisis data kepustakaan, khususnya buku-buku yang ada relevansinya dengan 

tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan sanksi yang dikenakan bagi mereka. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Untuk mengkaji suatu permasalahan secara lebih komprehensif diperlukan 

beberapa pendekatan. Semakin banyak pendekatan yang digunakan, kajian tersebut 

dapat menghasilkan output penelitian yang lebih berkualitas. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Pendekaatan teologis normatif, yaitu pendekatan yang  digunakan  dengan merujuk 

pada hukum-hukum yang bersumber pada al-Qur‟an dan Hadis. 

b. Pendekatan yuridis, yakni pendekatan yang digunakan dengan merujuk pada kitab 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

3. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data pustaka atau library research. 

Library research atau penelitian kepustakaan. Karena penelitian ini menggunakan 

penelitian kepustakaan maka berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut 

dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur lainnya. 

 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan dan analisis data dengan cara 

deskriptif kualitatif sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah analisis 

data sebagai berikut: 

a. Mengorganisasi data, baik data yang diperoleh dari rekaman maupun data 

tertulis. 

b. Proses data dengan cara memilah-milah data. 
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Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam penelitian, 

kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal bahasan masalah 

dengan cara memberi kode-kode tertentu. 

Editing  data  adalah  pemeriksaan  data hasil  penelitian yang  bertujuan 

untuk mengetahui relevansi dan kesahian data yang akan dideskripsikan dalam 

menemukan jawaban permasalahan. 

c.Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang 

sebelumnya telah dikategorikan. 

 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini tentu tidak akan 

menyimpang dari apa yang menjadi permasalahannya. Sebab tujuan juga berarti 

jawaban yang hendak dicapai dalam sub-sub rumusan masalah. Sehingga tujuannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui modus operandi pembunuhan yang dilakukan anak di 

bawah umur.  

2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan 

oleh anak di bawah umur 

3. Untuk mengetahui efek penjatuhan sanksi pidana terhadap anak di bawah 

umur yang melakukan pembunuhan dalam hokum pidana Islam. 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoretis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih yang 

berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya peraturan 
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perundang-undangan sistem peradilan pidana dan hukum pidana Islam. Di 

samping itu pula dapat menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti 

yang ingin mengadakan atau mengembangkan penelitian sejenis. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan sumber informasi atau 

rujukan terhadap pengetahuan masyarakat tentang pemberian sanksi yang 

menimpa anak, dalam hal ini anak yang menjadi pelaku tindak pidana serta 

pemahaman pada masyarakat, bangsa dan negara bahwa kewajiban untuk 

melindungi anak sebagai satu satunya pelanjut generasi. Selain itu kegunaan 

bagi para aparat hukum dalam hal ini adalah hakim dalam memberikan 

perlindungan hukum bagi anak, menjamin hak-haknya di dalam ruangan 

peradilan. Sebab anak berbeda dengan orang dewasa yang mesti dimengerti 

karena masalahan kejiwaan dan masalah tumbuh kembangnya. 
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BAB II 

 

TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA NASIONAL 

 

A. Pengertian Pidana 

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang 

dalam bahasa belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu straf. Istilah 

hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, 

disiplin dan pidana. Sedangkan pidana diartikan sempit berkaitan dengan hukum 

pidana.
1
 Dalam bidang hukum pidana, istilah‚hukuman berasal dari   kata‚ straf dan   

istilah   dihukum   berasal   dari   kata‚worldgestraft. Moelyatno  tidak  setuju  istilah  

tersebut  digunakan  dalam  kaitannya  dengan hukum pidana, ia lebih  suka 

menggunakan istilah yang  inkonvensional yaitu pidana.  Adapun  menurut  Sudarto, 

penghukuman  berasal  dari  kata  hukum sehingga dapat diartikan sebagai penetapan 

hukum  atau memutuskan tentang hukumnya.
2
 

Istilah penghukuman dapat diartikan secara sempit, yaitu penghukuman dalam 

perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan  pidana  

yang  mempunyai  arti  yang  sama  dengan  sentence atau veroordeling. Istilah 

pidana merupakan istilah yang mempunyai arti lebih khusus, sehingga  perlu  ada 

pembatasan  yang  dapat menunjukkan  ciri-ciri  serta  sifat- sifatnya yang khas.
3
 

                                                             
1
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 27 

2
 Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia (Yogyakarta: PT 

Graha Ilmu, 2010), h. 12. 

3
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981), h. 71.  
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Menurut Sudarto,
4
 yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja 

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 

tertentu. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi  atas  delik,  dan  ini  bertujuan  

suatu  nestapa  yang  dengan  sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.
5
 

Pidana  sebagai  suatu  reaksi  yang  sah  atas  perbuatan  yang  melanggar 

hukum, namun di dunia diterapkan berbeda-beda berdasarkan konteks hukum, agama, 

moral, pendidikan, dan lain-lain. Atas dasar kenyataan tersebut, diungkapkan oleh 

H.L.A Hart, bahwa pidana di dalamnya harus: 

1. Mengandung  penderitaan  atau  konsekuensi-konsekuensi  lain  yang  tidak 

menyenangkan, 

2. Dikenakan   pada   seseorang   yang   benar-benar   atau   disangka   benar 

melakukan tindak pidana, 

3. Dikenakan  berhubung  satu  tindak  pidana  yang  melanggar  ketentuan 

hukum, 

4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana 

5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai ketentuan suatu sistem 

hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.
6
 Secara umum pidana yang berupa 

                                                             
4
Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana 

(Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 9. 

5
Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 9  

6
 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat (Bandung: Alumni, 1992), h. 21-23. 
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pengenaan penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara terhadap setiap pelanggar 

hukum, di dalamnya terkandung unsur-unsur, sebagai berikut:
7
 

1. Pidana  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  pengenaan  penderitaan  atau 

nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan, 

2. Pidana   itu   diberikan   dengan   sengaja   oleh   orang   atau   badan   yang 

mempunyai kekuasaan/yang berwenang, 

3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana 

menurut undang-undang. 

Selain ketiga unsur tersebut, Alf, Ross menambahkan dengan tegas bahwa 

pidana juga di dalamnya terkandung berupa suatu pernyataan pencelaan terhadap diri 

pelaku.
8
 Ia merinci bahwa pidana merupakan reaksi sosial yang: 

1. Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu hukum, 

2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan 

dengan tertib hukum yang dilanggar, 

3. Mendukung  penderitaan  atau  paling  tidak  konsekuensi-konsekuensi  lain 

yang tidak menyenangkan, 

4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar 

Sedangkan dalam fiqih jinayah hukuman adalah uqubah yang dia ambil dari 

bahasa arab yaitu aqabah yang artinya mengiringnya. Dalam pengertian yang mirip 

                                                             
7
Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia (Yogyakarta: Graham 

Ilmu, 2010), h. 13. 

8
Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 1984), h, 3. 



27 

 

 
 

dan mendekati pengertian istilah, diambil dari lafaz كع ثب  yang artinya membalasnya. 

Seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut.  

Artinya: 

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memeliharan kepentingan 

masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan- ketentuan syara‟.
9
 

 

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pidana 

adalah sanksi atau hukuman kepada seseorang yang melanggar aturan perundang-

undangan yang dilakukan oleh orang-orang yang berwenang atau aparat penegak 

hukum. 

B. Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan 

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa 

seseorang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi juga 

berarti bagian dari (aturan) hukum yang dirancang secara khusus  untuk memberikan 

pengaman bagi penegakan hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau 

hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukum itu, atau memberikan suatu 

hadiah bagi yang mematuhinya. Jadi, sanksi itu sendiri tidak selalu berkonotasi 

negatif. 

Hukum pidana nasional mempunyai dua jenis sanksi yang keduanya 

mempunyai  kedudukan  yang  sama,  yaitu  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan. 

Kedua  sanksi  tersebut  berbeda  baik  dari  ide  dasar,  landasan  filosofis  yang 

                                                             
9
Abdul Qadir Audah, al-Tasyri’ al-Jinai’y Fi al-Islam, h. 609. 
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melatar belakanginya dan tujuannya. Sanksi pidana merupakan jenis pidana yang 

paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang 

dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi pidana  

inipun bervariasi seperti pidana  mati,  seumur  hidup, pidana penjara, pidana 

kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa 

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang  tertentu, dan pengumuman 

putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.
10

 

1. Sanksi pidana 

Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang 

ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh  

hukum  pidana,  dengan  adanya  sanksi  tersebut  diharapkan  agar  tidak melakukan 

tindak pidana. Pengertian tentang sanksi pidana menurut Herbert L. Packer dalam 

bukunya the limits of criminal sanction adalah:
11

 

Criminal punishment means simply any particular disposition or the range or 

permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in 

cases of person who have been judged through the distinctive processes of the 

criminal law to be guilty of crime. 

 

Henry Campbell Black memberikan pengertian dalam bukunya Black‟s Law 

Dictionary bahwa sanksi pidana adalah punishment attached to conviction at crime 

such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum 

                                                             
10

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 194. 

11
Herbert L. Packer, The Limit Of Criminal Sanction (California: Stanford University Press, 

1986), h. 35. 
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suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan 

pidana penjara).
12

 

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dibahas diatas maka dapat 

disimpulkan, bahwa sanksi pidana merupakan derita yang diberikan kepada seseorang 

yang telah dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana)   

diputuskan   oleh   pihak   yang   berwenang   (hakim)   dalam   sebuah pengadilan. 

Dan tujuan dari pengenaan sanksi pidana tersebut agar tidak melakukan tindak pidana 

lagi. 

2. Sanksi Tindakan 

Sanksi  tindakan  diartikan  sebagai  pemberian  suatu  hukuman  yang 

sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik dan mengayomi. Tindakan ini 

dimaksudkan  untuk  mengamankan  masyarakat  dan  memperbaiki  pembuat, seperti 

pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit dan lain-

lainnya.
13

 

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar 

KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu 

berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya 

bagi mereka yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah 

umur. Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar 

                                                             
12

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, h.  194-195. Lihat  pula.  Henry  Campbel Black, 

Black’s Law Dictionary (St. Paul Minim, West Publishing CO, 1979), h. 111. 

13
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, h. 202 
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KUHP yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, 

perampasan  keuntungan   yang   diperoleh   dari   tindak   pidana, perbaikan akibat 

tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi dan perawatan di suatu lembaga, serta lain 

sebagainya. Kedua jenis sanksi tersebut (sanksi pidana dan sanksi tindakan) dalam 

teori hukum pidana lazim disebut dengan double track system (sistem  dua  jalur),  

yaitu  sistem  sanksi  dalam  hukum  pidana  yang menempatkan  sanksi  pidana  dan  

sanksi  tindakan  sebagai  suatu  sanksi  yang mempunyai kedudukan sejajar dan 

bersifat mandiri.
14 

Sedang sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. 

Dalam KUHP sanksi tindakan memiliki beberapa jenis, yaitu: 

a. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orange yang tidak dapat dipertanggung 

jawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit. 

b. Bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim 

dapat mengenakan tindakan berupa;
15

 

1) Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, atau; 

2) Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah 

3) Dalam   hal   ini   yang   ke-2,   anak   tersebut   dimasukkan   dalam   rumah 

pendidikan Negara yang penyelenggaraannya diatur dalam peraturan 

pendidikan paksa (dwangovoendingregeling, Staatsblad Tahun 1916 No. 741); 
                                                             

14
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, h. 194 

15
Pasal 44 Ayat (2) KUHP. 
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4) Penempatan ditempat bekerja negara bagi penganggur yang malas bekerja dan 

tidak mempunyai mata pencarian, serta mengganggu ketertiban umum dengan  

melakukan  pengemisan,  bergelandangan  atau  perbuatan  sosial. (Stb. 1936 

No. 160). 

Sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki  perbedaan secara fundamental, 

keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide 

dasar: mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide 

dasar: untuk apa diadakan pemidanaan itu?
16

 

Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi 

tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan. Fokus utama dari sanksi 

pidana tertuju pada perbuatan seseorang dengan cara pengenaan penderitaan dengan 

maksud agar orang tersebut menjadi jera sedangkan sanksi tindakan berupaya  

memberi  pertolongan  agar  orang  tersebut  dapat  berubah.
17 

Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). 

Sedangkan sanksi tindakan menekankan pada perlindungan masyarakat dan 

pembinaan atau perawatan si pembuat. 

                                                             
16

M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana‚ Ide Dasar Double Track System 

Dan Impelementasinya (Jakata: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), h. 32. 

17
M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana‚ Ide Dasar Double Track System 

Dan Impelementasinya (Jakata: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), h. 32. 
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Seperti yang dikatakan oleh „J.E „Johnkers, bahwa sanksi pidana 

dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, 

sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.
18 

Dengan 

demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada 

ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan. 

Perbedaan orientasi dasar dari dua jenis sanksi tersebut sebenarnya memiliki 

kaitan pula dengan paham filsafat yang memengaruhinya, yakni filsafat 

indeterminisme sebagai sumber sanksi pidana dan filsafat determinisme sebagai 

sumber sanksi tindakan. Sebagaimana diketahui, asumsi dasar filsafat 

indeterminisme  adalah  bahwa  manusia  memiliki  kehendak  bebas,  termasuk 

ketika ia melakukan kejahatan. Karena itu konsekuensi pilihan bebasnya, maka 

setiap  pemidanaan  harus  diarahkan  pada  pencelaan  moral  dan  pengenaan 

penderitaan bagi pelaku.
19 

Aliran ini lebih menekankan pemidanaan terhadap 

perbuatan, bukan pada pelakunya. 

Sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti (the definite sentence). Artinya, 

penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau 

pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa pelaku, kejahatan-

                                                             
18

M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana‚ ide dasar double track system dan 

impelementasinya,  h. 32. Lihat pula. J.E Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, 

(Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), h. 350. 

19
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, h. 204. Lihat pula Teguh Prasetyo dan Abdul 

Halim Barkatullah,  Politik  Hukum Pidana; Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan  Deskriminalisasi 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 88. 
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kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari 

perbuatan/kejahatan yang dilakukan.
20 

Pendek kata tidak dipakai sistem 

individualisasi pidana. 

Sementara itu, determinisme bertolak dari asumsi bahwa keadaan hidup dan  

perilaku  manusia,  baik  sebagai  perorangan  maupun  sebagai  kelompok 

masyarakat, ditentukan oleh faktor-faktor fisik, geografis, biologis, psokologis, 

sosiologis, ekonomis, dan keagamaan yang ada. Perilaku jahat seseorang ataupun 

masyarakat   ditentukan   oleh   berbagai   faktor   itu,   dan   karenanya   setiap 

pemidanaan hanya dapat dibenarkan dengan maksud merehabilitasi pelaku, atau 

kejahatan sebenarnya merupakan dari manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang 

abnormal.
21 

Dengan demikian, pelaku tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya 

dan tidak dapat dikenakan pidana. Andaipun digunakan istilah pidana menurut aliran 

modern ini harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat pelaku. Karenanya aliran ini  

bertitik tolak dari pandangan determinisme dan menghendaki adanya 

individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku 

kejahatan.
22

 

                                                             
20

M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana ‚ide dasar double track system dan 

impelementasinya,  h. 25. Lihat Pula Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori Kebijakan Pidana, h. 25-

26 dan 62.  

21
Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim  Barkatullah,  Politik  Hukum  Pidana;  Kajian 

Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, h. 89.  

22
Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori Kebijakan Pidana, h. 32, 39, 63 dan 64.  
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Contoh konkret dari ide individualisasi pidana di negeri greenland misalnya, 

bertolak dari dua landasan. Pertama, elastisitas pemidanaan (the elasticity of 

sentencing). Kedua perubahan atau pembatalan/pencabutan sanks (the 

alteration/annulment/revocation of sanction).
23 

Meskpun dalam KUHP greenland 

tidak dikenal istilah pidana (punishment) dan tindakan (treatment), tetapi jika 

diamati bentuk-bentuk sanksi yang digunakan, sesungguhnya mengandung 

pengertian kedua jenis sanksi dalam hukum pidana. 

Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan  

dalam  hukum  pidana  modern  pada  gilirannya berorientasi pada pelaku dan 

perbuatan (daad-dader straafrecht). Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya 

meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. 

Hukum pidana nasional sangat berbeda dengan dengan fiqih jinayah. Dalam 

hukum pidana nasional terdapat dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi 

tindakan, hal itu dijelaskan dalam UU No 3 tahun 1997 pengadilan anak dan  UU  

No  11  tahun  2012  sistem  peradilan  pidana.  Sedangkan  dalam  fiqih jinayah 

hanya mengenal sanksi pidana saja dan takzir. Takzir ini berdasarkan pada 

ketentuan khalifah atau presiden yang tidak terdapat dalam al-Qur‟an. Khalifah 

berhak  memberikan  sanksi  apapun demi  kemaslahatan  secara  umat. Karena pada 

dasarnya tujuan dari hukum islam adalah kemaslahatan umat. 

                                                             
23

M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana ‚ide dasar double track system dan 

impelementasinya, h. 25. Lihat The Greenland Criminal Code (New York: Fred B. Rothman & Co, 

1971), h. 11.  
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C. Tujuan Pemidanaan 

Berbicara masalah pidana dan pemidanaan terkandung di dalamnya persoalan 

tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan pidana terhadap para pelanggar hukum, 

baik berupa pidana maupun tindakan. Dalam literatur bahasa inggris  tujuan pidana 

biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R adalah reformation, restraint dan 

restribution, sedangkan satu D adalah deterrence yang terdiri atas individual 

deterrence dan general deterrence (pencegahan khusus dan pencegahan umum). 

Reformasi  berarti  memperbaiki  atau  merehabilitasi  penjahat  menjadi orang 

baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan 

tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung 

dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritikan terhadap reformasi ialah ia 

tidak berhasil. Ketidakberhasilannya nyata banyaknya residivis  setelah  menjalani  

pidana  penjara.
24 

Yang  perlu  ditingkatkan  dalam sistem reformasi ini ialah 

intensitas latihan dipenjara lebih dtingkatkan. 

Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan 

tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi 

lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, selama pelaku masih 

ada dalam penjara maka selama itu pula ia dperbaiki dan selama itu pula ia tidak 

                                                             
24

Arnold A. Loewy, Criminal Law In A Nutshell (ST. Paul, Minn: West Publishing Co, 1987), 

h. 2.  
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berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik 

dari perampok dan penodong daripada orang yang melakukan penggelapan. 

Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan 

kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak 

sesuai dengan masyarakat yang beradab. Sifat primitif hukum pidana memang sulit 

dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum yang lain. 

Deterrence berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai 

individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut 

untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Yang 

mengkritik teori ini mengatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah 

orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima  pidana  

itu.
25  

Yang  dipandang  tujuan  yang  berlaku  sekarang  ialah variasi   dari   bentuk-

bentuk:   penjeraan   (deterrent),  baik   ditujukan   kepada pelanggar hukum sendiri 

maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan 

kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan  (reformasi)  kepada  penjahat.  

Yang  tersebut  terakhir  yang  paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja 

bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang 

bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.
26 

                                                             
25

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, h. 27.  

26
Phillips, A First Book English Law (London: Sweet & Maxwell Ltd, 1960), h. 218.  



37 

 

 
 

Berkaitan   dengan   tujuan   pemidanaan   yang   garis   besanrya   telah 

disebutkan diatas maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut di atas. Ada tiga 

golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana: 

1. Teori absolute atau teori pembalasan (vergeldings theorien) 

2. Teori relative atau tujuan (doeltheorien) 

3. Teori gabungan (verenigingstheorien).
27 

Pertama adalah teori absolut. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang 

dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. 

Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan 

pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas 

perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan 

kepadanya.
28 

Dari sinilah terlihat bahwa dasar utama pendekatan teori absolut adalah 

balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain dasar pembenaran dari pidana 

terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.
29

 

Kedua teori relatif. Teori ini menekankan bahwa penjatuhan pidana dan 

pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana 

(special  prevention) dari  kemungkinan  mengulangi  kejahatan  lagi  di  masa 
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Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, h. 30.  

28
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, h. 187. Lihat Pula Herbert L. Packer, The Limit 

Of Criminal Sanction, h. 37.  

29
Mahrus  Ali,  Dasar-Dasar Hukum Pidana, h.  187.  Lihat  Pula  Muladi  dan  Barda 

Nawawi, Teori-Teori Kebijakan Pidana (Bandung: PT. Alumni, 2005), h 10.  
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mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (general prevention) 

dari  kemungkinan  melakukan  kejahatan  baik  seperti  kejahatan  yang  telah 

dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan menurut teori ini 

adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat.
30

 

Ketiga, teori gabungan. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk 

menggabungkan pemikirannya yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. 

Dalam teori ini menekankan bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk  

membalas   perbuatan   pelaku,   juga   dimaksudkan   agar  pelaku   dapat diperbaiki 

sehingga bisa kembali kemasyarakat. Kemunculan teori ini merupakan respon 

terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolute maupun teori 

relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada 

upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk 

mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi 

merupakan dan meresahkan masyarakat. 

Sedangkan dalam hukum pidana Islam tujuan utama dalam penjatuhan sanksi 

pidana dalam syariat Islam adalah sebagai berikut. 

 

                                                             
30

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, h. 190-191. Lihat Pula E. Utrecht, Hukum 

Pidana 1 (Surabaya: PT. Pustaka Tinta Mas, 1986), h. 185.  
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1. Pencegahan 

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang telah melakukan jarimah 

agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak melakukan terus-

menerus perbuatannya tersebut. Disamping mencegah pelaku jarimah, pencegahan 

juga berfungsi untuk mencegah orang lain selain   pelaku agar  tidak  ikut-ikutan  

melakukan  jarimah,  sehingga  menjadi  peringatan  bagi yang lain untuk tidak 

melakukan jarimah sebab mereka juga akan mendapatkan sanksi serupa. Dengan 

demikian kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat 

itu sendiri agar tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk 

tidak melakukan perbuatan serupa serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah. 

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman adakalanya melanggar 

aturan syara‟ atau meninggalkan kewajiban, maka arti pencegahan pada keduanya 

tentu berbeda. 

Pencegahan   pada   keadaan   pertama   berarti   larangan   untuk   tidak 

melakukan  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  syara‟.  Sedangkan  pencegahan 

yang kedua adalah menghentikan pelaku agar tidak melalaikan kewajibannya 

sehingga   dengan   adanya   hukuman   dia   bisa   menjalankan   kewajibannya, 

contohnya orang yang meninggalkan shalat atau mengeluarkan zakat. Dikarenakan 

tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup 

mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang  
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diperlukan, dengan demikian maka  terdapat  prinsip keadilan dalam menjatuhkan   

hukuman. 

Jika keadaannya demikian maka hukuman terutama hukuman ta‟zir dapat 

berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab diantara pelaku ada yang 

hanya diberi peringatan, ada juga yang cukup diberi beberapa cambukan saja, 

bahkan ada yang perlu dimasukkan dalam penjara dengan waktu yang tidak terbatas 

jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuaman mati. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka jelaslah tujuan hukuman untuk menjaga 

kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan jarimah 

maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. 

2. Perbaikan dan pendidikan 

Tujuan hukuman yang kedua adalah mendidik  pelaku jarimah agar ia 

menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Islam sangat memperhatikan 

terhadap diri pelaku jarimah, dengan dijatuhkannya sanksi atau hukuman diharapkan 

akan timbul dalam diri pelaku kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah  bukan  karena  

takut hukuman akan tetapi  karena  kesadaran diri dan kebencian terhadap jarimah 

serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah swt. 

Kesadaran yang demikian sungguh  menjadi  senjata  yang  paling  baik untuk 

memberantas jarimah, karena seseorang sebelum melakukan jarimah akan berfikir 

bahwa Tuhan tentu mengetahui perbuatannya dan akan mendapat hukuman, baik 
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diketahui orang lain ataupun tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh 

penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman didunia, atau ia dapat lolos dari 

hukuman dunia, namun ia tidak dapat meloloskan diri dari hukuman akhirat. 

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan sanksi 

atau hukuman juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik diliputi rasa 

saling menghormati dan mencintai sesama para anggotanya dengan mengetahui 

batas-batas kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu jarimah adalah perbuatan yang 

tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan 

masyarakat terhadap pembuatnya, disamping menimbulkan rasa iba dan kasih 

sayang terhadap korbannya.  

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan 

balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar 

kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan 

demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus 

dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk 

menyucikan diri. Dengan demikian akan terwujud rasa keadilan yang dapat 

dirasakan oleh seluruh masyarakat.
31

 

Maksud  pokok  hukuman  dalam  Islam  adalah  memelihara  dan menciptakan  

kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah. Dengan 
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Ahmad Wardi,  Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah (Cet. I; 

Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 139.  
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demikian hukuman yang baik adalah hukuman yang mampu memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Mampu  mencegah  seseorang  dari  perbuatan  maksiat  (preventif)  dan 

mampu menjerakan setelah terjadinya perbuatan (preventif). 

b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman disesuaikan dengan kebutuhan 

kemaslahatan masyarakat. 

c.  Memberikan  hukuman  bukanlah  untuk  membalas dendam  namun  untuk 

kemaslahatan. 

d. Hukuman merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak 

jatuh dalam suatu maksiat. Karena seseorang akan terjaga dari perbuatan 

maksiat apabila memiliki iman yang kokoh, berakhlak mulia dan dengan 

adanya  sanksi  duniawi  yang  diharapkan  mencegah  seseorang  kedalam 

tindak pidana.
32

 

D. Jenis-jenis Sanksi Pidana 

Berdasarkan ketentuan di dalam pasal 6 undang-undang nomor 1 tahun 

1964 yang kemudian diubah menjadi kitab undang-undang hukum pidana mulai 

diberlakukan di Indonesia berdasarkan koninklijk besluit atau putusan kerajaan 

tanggal 15 oktober 1915 nomor 33, staatsblad tahun 1915 nomor 732 jo. Staatsblad 

tahun 1917 nomor 497 dan nomor 645 mulai tanggal 1 januari 1918. Hukum pidana 
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Ahmad Wardi, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah, h. 140.  
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Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana 

tambahan.
33 

Menurut ketentuan di dalam pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana, 

pidana pokok itu terdiri atas: 

1. Pidana mati 

2. Pidana penjara 

3. Pidana kurungan, dan 

4. Pidana denda 

Adapun pidana tambahan dapat berupa: 

1. Pencabutan dari hak-hak tertentu, 

2. Penyitaan dari benda-benda tertentu, dan 

3. Pengumuman dari putusan hakim 

Kemudian dengan undang-undang tanggal 31 oktober nomor 20, berita 

republik Indonesia II nomor 24, hukum pidana Indonesia telah mendapatkan satu 

macam pidana pokok yaitu pidana tambahan.
34

 

Pertama, pidana mati. Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang 

paling  tua.  Pidana  mati juga  merupakan bentuk  pidana yang  paling  menarik 

dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan   yang 
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P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensir Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), h. 36.  
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P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensir Indonesia, h. 36.  
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tinggi antara yang setuju dan tidak setuju. Beberapa Negara telah menghapus pidana 

mati seperti Brazil tahun 1979, Jerman tahun 1949, Kolumbia tahun 1919, Kosta 

Rika tahun 1882, Denmark tahun 1978, Dominika tahun 1924, Ekuador tahun 1897, 

Fiji tahun 1979, Firlandia tahun 1972, Honduras tahun 1965, Luvemburg tahun 1979, 

Norwegia tahun 1979, Australia tahun 1968, Portugal tahun 1977, Uruguay tahun 

1907, Venezuela tahun 1863, Eslandia tahun 1928, Swedia tahun 1973 dan Swiss 

tahun 1973,
35 

di Indonesia banyak delik yang diancamkan  dengan  pidana mati  

paling  tidak delik  yang  diancamkan  dengan pidana mati di dalam KUHP ada 9 

buah yaitu: 

1. Pasal 104 KUHP (maker terhadap presiden dan wakil presiden) 

2. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau 

berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang) 

3. Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu perang) 

4. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan 

huru-hara) 

5. Pasal 140 ayat (3) KUHP (maker terhadap raja atau presiden atau kepala 

Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut) 

6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) 

                                                             
35

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, h. 194. Lihat pula Andi Hamzah, Asas-Asas 

Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 179-180.  



45 

 

 
 

7.  Pasal    365    ayat    (4)   KUHP    (pencurian    dengan    kekerasan    yang 

mengakibatkan luka berat atau mati) 

8. Pasal  444  KUHP  (pembajakan  di  laut,  di  pesisir  dan  di  sungai  yang 

mengakibatkan kematian) 

9. Pasal  479  k  ayat  (2)  dan  pasal  479  o  ayat  (2)  KUHP  (kejahatan 

penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).
36

 

Kedua pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari 

seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam 

sebuah lembaga pemasayarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus 

mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.
37

 

Ketiga, pidana kurungan. Pidana kurungan mempunyai dua tujuan yaitu 

sebagai custodia untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu 

delik-delik culpa dan beberapa delik dolus seperti  pasal 182 KUHP tentang 

perkelahian satu lawan satu  dan pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana kedua 

pasal tersebut diancam dengan pidana penjara. Kedua, sebagai custodia simplex, 

yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.
38
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Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, h. 196.  

37
Mahrus  Ali,  Dasar-Dasar Hukum Pidana, h.  196.  Lihat  pula.  Lamintang,  Hukum 

Penitensir Indonesia (Bandung: Aremico, 1986), h. 58.  
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Pidana   kurungan   lebih   ringan   daripada   pidana   penjara   dalam   hal 

penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan stelsel pidana 

dalam  pasal  10  KUHP,  dimana  pidana  kurungan  menempati  urutan  ketiga di 

bawah pidana mati dan pidana penjara. 

Sedangkan dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian   

dengan meninjau dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan. 

1. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, 

hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.
39

 

a. Hukuman  pokok  („Uqubah Ashliyah), yaitu  hukuman  yang  ditetapkan 

untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman qisas 

untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, 

atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian. 

b. Hukuman    pengganti    („Uqubah   Badaliyah),   yaitu    hukuman    yang 

menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat 

dilaksanakan  karena  alasan  yang  sah,  seperti  hukuman  diyat  (denda) 

sebagai pengganti hukuman qisas, atau hukuman ta‟zir sebagai hukuman 

had atau hukuman qisas yang tidak bisa dijalankan. Sebenarnya hukuman diyat 

itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu hukuman untuk pembunuhan semi  

                                                             
39

Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah (Cet. I; 

Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 143.  
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sengaja,  akan  tetapi  menjadi  pengganti  pula  bagi  hukuman  qisas dalam 

pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman ta‟zir juga merupakan 

hukuman pokok untuk jarimah-jarimah ta‟zir, tetapi sekaligus juga menjadi 

hukuman pengganti untuk jarimah hudud atau qisas dan diyat yang tidak bisa 

dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu. 

c.  Hukuman tambahan („Uqubah Taba‟iah), yaitu hukuman yang mengikuti 

hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti 

larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh keluarga, sebagai 

tambahan untuk hukuman qisas atau diyat, atau hukuman pencabutan hak 

untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan qadzaf (menuduh orang 

lain berbuat zina), disamping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan 

puluh kali. 

d. Hukuman   pelengkap   („Uqubah   Takmiliyah),   yaitu   hukuman   yang 

mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri 

dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman 

tambahan. Contohnya seperti menggalungkan tangan pencuri yang telah 

dipotong di lehernya. 



48 

 

 
 

2. Ditinjau   dari   kekuasaan   hakim   dalam   menentukan   berat   ringannya 

hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian.
40

 

a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi 

atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman 

had (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, 

hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman 

tersebut. 

b. Hukuman  yang  mempunyai  dua  batas,  yaitu  batas  tertinggi  dan  

batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan 

untuk memilih hukuman sesuai antara kedua batas tersebut, seperti 

hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta‟zir. 

3. Ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu: 

a. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, dimana hakim 

harus melaksanakan tanpa dikurangi atau ditambah, atau dganti dengan 

hukuman lain. Hukuman ini disebut ‚hukuman keharusan‛ („Uqubah 

Lazimah). 

b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihya dari 

sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara‟ agar bisa 
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Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah, h.143-
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disesuaikan dengan keadaan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini 

disebut‚ Hukuman Mukhayyarah). 

4. Hukuman ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat 

dibagi 3, yaitu:
41

 

a. Hukuman  badan,  yaitu  hukuman  yang  dijatuhkan  atas  badan  seperti 

hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya. 

b. Hukuman  jiwa,  yaitu  dikenakan  atas  jiwa  seseorang,  bukan  

badannya seperti ancaman, peringatan dan teguran. 

c. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta 

seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta 

5. Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dapat 

dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut. 

a. Hukuman  hudud,  yaitu  hukuman  yang  ditetapkan  atas  jarimah-

jarimah hudud. 

b. Hukuman qisas dan diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas 

jarimah- jarimah qisas dan diyat. 
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c.  Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian 

jarimah qisas dan diyat dan beberapa jarimah ta‟zir. 

d. Hukuman ta‟zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-

jarimah ta‟zir.
42 
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BAB III 

PERBUATAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR DAN  

MODUS OPERANDI MELAKUKAN PEMBUNUHAN  

 

A. Perbuatan Pidana Anak 
 

Secara umum, perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan melawan 

hukum dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian tentang kenakalan anak. Dalam 

Undang-undang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (2) menggunakan istilah anak nakal, 

sedangkan pengertian anak adalah anak yang melakukan tindak pidana atas anak yang   

menurut peraturan baik perundang- undangan maupun menurut peraturan hukum lain 

menyimpang dari aturan yang ditetapkan dan peraturan tersebut hidup dan berlaku 

dalam masyarakat yang bersangkutan.
1
 

Pemaparan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan atau 

tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah: 

a.   Perbuatan dilakukan oleh anak-anak 

b.   Perbuatan itu melanggar aturan atau norma 

c.   Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut. 

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi agar dapat diklasifikasikan sebagai 

suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. 

                                                             
1
Lihat UU No 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
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Bentuk-bentuk kenakalan anak yang didasarkan pada berbagai pengertian 

tentang kenakalan anak yang dikemukakan oleh para pakar, misalnya oleh Moedikdo, 

setidaknya terdapat tiga kategori perbuatan yang masuk dalam klasifikasi kenakalan 

anak atau Juvenile Delinquency, yaitu sebagaimana dikutip B. Simanjuntak:
2
 

1. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa sementara perbuatan 

itu menurut ketentuan hukum normatif adalah perbuatan pidana, seperti mencuri, 

menganiaya dan lain sebagainya. 

2.   Semua perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma tertentu atau 

kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kemarahan dalam masyarakat. 

3.  Semua aktivitas yang pada dasarnya membutuhkan perlindungan sosial, 

semisal gelandangan, mengemis dan lain sebagainya. 

Sementara bila ditinjau dari sudut pandang normatif, yaitu berdasarkan 

ketentuan-ketentuan hukum pidana positif, maka bentuk-bentuk kenakalan anak dapat 

disebutkan sebagai berikut: 

1. Kejahatan-kejahatan  kekerasan berupa pembunuhan dan penganiayaan. 

2. Pencurian, berupa pencurian biasa 

3. Penipuan 

4. Perampasan 

5. Gelandangan 

6. Meminum minuman keras 

                                                             
2
B. Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja (Bandung: Alumni, 1973), h. 76.  
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Keseluruhan bentuk kenakalan anak baik yang diklasifikasikan berdasarkan 

definisi maupun berdasarkan rujukan normatif (ketentuan hukum pidana) tersebut 

selanjutnya dapat dibagi dalam 4 jenis, yaitu: 

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti 

perkelahian, perkosaan, begal, pembunuhan dan sebagainya. 

2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, pencurian, 

pencopetan dan sebagainya. 

3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban pihak orang lain, seperti 

pelacuran dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) 

4. Kenakalan  yang  melawan  status,  seperti  mengingkari  status  anak 

sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara 

minggat dari rumah atau tidak taat atau membantah perintah dan sebagainya. 

Berbicara tentang kenakalan anak, maka perlu diambil sebuah kesimpulan 

definisi tentang anak. Sebab  beberapa  undang-undang  mempunyai  pengertian yang 

berbeda terkait tentang anak. Tidak adanya keseragaman mengenai definisi anak 

dalam ketentuan hukum. Oleh karena itu pengertian anak secara nasional didasarkan  

pada  batasan  usia  anak  menurut  hukum  pidana  maupun  hukum perdata. 

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak 

secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang 

belum dewasa.
3
 

                                                             
3
W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Balai Pustaka: Armico, 1984), h. 

25.  
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Untuk mengetahui pengertian anak, dapat diperoleh dari beberapa ketentuan 

yang berkaitan dengan anak, yaitu: 

 

1. Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 

 

 

Konvensi  hak  anak  (KHA)  pasal  1  menyebutkan  bahwa  anak  berarti 

setiap manusia yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun, kecuali berdasarkan 

undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih 

awal. 

 

Menurut konvensi hak anak yang dimaksud dengan anak adalah manusia 

yang umumnya belum mencapai 18 tahun, namun pasal ini juga mengakui 

kemungkinan adannya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia anak 

kedewasaan di dalam perundang-undangan nasional dari tiap-tiap Negara peserta 

yang menandatangani konvensi ini.
4
 

 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia 

 

 

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia pada pasal 

1 bagian 5 berbunyi: “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun 

                                                             
4
Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak 

(Makassar: UIN Alauddin Press, 2011), h. 85. 
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dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 

tersebut demi kepentingannya. 

Menurut undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah yang berusia 

di bawah 18 tahun dan belum menikah bahkan yang masih dalam kandungan pun 

termasuk di dalamnya.
5
 

 

3. KUHPerdata (pasal 330) 

Kitab undang-undang hukum perdata pasal 330 secara tersirat menyebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 

genap umur 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu 

dibubarkan sebelum umur  mereka genap 21 tahun, maka mereka  tidak  kembali  lagi  

kedalam  kedudukan  belum  dewasa.  Mereka  yang belum dewasa dan tidak berada 

di bawah perwalian, di bawah kekuasaan orang tua atas dasar dengan cara 

sebagaimana diatur pada bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam. 

Untuk menghilangkan keraguan yang timbul tentang apa yang dimaksud 

dengan anak di bawah umur, pemerintah mencabut ordonansi 21 desember 1917 L.N 

1917-738 an menentukan sebagai berikut: apabila peraturan undang-undang memakai 

istilah belum dewasa maka sekedar mengenal bangsa Indonesia dengan istilah itu, 

yang dimaksudkan ialah segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan 

tidak menikah lebih dahulu. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur 21 

                                                             
5
Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak,  h. 85. 
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tahun maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah belum dewasa. Dalam 

perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak- anak. Undang-undang tersebut tidak 

dapat dijadikan tolak ukur sebagai batas usia pertanggungjawaban pidana anak, sebab 

anak yang telah berusia 20 tahun telah dapat menilai akan perbuatan yang 

dilakukannya. Usia tersebut sudah dapat dikatan dewasa secara sosiologis dan 

psikologis. 

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (2) 

berbunyi: “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun  

harus  mendapat  izin  kedua  orang  tua”  pasal  47  ayat  (1)  menyatakan bahwa: 

“anak yang belum dewasa mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan 

pernikahan dibawah kekuasaan orang tuanya hanya selama mereka tidak dicabut 

kekuasaan orang tuanya”. 

Pasal 50 ayat (1) berbunyi: “anak adalah yang belum mencapai 18 tahun atau 

belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di 

bawah kekuasaan wali”. Dari pasal-pasal dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 

di atas dapat disimpulkan bahwa dalam undang-undang ini ditentukan batas belum 

dewasa anak bagi pria 19 tahun ke bawah dan wanita 16 tahun akan tetapi apabila 
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ingin melangsungkan pernikahan apabila belum mencapai 21 tahun harus mendapat 

izin dari orang tua.
6
  

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 

Dalam undang-undang nomor 4 tahun 1979 pasal 1 ayat (92) secara jelas 

dinyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan 

belum pernah kawin”. Oleh sebab itu seseorang yang umurnya belum mencapai 21 

tahun tetapi sudah kawin maka menurut undang-undang nomor 4 tahun 1979 pasal 1 

ayat 92 tersebut sudah dikategorikan dewasa. 

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu 

Pasal 28 undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilu berbunyi 

“warga Negara republik Indonesia yang selanjutnya disebut warga Negara yang pada 

waktu pemungutan suara untuk pemilihan umum sudah berumur 17 tahun atau sudah 

pernah kawin mempunyai hak memilih”. 

Berdasarkan undang-undang di atas bahwa anak adalah seseorang yang 

belum  mencapai  umur  17  tahun,  sedangkan  umur  17  tahun  ke  atas  sudah 

dianggap dewasa karena sudah mampu mempertanggungjawabkan  perbuatannya. 

Dalam usia 17 tahun ini system hukum Indonesia melihat bahwa mereka sudah 

matang dan dewasa dalam berpikir serta dalam mempertanggung-jawabkan 

keputusan menyangkut politik kenegaraan.
7
 

                                                             
6
Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak, h. 86. 

Lihat pula UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.  

7
Lihat UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilu  
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7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 

Pasal 1 ayat (1) berbunyi: “anak adalah orang yang dalam perkara anak 

nakal telah mencapai umur 8 tahun sampai 17 tahun dan belum pernah kawin”. 

Selanjutnya pasal 4 ayat (1) dinyatakan: “batas umur anak nakal yang dapat diajukan  

ke  sidang  anak  adalah  sekurang-kurangya  8  tahun  tetapi  belum mencapai umur 

18 tahun dan belum pernah kawin”. Batas umur 8 tahun bagi anak untuk dapat 

diajukan ke sidang anak didsarkan pada beberapa pertimbangan sosiologis, psikologis 

dan pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai umur 8 tahun dianggap belum  

dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.
8
  Pada undang-undang tersebut di 

atas  memberikan batasan bahwa seorang anak delikuen yang telah mencapai usia 8 

tahun sudah layak untuk diproses ke pengadilan, tapi di sisi lain bahwa anak yang 

berusia 8 tahun pada dasarnya belum mampu mempertanggungjawabkan 

perbuatannya karena belum dianggap mukallaf atau cakap hukum.  

Secara psikologis seorang anak yang belum baligh diproses di  pengadilan   

pada dasarnya telah mengganggu kejiwaannya. Selayaknya  anak  yang  masih  belum  

baligh hendaknya diselesaikan secara mediasi dengan keluarga korban tanpa harus 

diproses secara hukum di dalam pengadilan. 

8. Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

Menurut hukum adat Indonesia bahwa batasab umur untuk disebut anak 

bersifat pluralistis. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi 

                                                             
8
Lihat UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak  
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disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Ada yang menyebutnya 

“telah kuat gawe”, “akil baligh”, “meneg bajang” dan sebagainya. Sedangkan 

menurut yurisprudensi mahkamah agung yang berorientasi kepada hukum adat di bali 

menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 (lima belas) tahun.
9
 

9. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Menurut ketentuan pasal 45 KUHP maka yang disebut anak adalah yang 

berumur di bawah 16 (enam belas) tahun.
10

 Terhadap hal ini baik secara teoritik dan   

praktek maka apabila anak melakukan tindak pidana, hakim dapat menentukan anak 

tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharaannya tanpa 

penjatuhan pidana, diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana sebagai anak Negara 

atau juga dapat dijatuhi pidana akan tetapi ketentuan pasal  45,  46,  dan  47  

berdasarkan  ketentuan pasal  47  UU  No  3  tahun  1997 dinyatakan tidak berlaku 

lagi. Sedangkan apabila ditinjau batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan 

sebagaimana Bab XIV pasal 287, 290, 292, 294 dan 295 KUHP adalah berumur 

kurang dari 15 (lima belas) tahun. 

10.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

Berdasarkan  ketentuan  pasal  1  angka 1  yang dimaksund  dengan  anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. 

                                                             
9
Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praltik dan Permasalahannya 

(Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), h. 6.  

10
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal 

(Bogor: Politea, 1993), h. 61.  
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Sedangkan dalam bahasa Arab istilah anak disebut “walad”.
11

 Hukum Islam 

telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia  yang  

telah  mencapai  umur  tujuh  tahun  dan  belum  baligh,  sedang menurut kesepakatan 

para ulama, manusia dianggap baligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.
12

  

Kata baligh berasal dari fi‟il madi balagha, yablughu, bulughan yang berarti sampai, 

menyampaikan, mendapat, baligh, masak.
13

 

Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut 

masa yang dilaluinya, yaitu: 

a. Masa  tidak  adanya  kemampuan  berpikir.  Masa  ini  dimulai  sejak  lahir 

sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman. 

b. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 

tahun sampai usia 15 tahun. Pada  masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran.  

Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai 

hukuman mendidik bukan hukuman pidana. 

c.  Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai 

usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. 

Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang 

dilakukan.
14

 

                                                             
11

Mahmaud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia (Jakarta : Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah / Penafsiran Al-Qur‟an, 1973), h. 506.  

12
A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 369.  

13
Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, h. 71  

14
Sudarsono, Kenakalan Remaja (Cet. II; Jakarta : Rineka Cipta, 1991), h. 10.  
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Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah 

apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah baligh. Salah satu tanda baligh itu 

adalah telah sampai umur 15 tahun. 

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa 

laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan 

belum pernah hamil.
15

 Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak 

laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya 

sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.
16

 

Definisi anak dalam hukum Islam sangat berbeda dengan yang ditetapkan 

perundang-undangan. Dalam hukum Islam menentukan seseorang masih anak- anak 

atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda 

usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum  Islam menentukan definisi anak 

dilihat dari tanda-tanda pada seseorang  apakah seseorang itu sudah dewasa atau 

belum. Artinya, seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum   

memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam 

hukum Islam.
17

 

Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan bahwa definisi anak adalah 

seorang yang dilahirkan karena perkawinan antar seorang laki-laki dan seorang 

                                                             
15

Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’al-Islami fi al-Islam, h. 603. 

16
Ibnu Rusyd, Bidayah al- Mujtahid (tn.p: Wahriyai al-Kitab al-Arabiyah, t.t.), II : 

211. 

17
Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan  Konsep Diversi dan 

Restorative Justice (Cet. I; Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), h.34  
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perempuan meskipun belum melakukan pernikahan dan belum baligh atau belum 

mencapai umur 15 tahun berdasarkan pendapat para fuqaha. 

 

B. Bentuk Pembunuhan oleh Anak dan Modus Operandinya 

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa perbuatan yang 

melanggar hukum atau biasa disebut tindak pidana adalah semua bentuk perbuatan 

baik yang telah memenuhi rumusan pasal-pasal dalam KUHP buku II maupun di luar 

KUHP tetapi diancam dengan pidana. 

Beberapa contoh tindak pidana kejahatan pembunuhan yang sering 

dilakukan oleh anak berdasarkan pasal dan ancaman sanksinya berdasarkan fenomena 

yang terjadi: 

1. Melakukan Kekerasan (pasal 170 KUHP) 

Dimaksudkan dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga misalnya 

memukul dengan tangan, berbagai macam senjata, kekerasan yang dilakukan 

biasanya merusak barang, penganiayaan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua 

orang atau lebih, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. 

Kasus pembunuhan yang terjadi di Jakarta Pusat. Kasus pembunuhan di 

Sawah Besar, Jakarta Pusat sempat jadi perbincangan hangat. NF (14) bunuh bocah 5 
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tahun karena terinspirasi dari film favoritnya. Ia tega membunuh teman bermain yang 

merupakan tetangganya sendiri.
18

 

Sebagaimana modus operandi kasus tersebut disiarkan oleh media tirto.id. 

Pada Jumat (6/3/2020) sekitar pukul 09.00 WIB, remaja perempuan, NF, berangkat 

dari rumahnya menuju ke Polsek Tamansari, Jakarta Barat. Hari itu ia tak bersekolah, 

meski mengenakan seragam sekolah. Tiba di sana, ia menemui polisi dan mengaku 

telah membunuh seorang anak.  

Dia sempat lepas seragamnya dan mengenakan jilbab putih, baju lengan 

panjang motif kotak berkelir cokelat, celana panjang biru muda yang ada motif 

kucing di dengkulnya, ketika berada dalam ruangan polisi.  

Menerima informasi itu, kepolisian setempat melimpahkan kasus itu ke Polsek 

Sawah Besar lantaran domisili siswi SMA berusia 15 tahun itu ada di kawasan 

Karang Anyar RT 004/006 Nomor 41, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah 

Besar, Jakarta Pusat.  

Polisi menyambangi kediaman gadis berinisial NF itu guna melakukan 

verifikasi terkait informasi pembunuhan. Di dalam sebuah lemari, polisi menemukan 

jasad anak perempuan, mulutnya disumpal kain dan badannya 'dibedong' sprei pula. 

Jasad itu tertutup pakaian yang digantung dan ditumpuk pakaian.  

                                                             
18

M. Fadli, 5 Kasus Pembunuhan di Indonesia yang Dilakukan Anak dan Remaja, 

https://www.indozone.id/news/qEsMxL/5-kasus-pembunuhan-di-indonesia-yang-dilakukan-anak-dan-

remaja/read-all (diakses 22 Mei 2021)  
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Lantas polisi memeriksa NF atas dugaan pembunuhan terhadap bocah 

berinisial APA (5), anak tetangga yang juga teman adiknya. Hasil pemeriksaan dan 

olah tempat kejadian perkara (TKP) yakni dia terinspirasi film horor Chucky dan 

anime Slender Man.  

"Pengakuan dari NF, dia melakukan dengan kesadaran dan terinspirasi oleh 

film," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto Heru di 

kantornya, Jumat (6/3/2020). Peristiwa ini bermula pada 5 Maret 2020, sekitar pukul 

16.00, ketika pelaku mengajak korban ke kamar mandi dengan dalih meminta tolong 

diambilkan mainan di dalam bak mandi.  

Kepala APA ditenggelamkan NF ketika bocah itu berada di dalam bak sekitar 

lima menit. Pelaku juga menyumpal mulut korban agar tak berteriak. Setelah tubuh 

korban melemas lalu pelaku memasukkan tubuh korban ke ember dalam keadaan 

terikat.  

Jenazah urung dibuang sore itu karena takut ketahuan warga, maka NF 

menyimpan jasad APA di dalam lemari. Esoknya ia mengaku ke polisi. Kini pihak 

RS Bhayangkara Tingkat I Raden Said Soekanto, Jakarta Timur, memeriksa kejiwaan 

pelaku. Hasilnya belum diketahui.
19

 

Berbeda  dengan  fiqih  jinayah,  melakukan  kekerasan  seperti  memukul, 

menganiaya jika dilakukan dengan sengaja maka sanksinya adalah qishas yaitu 

sanksinya serupa. Seperti dalam firman Allah Q.S. al-Maidah/5:45. 

                                                             
19

Adi Briantika, "Remaja Pembunuh Balita: Apa Penjara Anak Bisa Jamin Pelaku Jera?", 

https://tirto.id/eD3M (diakses 2 Agustus 2021). 
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َْ ثبِلُْْ  الْْرُُ َٚ ْٔفِ  ْٔفَ ثبِلَْْ الَْْ َٚ  ِٓ ٌْعیَْ َٓ ثبِ ٌْعیَْ ا َٚ َّْ إٌَّفْظَ ثبٌَِّٕفْظِ  َ بٓ ا َٙ ُْ فیِْ ِٙ وَتجَْٕبَ عٍَیَْ َٚ َّٓ اٌغِّ َٚ  ِْ رُ

حَ لِ  ْٚ ٌْجُشُ ا َٚ  ِِّّۙٓ ُُ ثبٌِغِّ ُ٘ ىِٕهَ 
ٌَّٰٰۤ ُ فبَُٚ ْٔضَيَ اللّٰه َ بٓ ا َّ ُْ ثِ ُْ يحَْىُ ٌَّ ْٓ َِ َٚ ٌۗ ٗٗ َٛ وَفَّبسَح  ٌَّ ُٙ ٖٗ فَ ْٓ تصََذَّقَ ثِ َّ صَبص ٌۗ فَ

 َْ ْٛ ُّ ٍِ  اٌظه

 

 

Terjemahnya: 

“..dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya 

jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga 

dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. 

barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu 

(menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara 

menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang 

yang zalim.”
20

 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan seperti menganiaya 

dengan sengaja maka sanksinya pun serupa. Apabila akibat yang ditimbulkan dari 

penganiayaan itu membuat korban cacat pada bagian tubuhnya seperti mata, tangan 

dan lain-lain maka sanksinya pun serupa kecuali jika mendapat pengampunan  dari  

pihak keluarganya maka qishas diganti dengan diyat. Tindakan kekerasan seperti 

banyak terjadi bahkan pelakunya pun anak yang masih tergolong dibawah umur. 

2. Pembunuhan Biasa (pasal 338 KUHP) 

Berdasarkan ketentuan pasal 338 bahwa untuk dikategorikan sebagai 

pembunuhan biasa,  dan  untuk  dapat  dituntut melakukannya harus  memenuhi 
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Kementerian Agama, al-Qur‟an Tajwid (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 

2016).  
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beberapa unsur yaitu: (1) pembunuhan itu harus disengaja dan kesengajaan harus 

timbul seketika,  ditujukan   kepada   maksud   supaya   orang   itu   mati;   (2) 

pembunuhan   itu   harus   merupakan   perbuatan   yang   positif   walau   dengan 

perbuatan kecil sekalipun; dan (3) perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, 

baik seketika maupun beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu. Harus ada 

hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian orang tersebut. Barang 

siapa melanggar pasal ini dihukum dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun. 

Contoh kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 20 Mei 2021 di 

Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Pelaku pembunuhan yang menewaskan JS (17) 

Simamora seorang siswa pelajar kelas IX SMA Bangko Pusako Kabupaten Rokan 

Hilir. Dalam waktu 4 x 24 jam tim gabungan Reskrim Polres Rohil berhasil 

menangkap pelaku berinisial  BK (14) Alias Nanang warga Kepenghuluan Kencana 

kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.  

Sekira pukul 18.30 WIB, modus pelaku berpura pura menjadi penumpang 

ojek meminta kepada korban untuk diantar ke gang Kanopan Kepenghuluan Bangko 

Pusaka, di tengah perjalanan dilokasi yang sunyi pelaku meminta berhenti kepada 

korban dengan alasan untuk menghidupkan rokoknya, saat itulah pelaku mengambil 

parang dan membacok bagian kepala korban dari belakang dan menusuk bagian lain 

tubuh korban hingga bersimbah darah dan tewas. 

“Tidak disangka ternyata pelaku NBK masih dibawah umur dan tidak lagi  

bersekolah,” Kata Kapolres Rohil AKBP Nurhadi Ismanto SH SIK didampingi 

Kapolsek Bangko Pusako AKP Kornel Sirait SH, Kasat Reskrim AKP Feriandy SH 
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SIK  dan Kasubag Humas AKP Juliandi SH dalam acara Pers rilis pada Selasa, 25 

Mei 2021 sekira Pukul 16 00 WIB. 

Sebelumnya berdasarkan hasil visum, di tubuh korban terdapat 16 luka bacok 

dan tusukan benda tajam pada bagian kepala, punggung, leher, dan perut korban,” 

ujar Kapolres. 

 “AKBP Nurhadi Ismanto dalam keterangan pers nya mengatakan dari hasil 

keterangan pelaku, motif pelaku melakukan perbuatan itu karena ingin sekali  

memiliki sepeda motor merk Verza, sebelumnya juga pelaku menjelaskan kepada 

petugas bahwa dirinya sudah ingin sekali memiliki sepeda motor merek Verza pada 

hari lebaran tanggal 13 Mei yang lalu,” ungkap Nurhadi Ismanto. 

“Terhadap perbuatan pelaku kita sangkakan pasal 365 Ayat (3) Jo pasal 338 

Jo Pasal 340 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara 10 tahun dan kita juga 

terapkan juga dengan UU perlindungan Anak,” Terang Nurhadi Ismanto.
21

 

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam fiqih jinayah maka 

sanksinya adalah  qishas.  Seseorang  yang  telah  mencabut  nyawa  orang  lain 

dengan sengaja Allah telah memandatkan untuk dicabut nyawanya juga sebagai 

konsekuensi dari perbuatannya. Hal ini telah disebutkan dalam firman Allah Q.S. al-

Baqarah/2: 178. 
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Anggi Sinaga, “Terungkap ! Motif Pelaku Begal di Rohil, Membunuh Korban karena Ingin 

Punya Sepeda Motor Verza” Okeline.com. 25 Mei 2021. https://www.okeline.com/berita-10751-

terungkap--motif-pelaku-begal-di-rohil-membunuh-korban-karena-ingin-punya-sepeda-motor-verza- 
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ٌْعجَْذِ  اٌْعجَْذُ ثبِ َٚ ٌْحُشِّ  ٌْحُش  ثبِ َ ٌۗٝ ا
ٍَّٰ ْ ٌْمتَ ُُ اٌمِْصَبصُ فِٝ ا ا وُتتَِ عٍَیَْىُ ْٛ ُٕ َِ َٓ اَّٰ ب اٌَّزِيْ َٙ بٓيَ  يَّٰ

ْٓ عُفِيَ ٌَ  َّ ٌۗٝ فَ ٝ ثبِلُْْْٔثَّٰ ْٔثَّٰ الُْْ هَ َٚ ٌِ ٍْ ٌۗ رَّٰ ِٗ ثبِِحْغَب ء  اٌِیَْ ادَاَٰۤ َٚ فِ  ْٚ عْشُ َّ ٌْ ِٗ شَيْء  فبَتِّجبَع  ۢثبِ ْٓ اخَِیْ ِِ  ٗٗ

  ُ یْ ٌِ َ ٗٗ عَزاَة  ا ٌِهَ فٍََ ٜ ثعَْذَ رَّٰ ِٓ اعْتذََّٰ َّ خ  ٌۗفَ َّ سَحْ َٚ  ُْ ثىُِّ ْٓ سَّ ّ ِِ  تخَْفِیْف  

 Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan 

dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 

hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang 

mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) 

mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) 

membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). 

yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 

rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa 

yang sangat pedih.
22

 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang yang telah membunuh orang lain 

dengan sengaja  maka  sanksinya  adalah  qishas,  akan  tetapi  apabila  keluarga 

korban memaafkan pelaku maka baginya membayar diat atau denda. 

Dalam fiqih jinayah pembunuhan sengaja  memiliki  beberapa  sanksi, yaitu: 

hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok bagi 

pelaku pembunuhan sengaja adalah qishas. Jika pelaku mendapat maaf dari  keluarga 

korban  maka  sanksinya  adalah  diyat. Dan apabila  sanksi qishas dan diyat 

dimaafkan oleh keluarga korban maka hukuman penggantinya adalah ta‟zir.
23

  Ada 3 
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Kementerian Agama, al-Qur‟an Tajwid (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2016)  
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A. Jazuli, Fiqih Jinayah “Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam” (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2000), h. 136.  
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jenis pembunuhan dalam fiqih jinayah yaitu; pertama, pembunuhan   karena   sengaja   

seperti   yang   telah   dijelaskan   diatas,   kedua pembunuhan semi sengaja dan 

ketiga, pembunuhan karena kesalahan. 

Adapun pembunuhan semi  sengaja  dalam  fiqih  jinayah  mempunyai  3 

unsur yaitu: 

1.   Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian, 

2.   Ada maksud penganiayaan atau permusuhan, 

3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian 

korban. 

Perbuatan yang menyebabkan kematian itu tidak ditentukan bentuknya, dapat 

berupa pemukulan, pelukaan, penusukan dan sebagainya. Disyaratkan korban adalah 

orang yang terpelihara darahnya. 

Terhadap pembunuhan semi sengaja, diterapkan prinsip-prinsip hukum dalam 

pembunuhan sengaja, seperti perbuatan  langsung  dan  tidak  langsung (sebab dan 

syarat) dan segala pertanggungjawabannya. Dalam hal unsur kedua persyaratan  

kesengajaan  pelaku  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan dengan tidak niat 

membunuh korban adalah salah satunya perbedaan antara pembunuhan sengaja 

dengan semi sengaja. Dalam pembunuhan sengaja si pelaku memang sengaja 

melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, sedangkan dalam    

pembunuhan semi sengaja pelaku tidak bermaksud melakukan pembunuhan 
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sekalipun ia melakukan penganiayaan.
24

 Sehubungan dengan unsur ketiga, 

diisyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan penganiayaan, yaitu 

penganiayaan itu menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan 

sebab yang membawa kematiannya. Jadi, tidak dibedakan  antara  kematian  korban  

itu  seketika  dengan  kematian  yang  tidak terjadi seketika. Apabila tidak ada 

hubungan dengan sebab akibat antara perbuatan  dengan  kematian,  maka  pelaku  

hanya  bertanggung  jawab  atas pelukaan atau penganiayaa lainnya.
25

 

Adapun hukuman pokok untuk pembunuhan semi sengaja adalah diyat dan 

kaffarat, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan ta‟zir, sedangkan 

hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat. Adapun 

dasar bahwa diyat sebagai hukuman pokok adalah hadis: 

Artinya: 

Ketahuilah bahwa pada pembunuhan sengaja yang tersalah yaitu pembunuhan 

dengan cambuk, tongkat dan batu wajib diyat seratus ekor unta (HR. Ahmad 

dan Abu Dawud dari Abdullah bin Amr). 

 

Adapun jenis-jenis diyat pembunuhan semi sengaja sama dengan diyat dalam 

pembunuhan sengaja, yaitu menurut Imam Syafi‟i adalah unta, menurut Imam Abu 

Hanifah dan Imam Malik adalah unta, emas dan perak. 
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A. Jazuli, Fiqih Jinayah “Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam”, h. 133.  

25
A. Jazuli, Fiqih Jinayah “Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam”, h. 133. 
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Waktu pembayaran diyat pembunuhan semi sengaja adalah tiga tahun sejak 

meninggalnya korban menurut Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad. Sedangkan menurut 

Imam Abu Hanifah adalah mulai dijatuhkan vonis atas pembunuh. 

Kaffarah merupakan hukuman pokok dalam pembunuhan semi sengaja 

dengan ketentuan sama dengan pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman 

pengganti dan hukuman tambahan. 

Sedangkan pembunuhan karena kesalahan juga memiliki 3 unsur yaitu: 

1.   Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian 

2.   Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan 

3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan 

kematian korban 

Perbuatan yang menyebabkan kematian itu diisyaratkan tidak dengan sengaja   

dilakukan oleh pelaku atau karena kelalaiannya. Contoh seperti melempar batu ke 

jalan dan mengenai orang lain kemudian meninggal, atau seorang militer sedang 

latihan menembak akan tetapi pelurunya mengenai orang lain dan akhirnya orang itu 

meninggal seketika. 

Hukuman bagi seseorang yang melakukan pembunuhan karena kesalahan 

adalah diyat dan kafarah. Hukuman penggantinya adalah puasa dan ta‟zir dan 

hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.
26
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Pembayaran diyat kepada ahli waris terbunuh dapat diangsur selama tiga 

tahun. Dasar hukum tentang diyat bagi pembunuhan karena kesalahan sesuai dengan 

firman Allah Q.S. al-Nisa/4 :92. 

ٕبً خَطَؤً فتَحَْشِيشُ سَلجَخٍَ  ِِ ؤْ ُِ  ًَ َ ْٓ لتَ َِ َٚ ٕبً إلَِّْ خَطَؤً    ِِ ؤْ ُِ  ًَ ُ ْْ يمَْت ٍٓ أَ ِِ ؤْ ُّ ٌِ  َْ ب وَب َِ َٚ

دِيخَ   َٚ ٕخٍَ  ِِ ؤْ ُِ  ٓ ِِ ؤْ ُِ  َٛ ُ٘ َٚ  ُْ ٍ ٌىَُ ّٚ ٍَ عَذُ ْٛ ْٓ لَ ِِ  َْ ْْ وَب ذَّلُٛا   فئَِ ْْ يصََّ ِٗ إِلَّْ أَ ٍِ ْ٘ َ َّٰٝ أ خ  إٌَِ َّ غٍََّ ُِ

َّٰٝ أٍَِْ٘  خ  إٌَِ َّ غٍََّ ُِ یثبَق  فذَِيخَ   ِِ  ُْ ُٙ ثیََْٕ َٚ  ُْ ٍَ ثیَْٕىَُ ْٛ ْٓ لَ ِِ  َْ ْْ وَب إِ َٚ ٕخٍَ ۖ  ِِ ؤْ ُِ ِٗ فتَحَْشِيشُ سَلجَخٍَ 

تحَْشِيشُ سَلَ  َٚ ُ َْ اللَّّٰ وَب َٚ  ٌۗ ِ َٓ اللَّّٰ ِِ ثخًَ  ْٛ َ ِٓ ت تتَبَثعِیَْ ُِ  ِٓ شَيْ ْٙ َُ شَ ُْ يجَِذْ فصَِیبَ ٌَ ْٓ َّ ٕخٍَ ۖ فَ ِِ ؤْ ُِ جخٍَ 

ب ًّ ب حَىِی ًّ ی ٍِ  عَ

Terjemahnya: 

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang 

lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh 

seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang 

hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada 

keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) 

bersedekah.  jika  ia  (si  terbunuh) dari  kaum  (kafir) yang  ada perjanjian 

(damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) 

membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta 

memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak 

memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan 

berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah 

maha mengetahui lagi maha bijaksana.
27

 

 

Kebolehan mengangsur diyat selama tiga tahun disebutkan dalam hadis yang 

meriwayatkan dari Umar, Ali, dan Ibnu Abbas, bahwa mereka memutuskan demikian 
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pada masanya dan tidak ada seorang pun dari sahabat lain yang mengingkari,  

ketetapan  ini  sudah  menjadi  ijma‟. Mereka  tidak  berpandangan demikian kecuali 

dari ajaran rasulullah, bahkan Imam Syafi‟i berkomentar, saya belum menemukan   

pendapat   yang   mengingkari   bahwa   rasulullah   saw memutuskan diyat terhadap 

keluarga pembunuh selama tiga tahun. Imam Tarmidzi menambahkan, “para ulama 

sepakat bahwa diyat dapat dicicil selama tiga tahun.
28

 

3. Penganiayaan (pasal 352 KUHP) 

Pada pasal 351 disebutkan: (1) (penganiayaan dihukum dengan penjara paling 

lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp. 4500; (2) jika perbuatan 

itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara paling lama 5 tahun; (3) jika 

perbuatan itu menjadikan matinya orang, dia dihukum penjara paling lama tujuh 

tahun; (4) dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja; 

dan (5) percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. 

Menurut  pasal  351  KUHP,  bahwa  setiap  perbuatan  penganiayaan  itu 

harus terdapat unsur kesengajaan di dalamnya, yaitu adanya maksud dari pelaku 

untuk melukai, menyebabkan sakit bagi korban sebagai tujuan kesengajaan yang 

menyebabkan perasaan tidak enak. 

4. Mengakibatkan Orang Mati atau Luka (Pasal 359 KUHP) 

Yang dimaksud dengan matinya seseorang atau luka adalah matinya 

seseorang bukan sebagai maksud akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan 
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Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam “Fiqih Jinayah” (Bandung: 

CV. Pustaka Setia, 2013), h. 279. 
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akibat dari kurang hati-hati atau lalainya seseorang, dihukum penjara selama- 

lamanya satu tahun atau kurungan selama-lamanya sembilan bulan. 

Pasal 352 tentang penganiayaan dan pasal 359 dalam fiqih jinayah 

dikategorikan kedalam pembunuhan semi sengaja dan sanksinya pun telah dijelaskan 

di atas. 

C. Penyebab Terjadinya Kenakalan Anak 

Berbicara tentang pola tingkah laku anak sangat erat kaitannya dengan fase-

fase atau tahap perkembangan yang merupakan pembabakan rentang perjalanan 

kehidupan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola-pola tingkah laku 

tertentu. 

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena  

masa  anak-anak  suatu  masa  yang  sangat  rentan  dengan  berbagai keinginan dan 

harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Seorang anak dalam 

melakukan sesuatu tidak/kurang menilai akibat akhir tindakan yang diambilnya, 

sebagai contoh anak yang suka coret-coret, dinding, pagar atau tembok orang dan 

melempar batu. Perbuatan tersebut secara hukum dilarang dan dikenakan sanksi 

pidana. Anak yang telah melakukan perbuatan tersebut  harus  diperbaiki  agar  

jangan  dikorbankan  masa  depan  anak  dengan  memasukkannya dalam proses 

pengadilan pidana dan menerima hukuman berat atas perbuatannya tersebut.
29
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Marlina, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia: Pengembagan Konsep  Diversi  dan 

Restoratif Justice (Cet. I; Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), h. 60. 
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Kenakalan  anak  memang  diperlukan  dalam  upaya  mencari  jati  diri. 

Namun, ada batas-batas yang harus dipatuhi, sehingga suatu kenakalan masih relevan 

untuk digunakan sebagai wahana menentukan atau mencari identitas diri (self 

identification). Bila batasan tersebut dilanggar, maka perbuatan tersebut masuk  

dalam  ranah  hukum  pidana.
30

   Banyak  pakar  mengungkapkan  bahwa sebab-sebab 

terjadinya kenakalan anak karena expectation gap atau tidak adanya kesesuaian  

antara  cita-cita  dengan  sarana yang  dapat  menunjang  tercapainya cita-cita  

tersebut.
31

 Adapun  faktor-faktor  penyebab  kenakalan  anak  adalah sebagai berikut: 

1.   Faktor keluarga 

Keluarga   merupakan   kelompok   masyarakat   terkecil,   akan   tetapi 

merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi 

anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga mempunyai peranan penting 

dalam perkembangan anak. Segala perilaku anak tergantung dari didikan kedua orang 

tuanya. Jika seorang anak dalam lingkungan keluarga yang baik akan berpengaruh 

baik terhadap perkembangan anak, sedangkan jika anak dalam lingkungan keluarga 

yang buruk akan merubah perilaku anak menjadi buruk. Karena anak sejak lahir dan 

kemudian mengalami pertumbuhan memang dari sebuah keluarga, oleh karena itu 

sangatlah wajar apabila faktor keluarga sangat memengaruhi  periku  anak  termasuk  

perilaku  delinkuen.  Dalam  sebuah  hadis dijelaskan bahwa seorang anak lahir dalam 
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keadaan suci, orang tuanyalah yang membuat dia menjadi nasrani, majusi dan yahudi. 

Ini berarti pendidikan orang tua sangat memengaruhi perkembangan mental anak dan 

juga kepribadian anak. 

Adapun yang  menjadi  penyebab  terjadinya kenakalan  disebabkan oleh anak 

yang berada dalam lingkungan keluarga broken home. Broken home sudah menjadi 

penyebab umum yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak terutama karena 

perceraian atau perpisahan orang tua yang sangat memengaruhi perkekmbangan  

anak.  Dalam  broken  home pada  prinsipnya  struktur keluarga tersebut tidak 

lengkap lagi, yang disebabkan adanya hal-hal: 

1) Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-keduanya meniggal dunia; 

2) Perceraian orang tua; 

3) Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinu 

dan tenggang waktu yang cukup lama. 

Anak yang berasal dari keluarga broken home kebanyakan menjadi anak 

nakal, karena kehidupannya sudah kacau dan orang tuanya sudah sulit memberikan 

untuk pengarahan. Seorang anak yang kedua orang tuanya masih utuh tetapi karena 

masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-

masing,   sehingga   orang   tua   tidak   sempat   memberikan perhatian kepada anak-

anaknya. Dengan keadaan yang demikian sangat memperihatinkan kondisi anak 

sebab mereka membutuhkan cinta, kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. 
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Anak yang tak memperoleh cinta dan kasih sayang dari orang tuanya akan 

menjadi  korban  perasaan  kehilangan  dan  rendah  diri.  Para  pelaku  kejahatan 

seperti mencuri dan membunuh, dalam banyak kasus, merupakan orang-orang yang 

tak memperoleh cinta dan kasih sayang dari orang tuanya pada masa kecil.
32

 

Delinkuensi anak-anak, kenakalan remaja dapat pula terjadi karena keadaan 

ekonomi keluarga, terutama menyangkut keluarga miskin atau kelurga yang 

menderita kekurangan jika dibandingkan dengan kedaan ekonomi penduduk pada 

umumnya. Fenomena ini sering terjadi pada keluarga kelas bawah yang tergolong  

orang  yang  hanya  dapat  membiayai  hidupnya  dalam  batas  sangat minim yang 

biasa ditandai dengan kerja keras kepala keluarga, bahkan dalam keadaan mendesak 

seluruh anggota keluarga pun ikut mencari nafkah untuk mempertahnakan hidupnya. 

Kondisi keluarga seperti ini biasanya memiliki konsekuensi lebih lanjut dan 

kompleks terhadap anak-anak antara lain: hampir setia hari anak terlantar, biaya 

sekolah anak-anak tidak tercukupi. Akibatnya akan kompleks pula, dalam kondisi 

yang serba sulit dapat mendorong anak-anak menjadi delinkuen.
33

 

Jika dikaji lebih lanjut tentang peran keluarga yang berkaitan dengan 

kenakalan ana-anak atau remaja (delinkunsi anak-anak) maka dalam hal ini dapat kita 

jumpai adanya beberapa penyebab kenakalan anak atau remaja. Salah satu yang 

menonjol adalah kurangnya didikan agama di dalamnya. 
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a. Faktor pendidikan dan sekolah 

Sekolah adalah media atau perantara pembinaan jiwa anak, atau dengan kata 

lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan 

keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Bertambahnya kenakalan anak secara 

tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di  sekolah-

sekolah.  Sekolah  merupakan  tempat  pendidikan  kedua  bagi  anak setelah 

keluarga/rumah tangga. 

Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah, terjadi interaksi antara anak 

dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka 

lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat samping yang negatif terhadap 

perkembangan mental mereka sehingga menjadi delinkuensi. Hal ini dikarenakan,   

anak-anak   yang   dimasukkan   dalam   sekolah   tidak   semuanya berwatak baik, 

misalnya penghisap ganja cross boys dan cross girl yang memberikan   kesan   

kebebasan tanpa   kontrol   dari   semua   pihak   termasuk lingkungan sekolah. Disisi 

lain, ana-anak yang masuk sekolah berasal dari keluarga yang tidak begitu 

memerhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada 

temannya yang lain. Keadaan semacam ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan 

tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi  sumber  terjadinya  konflik.  Konflik  

psikologis  yang  pada  prinsipnya memudahkan anak menjadi delinkuen.
34
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b. Faktor pergaulan anak 

Perlu disadari bahwa betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, 

terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersbut. Dalam situasi 

sosial yang semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarga 

untuk menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap tersisih atau terancam. Mereka 

kemudian mencari dan masuk pada suatu keluarga baru dengan subkultur yang baru 

yang sudah delinkuensi sifatnya. Dengan demikian anak menjadi delinkuen karena 

dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh 

yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku  buruk,  sebagai  produknya  

anak-anak  tadi  suka  melanggar peraturan, norma sosial, dan hukum formil. Anak-

anak yang demikian menjadi delinkuen karena tranformasi psikologis sebagai reaksi 

terhadap pengaruh eksternal yang bersifat menekan dan memaksa.
35

 Realita yang 

terjadi bahwa tindakan delikuen anak banyak dipengaruhi oleh pergaulan sehari-hari. 

Maraknya aksi geng motor seperti yang telah terjadi di beberapa kota di Indonesia 

salah satu penyebabnya adalah karena efek dari pergaulan yang salah. 

c.  Pengaruh Media Massa 

Media massa adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pencegahan 

kejahatan. Namun, dalam kaitan perilaku delinkuen, mass media justru berpengaruh 

terhadap timbulnya suatu kenakalan. Hal ini memang dibenarkan, karena mass media 
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dipahami berpengaruh pula terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak 

anak untuk melakukan kenakalan, kadangkala timbul karena  pengaruh  bacaan,  

gambar-gambar,  dan  film.  Bagi  anak  yang  mengisi waktu senggangnya dengan 

bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu berbahaya yang  dapat  menghalang-halangi  

mereka  berbuat  hal-hal  yang  baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-

gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks 

tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak.
36

 

Radio, televisi, dan film adalah hasil penemuan yang sangat bermamfaat. 

Semua dapat menjadi sarana yang  sangat baik bagi pendidikan dan pengajaran. 

Prinsip-prinsip keimanan dan nilai-nilai akhlak dapat disebarkan melalui media- 

media ini. Pemikiran masyarakat dapat dipertajam dengan perantaraan alat-alat ini. 

Manusia dapat  memperoleh mamfaat yang tak terkira banyaknya dari media massa. 

Akan tetapi, di samping mengandung mamfaat, semua itu juga dapat membawa 

kerugian bagi masyarakat. Ketika media-media ini jatuh kepada orang yang tidak 

bertanggung jawab, mereka akan menempatkannya pada penggunaan yang salah dan 

menciptakan problem yang maha dahsyat bagi masyarakat. Demi keuntungan pribadi, 

mereka akan menyajikan program-program yang berbahaya bagi kesehatan moral, 

keimanan, dan perekonomian masyarakat.
37
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Sebagian besar acara televisi terdiri dari film dan serial yang memuat cerita  

tentang  kejahatan,  horor,  pembunuhan,  perkelahian,  penipuan, perampokan, dan 

lain-lain. Anak-anak biasanya menonton acara-acara seperti itu akan mendatangkan 

bahaya bagi anak-anak melalui berbagai cara. Misalnya: 

1) Pikiran  anak yang  masih  lembut  dan  mudah  terpengaruh sangat  rentan 

terhadap   pengaruh   dari   luar.   Menonton   tayangan   tersebut   dapat membangun 

kegelisahan, rasa takut, dan horor dibenaknya. Semua ini akan mengganggu tidurnya 

dan dia akan bangun sambil berteriak setelah mengalami mimpi yang buruk. Ini akan 

menimbulkan sakit kepala yang kronis akan menyebabkan pingsan dan tak sadarkan 

diri. 

2) Terdapat beberapa pengaruh yang merusak dari film-film seperti itu bagi 

moral anak yang menontonnya. Film-film tersebut dapat memotivasinya untuk 

melakukan tindakan kejahatan dan perbuatan dosa. Terkadang, anak- anak menjadi 

sangat terpengaruh oleh tingkah laku berlebihan dari sang jagoan  dalam  sebuah  

film;  merek  kemudian  mencoba  menirunya dalam kehidupan nyata sehingga 

menimbulkan masalah.
38

 

D. Upaya Penanggulangan Kenakalan Anak 

Upaya penanggulangan kejahatan adalah usaha-usaha untuk menanggulangi 

kejahatan yang telah ada dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik oleh pemerintah 

                                                             
38

Ibrahim Amini, Anakmu, Amanatnya, h. 158.   



82 
 

 
 

maupun masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan masyarakat yang 

tenang dan damai.
39

 Usaha ini dilakukan untuk menghindari agar anak yang 

berkonflik dengan hukum bisa diselesaikan tanpa jalur pengadilan. 

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur bukanlah masalah 

yang mudah dihadapi, diatasi ataupun juga dipecahkan. Hal ini disebabkan selain 

sifatnya yang kompleks, juga karena tindak pidana tersebut dilakukan oleh yang 

masih dalam masa pertumbuhan baik jasmani maupun kepribadiannya, dimana 

emosinya belum stabil. 

Anak-anak tersebut belum dapat berfikir secara baik dan kritis terhadap 

sesuatu yang sudah akan mereka perbuat, tingkah laku atau perbuatannya masih lebih 

banyak bersifat emosional dari pada rasional. Perbuatan yang anak-anak itu lakukan 

sering tidak disertai pertimbangan akan akibat yang terjadi. Oleh karena itu tindak 

pidana anak adalah masalah nasional meliputi lingkup nasional, maka 

penanggulangan masalah tindak pidana anak ini harus dilakukan secara bersama-

sama dari pemerintah sampai masyarakat.
40

 

Beberapa  pendapat  yang  muncul  tentang  penanggulangan  kejahatan antara 

lain yang dikemukakan oleh G. B Hoefnagels bahwa untuk menanggulangi terjadinya 

delik dapat ditempuh tiga upaya: 
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1. Penerapan hukum pidana 

2. Pencegahan tanpa pidana 

3. Mempengaruhi  pandangan  masyarakat  mengenai  delik  dan  pemidanaan 

melalui media massa. 

Mengacu kepada ketiga upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan 

diatas, maka penanggulangan kejahatan dapat dikelompokkan ke dalam  dua  jenis  

yaitu:  (1)  melalui  jalur  penal  dan  non-penal  yang  bersifat preventif 

(pencegahan); serta jalur refresif (penanggulangan). 

1. Jalur non penal (preventif) 

Yang dimaksud tindakan preventif dalam usaha menanggulangi kejahatan 

adalah suatu usaha untuk menghindari kejahatan jauh sebelum rencana kejahatan itu 

terjadi atau terlaksana.
41

 Penanggulangan kejahatan melalui jalur  dipandang sebagai 

tindakan yang harus mendapat perhatian serius dalam rangka pencegahan kejahatan. 

Terdapat beberapa alasan untuk mencurahkan perhatian yang lebih besar kepada 

pencegahan sebelum kriminalitas dan penyimpangan dilakukan yaitu: 

a. Usaha pencegahan lebih baik daripada tindakan refresif dan korektif. 

b. Usaha pencegahan yang tidak perlu menimbulkan akibat negatif antara lain 

stigmatisasi, pengasingan, penderitaan, pelanggaran hak asasi dan permusuhan. 
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c. Usaha  pencegahan  dapat  mempercepat  persatuan,  kerukunan  dan 

meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap semua anggota masyarakat. 

Upaya pencegahan kejahatan sebagaimana disebutkan di atas erat kaitannya 

dengan terciptanya suasana lingkungan sosial yang kondusif dan memperkecil factor-

faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan melalui perubahan-perubahan 

positif. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal  lebih  bersifat  

preventif (pencegahan) untuk terjadinya  kejahatan,  maka sasaran  utamanya  adalah  

mengenai  faktor-faktor  kondusif  antara  lain  yang berpusat pada masalah atau 

kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak lansung dapat menimbulkan 

atau menumbuh suburkan kejahatan. 

Darmawan mengemukakan bahwa batasan-batasan pencegahan kejahatan 

adalah  suatu  usaha meliputi  segala  tindakan yang  mempunyai  tujuan khusus 

untuk memperkecil ruang lingkup suatu kejahatan melalui pengurangan kesempatan-

kesempatan untuk melakukan kejahatan melalui usaha-usaha pemberian pengaruh 

kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat. 

Mengingat bahwa kejahatan disebabkan oleh berbagai faktor, maka secara 

kriminologis upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menghilangkan kesempatan. 
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Ini berarti bahwa pencegahan kejahatan harus di dahulukan secara terpadu antara 

aparat keamanan dan masyarakat.
42

 

Tindakan preventif ini yang dilakukan bisa berupa memberikan kesibukan 

yang berarti kepada anak-anak, yaitu selain dari memasukkannya ke dalam 

pendidikan yang wajib baginya juga memasukkannya kepada kegiatan ekstrakulikuler 

di sekolah-sekolah kursus-kursus keterampilan, meningkatkan kesejahteraan 

keluarga, mendirikan klinik bimbingan psikologis untuk memperbaiki tingkah laku 

dan membantu anak-anak atau remaja dari kesulitan mereka, pendidikan keagamaan 

dan lain-lain. Janganlah hendaknya si anak mempunyai waktu yang kosong, untuk 

membaca buku-buku fiktif, porno ataupun komik-komik yang dapat membawa 

pikirannya ke alam khayal yang tidak menentu. 

Setelah jasmani si anak dibina dan diarahkan sedimikian rupa, rohani dan 

jiwanya harus pula diisi dengan pendidikan akhlak dan agama. Agama adalah ajaran 

yang paling tinggi, yang tidak ada bandingannya, karena ajarannya langsung dari 

Tuhan, melalui para rasul-rasul-Nya. Ajaran agama memberikan perintah-perintah 

dan larangan-larangan, yang mudah diterima oleh akal pikiran manusia, setiap 

manusia atau pemeluknya yang melanggar larangan-larangan-Nya akan mendapatkan 

dosa, dan yang melaksanakan perintah-perintahnya akan mendapatkan pahala.
43
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Dengan tindakan preventif ini diharapkan, akan dapat mengurangi timbulnya 

kejahatan-kejahatan baru, setidak-tidaknya akan bisa memperkecil pelaku-pelakunya. 

Tetapi usaha-usaha preventif itu pada kenyataannya tidak mudah, oleh karena itu 

tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur itu sendiri cukup kompleks 

dan berkembang, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sama dengan yang lain saling 

berkaitan. Walaupun telah dilakukan berbagai cara dalam usaha-usaha preventif, 

usaha-usaha tersebut masih perlu ditingkatkan lagi, sebab sampai saat ini belum 

memberikan hasil yang memuaskan dan sementara itu tindak pidana yang dilakukan 

oleh anak dibawah umur masih terus saja terjadi bahkan sekarang makin bertambah 

banyak anak dibawah umur melakukan suatu tindak pidana.
44

 

 

2. Jalur penal (refresif) 

Penanggulangan kejahatan dengan jalur penal (penerapan sanksi pidana) 

merupakan cara-cara yang digunakan sejak dahulu dalam rangka menekan terjadinya   

kejahatan  anak.   Pada   saat   orang   itu   berfikir   bahwa   dengan menetapkan 

sanksi pidana yang bersifat menakut-nakuti sekaligus mengandung unsur 

pembalasan, maka kejahatan akan berkurang. Pemidanaan dalam upaya 

penanggulangan kejahatan 
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Pemidanaan dalam upaya penanggulangan kejahatan sampai saat ini ketentuan 

pidana senantiasa diikuti dengan ancaman pidana. Penanggulangan dengan jaluur non 

penal masih belum bisa mengurangi kejahatan oleh karena itu perlu dibarengi dengan 

jalur penal. Pemidanaan disamping ditujukan kepada pelaku   kejahatan   agar   tidak   

lagi   mengulangi   perbuatan   yang   pernah dilakukannya, juga dimaksudkan dalam 

rangka penegakan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari substansi suatu 

ketentuan pidana.
45

 

Pertama. Harus ada perhatian penuh dari keluarga terdekat lainnya terhadap 

anak yang mempunyai masalah dengan keluarganya. Jika perlu, ditetapkan perwalian 

atas anak yang mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari   orang   tuanya,   dan   

kekuasaan   orangtua   terhadap   anaknya   dicabut. Pencabutan kekuasaan orang tua 

terhadap anaknya dapat dilakukan berdasarkan permintaan orangtua lainnya atau 

keluarga terdekat. Kedua, diperlukan perhatian dari lembaga sosial guna menampung 

anak yang menjadi korban kekerasan keluarga. Diberikan bimbingan sosial agar anak 

dapat keluar dari lilitan permasalahan yang dihadapinya. Disamping itu, perlu 

ditingkatkan perhatian instansi pemerintah yang mengurusi kesejahteraan anak 

terhadap nasib malang yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga. 

Era industrialisasi mengintrodusir munculnya kehidupan kota yang makin 

ramai.  Berdirinya  mall  ternyata  mampu  menyedot  minat  anak,  baik  untuk 
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sekedar mejeng atau bahkan melakukan tindak pidana. Derasnya arus informasi dan   

telekomunikasi juga memberikan sumbangan terhadap  penyimpangan perilaku anak. 

Maraknya industri pertelevisian dekade terakhir mampu mengubah gaya dan 

pola pikir anak. Sebagian besar tayangan televisi lebih banyak menonjolkan 

kekerasan dan seks. Akibatnya muncul sekelompok anak yang menjadi pelaku tindak 

kejahatan. 

Proses hukum terhadap anak bermasalah atau anak yang terlibat tindak pidana 

sering tidak menguntungkan anak. Sejak penyelidikan atau penyidikan, anak yang 

tersankut tindak pidana, sudah didera penderitaan. Misalnya dibentak, atau ditangani 

dengan cara yang kasar seperti ditempeleng, dicubit, disabet dengan pecut atau kabel. 

Jika meronta ketika hendak ditangkap, tersangka anak diseret atau digelandang 

layaknya penjahat kambuhan kelas kakap. Dalam proses pengendalian, terdakwa anak 

terkadang dibaurkan dengan orang dewasa, kendati persidangan dilakukan dengan 

tertutup. 

Selama seminggu tidak jarang terdakwa anak disatukan di dalam ruang 

tahanan orang dewasa dan menjadi tontonan umum. Demikian juga dalam 

pemeriksaan  persidangan-kendati  hakim,  jaksa  dan  pengacara  tidak  memakai 

toga tetap saja sidang berjalan formal sehingga terkesan angker. 

Adapula anak disidang tanpa didampingi orang tuanya atau wali, pengacara  

atau  pekerja  sosial  yang  seharusnya  memberikan  bantuan  dan dorongan selama 
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proses perkara. Dalam memidana, tidak jarang hakim menjatuhkan hukuman penjara 

yang pelaksanaannya dilakukan di LP dewasa. Setelah  keluar  dari  penjara anak 

bersamgkutan  malah  lebih  bandel  atau  jadi bocah preman, karena  menimba ilmu 

dari penjahat dewasa selama menjalani hukuman.
46

 

3. Penanggulangan Melalui Penerapan Sistem Diversi dan Restorative Justice 

System 

Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa proses penyelesaian perkara 

tentang anak yang berkonflik dengan hukum di pengadilan cenderung 

mengecewakan. Proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di 

pengadilan tidak memberikan perlakuan positif terhadap anak. Meskipun sudah ada 

berbagai perangkat hukum, tampaknya tidak cukup membawa perubahan yang berarti 

bagi nasib anak-anak yang berkonflik dengan hukum. 

Anak yang berkonflik dengan hukum sering mendapat perlakuan buruk 

bahkan lebih buruk dari perlakuan terhadap orang dewasa. Perlakuan buruk ini tidak 

hanya terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 

namun tindak kekerasan terhadap sering dialami sejak berada di kantor polisi berupa 

tamparan dan tendangan. Penyelidikan di kantor polisi ini sebenarnya dalam rangka 

penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun, kekerasan sering menjadi 

bagian dai upaya untuk memperoleh pengakuan. 
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Bentuk kekerasan lain berupa tindakan memaksa anak untuk membersihkan 

kantor polisi dan mobil patroli. Rutan atau Lapas memberikan pengaruh  buruk  

terhadap  anak-anak  di  samping  hak  mendapat  pendidikan baginya terabaikan. Hal 

serupa tidak hanya di negara-negara berkembang seperti indonesia tetapi juga dialami 

di negara maju. Kini dipikirkan berbagai upaya alternatif sejalan dengan prinsip yang 

tercantum dalam KHA, yaitu prinsip “the best interest of the child” dan pidana 

sebagai “the last resort”.
47

 

Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam pasal 40 KHA 

yang berbunyi “negara-negara peserta mengakuis hak setia anak yang disangka, 

dituduh, atau diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana diperlakukan 

dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan harga diri anak, 

memperkuat penghargaan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar 

orang lain, dengan mempertimbangkan usia anak dan hasrat negara untuk 

meningkatkan reintegrasi anak dan peningkatan perannya yang konstruktif dalam 

masyarakat”.
48

 

Sedangkan Pasal 37 sub b KHA yang berbunyi “tidak seorang anak pun 

dirampas kemerdekaannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan, 

penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum, akan 
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Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak, h. 

151-152.  
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diterapkan sebagai upaya terakhir (last resort), dan untuk jangka waktu yang pendek”. 

Dalam pasal 37 sub c KHA dinyatakan “setiap anak yang dirampas kemerdekaannya 

akan diperlakukan secara manusiawi, dihormati martabat kemanusiaannya, dan 

dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak seusianya”.
49

 

Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur di dalam undang-undang   

Nomor   3   tahun   1997   tentang   Pengadilan   Anak.   Undang-undang mengatur 

tentang pemeriksaan terhadap anak yang harus dilaksanakan dalam suasana 

kekeluargaan. Setiap anak berhak didampingi penasihat hukum. Tempat tahanan 

harus terpisah dari orang dewasa. Dalam undang-undang juga disebutkan 

bahwa penahanan dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan 

kepentingan anak dan atau masyarakat. Hukuman yang diberikan tidak harus 

dipenjara atau tahanan melainkan dapat berupa hukuman tindakan dengan 

mengembalikan  anak  ke  orang  tua  atau  wali.  Jadi,  atas  dasar  perundang- 

undangan tersebut, upaya-upaya yang seharusnya dilakukan pada anak-anak yang 

berkonflik   dengan   hukum   adalah   upaya   diversi   dan   keadilan   restorative 

(Restorative Justice).
50

 

a. Konsep Diversi 

                                                             
49

Lihat Konveksi Hak Anak pada tahun 1990 yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan 

Presiden No 36 Tahun 1990. 
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Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal 

sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan 

perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan anak, maka 

timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat 

aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan 

pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana 

dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih  baik  untuk  anak.  

Berdasarkan  pikiran  tersebut,  maka  lahirlah  konsep diversion yang dalam istilah 

bahasa indonesia disebut diversi atau pengalihan.
51

 

Pengertian diversi dalam united nation standard minimum rules for the 

administration of juvenile justice (the beijing rules)  butir  6  dan  butir  11 tergantung 

pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik 

dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti 

mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non 

pemerintah. Diversi berupa memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah 

terlanjur melakukan tindak pidana  sampai kepada aparat penegak hukum  sebagai  

pihak  penegak  hukum.  Ada  tiga  jenis  pelaksanaan  program diversi yang dapat 

dilaksanakan yaitu: 
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1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation) yaitu aparat 

penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau 

pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang 

diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan 

adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat. 

2. Pelayanan   sosial   oleh   masyarakat   terhadap   pelaku   (social   service 

orientation), yaitu  melaksanakan fungsi  untuk  mengawasi,  mencampuri, 

memperbaiki dan menyediakan pelayanan   pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat 

dapat mencampuri keluarganya untuk memberikan perbaikan atau pelayanan. 

3. Menuju proses restoratif justice atau perundingan (balanced or restorative 

justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberikan kesempatan pelaku 

bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan   

bersama   antara   korban   dan   pelaku   dalam masyarakat. Pelaksanaannya semua 

pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan 

pada pelaku.
52

 

b. Restorative justice 

Restorative justice merupakan salah satu bentuk tindakan yang dibutuhkan  

dalam  melakukan diversi  terhadap  anak yang  berhadapan  dengan hukum. Hal ini 
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dikarenakan konsep restorative justice melibatkan berbagai pihak untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan 

oleh anak. Restorative justice adalah sebuah proses yang dilakukan para pihak yang 

berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan 

persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran 

tersebut demi kepentingan masa depan.
53

 

Restorative justice dilakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali 

seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari 

solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali. Ada 

beberapa perbandingan antara retributif justice dengan restoratif justice menurut 

Howard Zehr adalah : 

1. Retrobutif Justice memfokuskan  pada  perlawanan  terhadap  hukum  dan 

negara, sedangkan restorative justice pada pengrusakan   atau kekerasan terhadap 

manusia yang berhubungan dengannya. 

2. Retrobutive Justice berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan 

kesalahan dan mengatur penghukuman, sedangkan restoratif justice mempertahankan 

korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan membuat pertanggung jawaban 

pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapat 

haknya masing-masing. 
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3. Retributif justice melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradila 

formal, sedangkan restoratif justice melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam 

suasana dialog untuk menyelesaikan permasalahan. 

4. Dalam  retributif  justice  korban  hanya  merupakan  bagian  pelengkap, 

sedangkan dalam restoratif justice korban adalah posis sentral. 

5. Retributif  justice  posisi  masyarakat  diwakili  oleh  negara,  sedangkan 

restoratif justice masyarakat berpastisipasi aktif.
54

 

Proses penanganan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak bentuk 

restoratif justice yang digunakan adalah reparatif board/youth panel yaitu suatu 

penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan 

pelaku, korban, masyarakat, mediator aparat penegak hukum yang berwenang secara 

bersama-sama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban 

atau masyarakat. Pelaksanaan diversi dan restoratif justice memberikan dukungan 

terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini 

dikarenakan prinsip utama dari diversi dan restoratif justice adalah menghindarkan 

pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan 

kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.
55
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BAB IV 

SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM 

HUKUM NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM 

 

A. Sanksi Pidana Bagi Anak Menurut Hukum Pidana 

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 tidak ada undang-undang atau 

unifikasi hukum yang mengatur secara mandiri tentang pengadilan anak, melainkan 

hanya  melalui  teoretik  dan  praktiknya  tersebar  dalam  kodifikasi,  seperti  Surat 

Edaran Mahkamah Agung RI, Keputusan Menteri Kehakiman, dan lain sebagainya.
1
 

Sebelum adanya undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan 

anak pengaturan ancaman sanksi pidana bagi anak yang delikuensi secara khusus 

diatur dalam tiga pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

yang merupakan konkordansi dari wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie 

dengan Firman Raja belanda pada 15 oktober 1915 dan berlaku sejak januari 1918. 

Berdasarkan perjalanan sejarahnya KUHP yang berlaku saat ini berasal dari KUHP 

Belanda yang disebut dengan “wetboek van strafrecht” (WvS) melalui modifikasi.
2
 

Pada waktu WvS terbentuk pada tahun 1881, di dalamnya dapat ditemukan 

dua pasal yang mengatur hukum pidana anak, yaitu pasal 38 dan pasal 39 yang isinya 

bahwa seolah-olah anak itu tidak dapat dituntut menurut hukum pidana, apabila 

mereka  belum  mencapai  umur  10  tahun  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana. 
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Apabila  ia  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana,  dan  tindak  pidana  tersebut 

merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, maka hakim perdata 

dapat memerintahkan agar si pelaku dimasukkan ke dalam “rijksopvoedingsgesticht” 

atau lembaga pendidikan kerajaan.
3
 

Apabila anak yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah anak yang 

sudah mencapai usia lebih dari 10 tahun tetapi belum mencapai usia 16 tahun, maka 

hakim dapat menyelidiki apakah dalam melakukan perbuatannya pelaku dapat 

membuat  suatu  oordel  deonderscheilds, artinya  pelaku  dapat  membuat  suatu 

penilaian apakah perbuatannya itu dapat dibenarkan atau tidak. Apabila pelaku tidak 

dapat membuat suatu penilaian maka terhadap anak tersebut tidak dapat dijatuhi 

pidana. Akan tetapi, jika tindak pidana yang dilakukan ternyata termasuk tindak 

pidana yang berat, maka hakim pidana dapat memerintahkan agar pelaku anak 

dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan kerajaan. 

Apabila pelaku anak dapat membuat penilaian atas perbuatannya, maka 

terhadap anak tersebut dapat dijatuhi pidana sebagaimana dapat dijatuhkan bagi orang 

dewasa. Dengan catatan bahwa pidana terberat yang diancamkan bagi orang dewasa 

dikurangi 1/3 dan pidana penjara selama seumur hidup bagi orang dewasa diganti 

dengan pidana penjara selama 15 tahun.
4
 

Apabila   anak   tersebut   tidak   dapat   membuat   suatu   penilaian   atas 

perbuatannya itu, serta dianggap tidak mampu menyadari bahwa perbuatan yang telah  
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dilakukannya  itu  sebenarnya  merupakan  perbuatan  yang  dilarang,  maka terhadap 

anak itu tidak boleh dijatuhi pidana.
5
 

Sejak  dikeluarkannya  undang-undang  nomor  63  tahun  1901  tanggal  12 

Februari 1901 yang mengatur masalah pertanggungjawaban anak-anak berdasarkan 

hukum pidana di Belanda. Menurut pembentuk undang-undang yang penting harus 

diperhatikan  bukanlah  masalah  pemidanaan  melainkan  masalah  pendidikan  yang 

perlu diberikan pada mereka. Untuk dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum 

pidana itu, undang-undang tidak mengenal perbedaan umur dari seorang yang telah 

melakukan suatu tindak pidana. Sehingga membuat suatu penilaian apakah 

perbuatannya sebagai sesuatu yang dibenarkan atau tidak, sebagai pedoman hakim 

untuk menjatuhkan pidana atau tindakan perlu ditinggalkan  dalam sistem pemidaan 

baru bagi anak-anak. Sebagai gantinya dipandang perlu untuk membuat sejumlah 

pidana dan tindakan-tindakan yang lebih tepat bagi anak dibawah umur yang telah 

melakukan suatu tindak pidana.
6
 

Menghadapi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting 

baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan 

tindakan yang bagaimana yang harus diambil untuk mendidik anak-anak seperti itu. 

Bagi pembentuk undang-undang, suatu pidana itu merupakana suatu sarana yang 

lebih sederhana untuk mendidik seorang anak daripada mengirimkan anak tersebut ke 

suatu lembaga pendidik paksa, agar anak itu dapat didik secara sistematis untuk suatu 
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jangka panjang waktu yang cukup lama, bukan saja memerlukan biaya yang sangat  

besar  melainkan  juga  merupakan  suatu  pengekangan  yang  terlalu  lama terhadap 

seorang anak.
7
 

Selanjutnya dengan undang-undang nomor 1 tahun 1946 (26 februari 1946) 

termuat  dalam  berita  Negara  Republik  Indonesia  nomor  9  dan  dengan  undang- 

undang tahun 1958 diberlakukan di seluruh Indonesia. Dalam ketentuan KUHP 

tersebut pada hakikatnya pengadilan anak diberlakukan terhadap orang yang belum 

berumur 16 tahun di mana terhadap mereka dijatuhi sanksi berupa: dikembalikan 

kepada orang tua/wali atau orang tua asuhnya tanpa pidana apapun; atau dijadikan 

anak negara sampai berumur 18 tahun; atau dipidana dengan pidana dikurangi 1/3 

dari ancaman pokok orang dewasa dan apabila diancam dengan pidana mati/seumur 

hidup maka ancamannya maksimal 15 tahun serta pidana tambahan sesuai dengan 

ketentuan pasal 10 huruf b KUHP.
8
 

Hukum pidana anak di dalam KUHP pasal 44 berbunyi: 

1) Barang  siapa  melakukan  perbuatan   yang  tidak  dapat  dipertanggungkan 

kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, 

tidak di pidana. 

2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya 

karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim 
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dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling 

lama satu tahun sebagai percobaan. 

3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri
9
 

Pasal 45 berbunyi: 

Dalam  hal  penuntutan pidana terhadap orang  yang  belum  dewasa karena 

melakukan   suatu   perbuatan   sebelum   umur   enam   belas   tahun   hakim   dapat 

menentukan : 

Memerintahkan  supaya  yang  bersalah  dikembalikan  kepada  orang  tuanya, 

walinya  atau  pemeliharaannya,  tanpa  pidana  apapun  atau  memerintahkan 

supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika 

perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal- 

pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 

serta  540  serta  belum  lewat  dua  tahun  sejak  dinyatakan  bersalah  karena 

melakukan  kejahatan  atau  salah  satu  pelanggaran  tersebut  di  atas  dan 

putusannya  telah  menjadi  tetap  atau  menjatuhkan  pidana  kepada  yang 

bersalah.
10

 

 

Pasal 46 berbunyi: 

1)  Jika   hakim   memerintahkan   supaya   yang   bersalah   diserahkan   kepada 

pemerintah maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya 

menerima pendidikan dari pemerintah atau kemudian hari dengan cara lain, atau 

diserahkan kepada orang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau 

kepada   suatu   badan   hukum,   yayasan   atau   lembaga   amal   yang 
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berkedudukan di indonesia untuk menyelenggarakan atau dikemudian hari atas 

tanggungan pemerintah, dengan cara lain dalam kedua hal di atas paling lama 

sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun. 

2) Aturan untuk melakukan ayat 1 ini ditetapkan dengan undang-undang. 

    Pasal 47 berbunyi: 

1) Jika hakim menjatuhkan pidana maka maksimum pidana pokok terhadap tindak 

pidananya dikurangi sepertiga. 

2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau 

pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima 

belas tahun. 

3) Pidana tambahan  dalam  pasal  10  butir  b,  nomor  1  dan  3  tidak  dapat 

diterapkan.
11

 

Berdasarkan ketentuan dari KUHP maka sangat memungkinkan penjatuhan 

sanksi pidana bagi anak di bawah umur meski sebenarnya mereka belum bisa 

mempertanggung jawabkan perbuatannya. Ketentuan dalam KUHP menentukan 

bahwa nasib anak bergantung pada putusan hakim, jika hakim menjatuhkan sanksi 

pidana kepada anak maka tentu sangat memengaruhi psikologis anak tersebut. 

Padahal perbuatan pidana yang dilakukan anak itu bukan karena rencana atau 

keinginan dari anak tersebut melainkan karena kondisi lingkungan, keluarga dan 

tekanan  mentalnya  sehingga  tidak  adil  rasanya  jika  anak  tersebut  menanggung 
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semua perbuatan yang telah dilakukannya. Selain itu, dalam pasal 45 yang 

menyatakan bahwa seorang anak yang  belum berusia 16 tahun dikembalikan kepada 

orang tuanya. Berdasarkan pasal tersebut bahwa anak yang berusia 15 tahun terlepas 

dari pertanggungjawaban pidana, padahal secara psikologis dan sosiologis anak yang 

berusia 15 tahun sudah dianggap mukallaf karena sudan mampu membedakan mana 

yang baik dan tidak baik. Atas dasar itulah sehingga dikeluarkanlah UU nomor 3 

tahun 1997 demi melindungi anak dari sanksi pidana yang merugikan hidupnya. 

 

B. Sanksi Pidana bagi Anak menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

Masalah hukum pidana anak telah diatur dalam  undang-undang  nomor 3 tahun 

1997 tentang pengadilan anak. Dibentuknya undang-undang tentang pengadilan anak, 

antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan 

anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai 

suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karena itu, 

perlakuan terhadap anak nakal seyogyanya berbeda perlakuan terhadap orang dewasa. 

Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental 

maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang-orang 

dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak nakal perlu dilindungi dari 

tindakan  yang  dapat  menghambat  perkembangannya,  sehingga  dalam 

penanganannya perlu dibuat hukum pidana anak secara khusus, baik menyangkut 

hukum   pidana   materil,   hukum   pidana   formal,   maupun   hukum   pelaksanaan 

pidananya. 
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Penjelasan atas undang-undang RI No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, 

pada paragraf 3 bagian umum menyatakan bahwa dalam menghadapi dan 

menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, dipertimbangkan 

kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Karena itu pula Undang- 

undang pengadilan anak telah mengatur secara spesifik terkait dengan sanksi yang 

dapat diberikan terhadap anak yang melakukan kenakalan.
12

 

Sehubungan dengan sanksi yang dapat diberikan terhadap anak nakal, UU 

pengadilan anak telah mengaturnya sebagaimana telah ditetapkan dalam BAB III. 

Secara garis besar, sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak yang telah melakukan 

kenakalan terdiri dari dua yaitu: sanksi pidana dan sanksi tindakan (pasal 22). 

Perumusan kedua jenis sanksi ini menunjukkan bahwa UU no 3 tahun 1997 

tentang  pengadilan  anak  telah  menganut  apa yang  disebut  dengan  double track 

system. Dengan  kata  lain,  UU ini  telah  secara  eksplisit  mengatur tentang  jenis 

sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus. Menurut muladi (2002),
13

 penggunaan 

sistem  dua  jalur  (zweipurigkeit)  merupakan  konsekuensi  dianutnya  aliran  neo 

klasik.
14

 Pemikiran bahwa pendekatan tradisional seolah-olah sistem tindakan hanya 

dikenakan bagi orang yang tidak mampu harus ditinggalkan. 

                                                             
12

Lihat UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

13
Muladi, Hak Asasi Manusia, Public dan Sistem Peradilan Pidana (Cet. II, Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), h. 156.  

14
Dalam aliran neo klasik, berusaha untuk memanfaatkan kelebihan aliran sebelumnya (aliran 

klasik dan aliran modern) dan meninggalkan kelemahan yang ada. Asas pembalasan diperbaiki dengan 

kesalahan yang bertumpu pada usia, patologi, dan pengaruh lingkungan. Dikembangkan alasan-alasan 

yang memperingan dan memperberat pemidanaan; kesaksian ahli (expert testimony) ditonjolkan; 

diaturnya sistem dua jalur (double track system). 
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Keberadaan sanksi tindakan dalam pembangunan hukum pidana positif 

Indonesia telah diakui meskipun dalam KUHP menganut single track system yang 

hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksi pidana (pasal 10 KUHP). 

Pengancaman sanksi tindakan dalam UU No 3 tahun 1997 menunjukkan bahwa ada 

sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan. 

Sebenarnya ditingkat praktis perbedaan antara pidana dan tindakan sering agak 

samar, namun ditingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. 

Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber 

pada ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan”?; sedangkan sanksi tindakan 

bertolak pada ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu?”. 

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, 

sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan 

tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat 

pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera): maka fokus sanksi 

tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. 

Sangatlah jelas bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan 

(pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang 

pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan 

masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. J.E. Jonkers mengatakan 
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bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan 

yang dilakukan sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.
15

 

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide  

dasar yang  berbeda.  Sanksi  pidana bertujuan memberi  penderitaan  istimewa 

(bijzonder leed) kepada pelanggar supaya merasakan akibat perbuatannya. Selain 

ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga 

merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan 

demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada 

ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan 

sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori 

pemidanaan,  maka  sanksi  tindakan  merupakan  sanksi  yang  tidak  membalas.  Ia 

semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari 

ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanksi 

pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi  terhadap pelaku suatu perbuatan, 

sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. 

Perbedaan orientasi ide dasar dari dua jenis sanksi tersebut, sebenarnya 

memiliki kaitan pula dengan paham filsafat yang memayunginya, yakni 

indeterminisme sebagai sumber ide sanksi pidana dan filsafat determinisme sebagai 

sumber ide sanksi tindakan.
16

 

                                                             
15

J.E. Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 

h. 350. 

16
M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System & 

Impementasinya  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 32-33. 
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Lebih  lanjut,  terkait  dengan  sanksi  bagi  anak  nakal  yang  berupa  sanksi 

pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 4 

(empat) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 23 ayat (2), yaitu: 

a) Pidana penjara, 

b) Pidana kurungan, 

c) Pidana denda, atau d) Pidana pengawasan 

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan pasal 23 ayat 2, ada dua 

macam yang terdiri atas: 

a) Perampasan barang, dan atau  

b) Pembayaran ganti rugi. 

Apabila dibandingkan dengan ketentuan pasal 10 KUHP, di mana memuat 

pidana pokok berupa: 

a. Pidana mati 

b. Pidana penjara 

c. Pidana kurungan  

d. Pidana denda 

e. Pidana tutupan 

Khusus untuk pidana mati, undang-undang pengadilan anak tidak menghendaki 

apabila anak yang telah melakukan kenakalan diancam dan dijatuhi pidana pokok 

berupa pidana mati. Sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan anak nakal 

dilatarbelakangi oleh filosofi bahwa semata-mata demi kepentingan anak. Artinya, 

terhadap anak yang notabene sebagai generasi penerus bangsa tidak diinginkan untuk 
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dijatuhi pidana mati, karena anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan 

dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang perkembangan  fisik,  mental  

dan  sosialnya.  Oleh  karena  itu  apabila  diancamkan pidana mati,  maka  upaya  

pembinaan dan  perlindungan  tidak  akan pernah  dapat diberikan sementara usia 

yang akan dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang. Demikian pula sama 

halnya dengan ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa pelaksanaan 

pidana akan dilalui sepanjang hidup si anak di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut 

tidak diinginkan Undang-undang pengadilan anak. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, UU pengadilan anak menegaskan 

bahwa  terhadap  anak  nakal  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam 

dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat 

dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun. 

Selanjutnya pidana pokok yang diperuntukkan bagi anak nakal adalah pidana 

pengawasan. Pidana pengawasan merupakan jenis pidana yang baru, yang dimaksud 

dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni 

pengawasan yang  dilakukan  oleh jaksa  terhadap  perilaku  anak dalam  kehidupan 

sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh 

pembimbing kemasyarakatan.
17

 

Mengenai pidana tambahan, pasal 10 KUHP merumuskan tiga macam, yaitu 

berupa: 

                                                             
17

Lihat penjelasan pasal 30 UU No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.  
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a. Pencabutan beberapa hak tertentu 

b. Perampasan barang-barang tertentu  

c.  Pengumuman putusan hakim 

Apabila ketentuan tentang pidana tambahan dalam KUHP dibandingkan dengan 

dengan ketentuan dalam UU Pengadilan Anak, menunjukkan bahwa UU pengadilan 

anak tidak menghendaki agar anak yang melakukan kenakalan dijatuhi pidana 

tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, selain juga pengumuman putusan 

hakim. 

Berkaitan dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu,18 

memang sudah sepatutnya tidak diberlakukan terhadap anak. Anak yang memang 

lebih dikedepankan haknya dibanding kewajiban yang ada padanya, akan menjadi 

berseberangan terhadap hak-hak yang seharusnya ia peroleh sebagai seorang anak. 

Sebagai  contoh  haknya  untuk  mendapatkan  pendidikan,  apabila  hak  tersebut 

dicabut, maka secara otomatis si anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi 

bodoh,  yang  memang  sesuatu  yang  tidak  dikehendaki  bersama.  Apalagi  jika 

dikaitkan dengan tujuan Negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dalam 

mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali anak-anak. 

Berkaitan dengan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu, UU 

pengadilan anak tidak menjelaskan lebih jauh tentang hal ini. Artinya ketentuan yang 

berlaku tetap berdasarkan pada KUHP sebagai hukum umum. Perampasan barang-

barang tertentu diatur pada pasal 39 yaitu: 
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1) Barang-barang  kepunyaan  terpidana,  yang  diperoleh  dari  kejahatan  atau 

dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas, 

2) Jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja 

atau lantaran melakukan pelanggaran, dapat juga dijatuhkan hukuman merampas itu 

dalam hal tertentu seperti yang ditentukan undang-undang, 

3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan 

kepada pemerintah, tetapi hanya terbatas pada barang-barang yang telah disita 

Selanjutnya tentang pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi. Dalam UU 

pengadilan anak tidak dijelaskan lebih jauh tentang pidana tambahan tersebut. 

Penjelasan UU pengadilan anak hanya merumuskan bahwa pembayaran ganti rugi 

yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua 

atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua. 

KUHAP bab XIII mengenal  adanya penggabungan  perkara gugatan  ganti 

kerugian. Seseorang yang merasa dirugikan atas dasar perbuatan yang menjadi dasar 

dakwaan, biasanya saksi korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian tentang 

penggantian biaya yang telah dikeluarkan korban. Gugatan ganti kerugian dapat  

diajukan ketika perkara pidananya sedang diperiksa, paling lambat sebelum penuntut 

umum mengajukan tuntutan pidana. 

Selain hukuman tambahan yang telah disebutkan  di atas, UU pengadilan anak 

juga tidak menginginkan anak yang telah melakukan kenakalan dijatuhi pidana 

tambahan berupa Pengumuman Keputusan Hakim. Hal ini dibenarkan karena itu akan 

mempengaruhi perkembangan fisik, sosial dan mentalnya, akan menambah 
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penderitaannya kalau ditambah dengan pengumuman terhadap putusan yang telah 

dijatuhkan oleh hakim tersebut kemudian akan diketahui oleh masyarakat luas 

termasuk teman-temannya. Hal seperti inilah yang tidak dikehendaki timbul pada 

seorang anak, sekalipun telah melakukan kenakalan. 

Jenis sanksi yang kedua bagi anak nakal selain sanksi pidana adalah sanksi 

tindakan. Berdasarkan pasal 24 ayat (1) undang-undang Nomor 3 tahun 1997, 

tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak nakal meliputi: 

1) Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh; 

2) Menyerahkan  kepada  negara  untuk  mengikuti  pendidikan,  pembinaan  

dan latihan kerja; atau 

3) Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial 

kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. 

Apabila anak nakal yang menurut putusan pengadilan dikembalikan kepada 

orang tua, wali atau orang tua asuhnya bukan berarti sepenuhnya di bawah 

pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di 

bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan, antara lain 

mengikuti kegiatan seperti pramuka dan lain-lain. Dalam perkara anak nakal, apabila  

hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuhnya tidak dapat 

memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat 

menetapkan anak tersebut di tempatkan di lembaga pemasyarakatan anak (sebagai 

anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. 
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Pasal  24  ayat  (2)  tindakan  dapat  disertai  dengan  teguran  atau  syarat 

tambahan lainnya. 

Bagi  anak  nakal  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1  angka  2a,
18

   hakim 

menjatuhkan sanksi pidana maupun tindakan. Sedangkan bagi anak nakal seperti 

yang diatur dalam pasal 1 angka 2 huruf b,20  hakim menjatuhkan tindakan 

sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1) dan (2). 

Untuk anak yang melakukan tindak pidana (criminal offence) diancam sanksi 

pidana dan tindakan. Mengenai lamanya pidana diatur dalam pasal 26, 27, 28 yaitu: 

1. Untuk penjara, kurungan, denda dikurangi ½ dari ancaman untuk orang 

dewasa, 

2. Maksimum 10 tahun penjara apabila delik diancam dengan pidana mati atau 

seumur hidup, 

3.  Pidana pengganti denda berupa wajib latihan dengan ketentuan: 

a) Paling lama selama 90 (sembilan puluh) hari; 

b) Lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari; 

c) Tidak dilakukan pada malam hari. 

Namun demikian, bagi anak yang belum berumur 12 tahun hanya dapat 

dikenakan tindakan berupa: 

                                                             
18

Pasal 1 Angka 2 Huruf A, Anak Nakal Adalah Anak yang Melakukan Tindak Pidana. Lihat 

UU Nomor 3 Tahun 1997 
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1. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan 

latihan kerja melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur 

hidup (pasal 26:3); 

2. Salah satu dari tindakan dari jenis tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 

23, jika melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau 

seumur hidup (pasal 26: 4). 

Pasal 29 mengatur tentang pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila pidana 

penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Untuk menjatuhkan pidana 

bersyarat ini ditentukan baik syarat umum21 maupun syarat khusus.22 Pasal 30 

mengatur tentang pidana pengawasan, lama pidana ini paling singkat selama 3 bulan 

dan paling lama 2 tahun. Sedangkan dalam hal pembebasan bersyarat, undang- 

undang nomor 3 tahun 1997 menentukan, apabila: 

1. Telah  menjalani  pidana  penjara  selama  2/3  dari  pidana  yang  dijatuhkan, 

sekurang-kurangnya 9 bulan dan berkelakuan baik (pasal 62 ayat 1), 

2. Masa percobaan, sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya (pasal 

62 ayat 3). 

Dibanding dengan apa yang diatur dalam KUHP, masa percobaan untuk anak 

waktunya jauh lebih singkat yaitu selama sisa pidana yang harus dijalankan. 

Sedangkan dalam KUHP selain selama sisa pidana yang harus dijalankan, ditambah 

selama satu tahun. 

Upaya pembaharuan dalam hukum pidana anak antara lain dengan telah 

dibentuknya UU Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Dengan demikian 
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dengan adanya undang-undang ini merupakan salah satu pengembangan atau 

pembaharuan dalam sistem pemidanaan. Tujuan dari dikeluarkannya undang-undang 

tersebut antara lain memberikan perlindungan bagi masa depan anak tercapainya 

kesejahteraan anak. 

Menurut KUHP bahwa seorang anak dapat dijatuhi sanksi pidana akan tetapi 

lebih ringan yaitu 1/3 dari sanksi yang diberikan bagi orang dewasa. Namun, 

kebijakan seperti ini sangat tidak baik bagi anak sebab itu bisa merampas masa depan 

anak. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa anak adalah generasi  

penerus suatu  bangsa sudah  sepantasnya  mendapat  perlindungan  secara hukum 

dari negara. 

Kejahatan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum pada 

dasarnya bukan karena kehendak, akan tetapi hal itu terjadi karena dipengaruhi oleh 

faktor internal keluarga, psikis, ekonomi dan kondisi sosial. 

Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak belum bisa 

memberikan keadilan dan perlindungan bagi anak karena masih terdapat unsur 

pembalasan dari beberapa sanksi yang ada sehingga mendorong untuk membentuk 

undang-undang baru  yang mengedepankan keadilan dan perlindungan  bagi anak.  

Lahirnya undang-undang No 11 tahun 2012 sebagai perbaikan dari undang-

undang No 3 tahun 1997. 
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C. Sanksi Pidana bagi Anak Menurut Hukum Pidana Islam 

Seperti yang telah jelaskan pada bab sebelumnya bahwa penjatuhan sanksi 

pidana terhadap pelaku jarimah berdasarkan pertanggungjawabannya. Apabila ia 

sudah memenuhi syarat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya maka ia akan 

dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syari‟at Islam. 

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa Pertanggungjawaban pidana dalam syariat 

Islam terdiri dari dua unsur yaitu kemampuan berfikir dan berkehendak. Para ulama 

berbeda dalam menetapkan hukum terhadap anak dikarenakan perbedaan tingkatan-

tingkatan yang ada pada manusia mulai dari lahir hingga dewasa sehingga mampu 

untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukannya. 

Manusia ketika lahir sangatlah lemah secara psikis untuk berkehendak dan 

menentukan sesuatu. Seiring berjalannya waktu maka manusia pun mampu untuk 

mengetahui sesuatu berdasarkan kemampuannya, akan tetapi pengetahuannya itu  

masih terbatas atau masih sangat lemah. Kemudian kemampuan manusia akan 

tumbuh mencapai kesempurnaan seiring pertumbuhan akalnya. Oleh karena dasar 

itulah dijadikan pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam fiqih jinayah. Ada 

beberapa masa yang dilalui manusia dalam fiqih jinayah yaitu; masa dimana 

seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk berfikir maka tidak dikenakan sanksi 

pidana baginya, masa dimana kemampuan berfikir seseorang lemah maka tidak ada 

sanksi pidana baginya melainkan sanksi pengajaran, dan kemampuan berfikir 

seseorang sudah  mencapai kesempurnaan  atau  telah dewasa maka sanksi pidana 
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sudah selayaknya diberikan bila dia melakukan jarimah.
19

 

Kata ihtilam yang berarti bermimpi dari hadis di atas menjelaskan bahwa 

kedewasaan seseorang bisa diketahui ketika telah bermimpi. Jadi bermimpi menjadi 

tolak ukur kedewasaan seseorang dalam hadis tersebut. Adapun anak perempuan 

kedewasaannya bisa dilihat ketika sudah mengalami haid dan telah nampak tanda- 

tanda kecerdasan pada dirinya. Berikut ini pendapat ulama tentang batas usia 

kedewasaan seseorang. 

1.  Mazhab Hanafi 

Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang baligh 

sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Adapun hujjahnya berdasarkan firman Allah QS. 

Al-An‟am/6:152. 

  ٗ ُٓ حَتهٝ يجٍَْػَُ اشَُذَّٖ يَ احَْغَ ِ٘ ُِ اِلَّْ ثبٌَِّتيِْ  بيَ اٌْیتَِیْ َِ ا  ْٛ لَْ تمَشَْثُ َٚ  

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih 

bermanfaat, hingga sampai ia dewasa.
20

 

 

Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas 

adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya 

adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun 

                                                             
19

Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islamy, h. 600 

20
Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Tajwid (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 

2016). 
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sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun. Pendapat yang 

masyhur di kalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat imam Abu Hanifah. 

Seorang anak yang belum berusia 15 tahun tidak dikenakan pertanggung 

jawaban atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, qishas, maupun 

ta‟zir. Akan tetapi ia dikenakan pengajaran  ta‟dibiyah. Pengajaran ini meskipun 

sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman 

pengajaran dan bukan hukuman pidana. Untuk pertanggung jawaban perdata ia tetap 

dikenakan, meskipun ia dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana. Apabila 

perbuatannya merugikan orang lain, baik hartanya maupun jiwanya. 

2.  Mazhab Syafi‟i dan Hambali 

Mereka  berpendapat  bahwa  bila  seorang  anak  laki-laki  dan  perempuan 

apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah ihtilam 

dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan 

telah baligh. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar 

bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu 

berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. 

Setelah Ibnu Umar telah mencapai usia 15 tahun beliau mengajukan dirinya kembali 

untuk ikut berperang, maka nabi pun memperkenankannya untuk berperang. Pada 

usia  lima  belas  tahun  anak  tersebut  sudah  dikenai  pertanggung  jawaban  atas 

perbuatannya. 
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3.  Jumhur Ulama Fiqh 

Bahwasanya usia baligh bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. 

Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan hal itu sering terjadi 

pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia 

baligh yang dipandang usia taklif (usia pembebanan hukum). 

Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah 

mumayyiz yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. 

Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 tahun maka belum 

dikatakan mumayyiz. Hukum anak mumayyiz itu tetap berlaku sampai anak itu 

dewasa. Dewasa ini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-

tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi laki-laki berusia 

12 tahun sedang perempuan 9 tahun. 

Kemudian kalau anak sudah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 tahun dan 

9 tahun bagi perempuan namun belum tampak gejala-gejala bahwa ia sudah dewasa 

dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun..  

Kebanyakan fuqaha membatasi usia baligh (dewasa) dengan lima belas tahun. 

Imam Hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan belas tahun. 

Menurut riwayat sembilan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun 

untuk perempuan. Pendapat para fuqaha di atas berdasarkan atas hadis nabi yang 

diriwayatkan oleh Abu Daud. 
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Berdasarkan hadis di atas seorang anak yang belum dewasa tidak dikenai sanksi 

pidana atas jarimah-jarimah  yang  dilakukannya. Semua  ulama  bersepakat bahwa 

yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah yang sudah dewasa atau baligh. 

Seseorang dapat dibebani sanksi atas perbuatannya apabila sudah dianggap 

cakap secara hukum atau disebut mukallaf. Di atas telah dijelaskan tentang batasan 

usia  anak  yang  dapat  dikenai  sanksi  pidana.  Berdasarkan  beberapa  penjelasan 

tersebut bahwa anak yang dapat sanksi pidana sebagai pertanggungjawaban atas 

perbuatannya adalah ketika sudah bermimpi dan telah nampak tanda-tanda 

kedewasaannya. Pada surah al-Nisa telah dijelaskan bahwa untuk mengetahui 

kecakapan seorang anak perlu diuji dengan cara mengurusi hartanya. Apabila telah 

mampu mengurusi hartanya dengan baik maka bisa ditentukan kecakapan anak itu, 

akan tetapi apabila belum mampu mengurusi hartannya berarti anak tersebut belum 

bisa dianggap mukallaf.
21

  Dengan  cara  seperti  inilah  maka  sangat mudah  untuk 

menentukan sanksinya. Apabilah sudah dianggap baligh, maka sudah bisa dikenai 

sanksi pidana dan apabila belum baligh, maka dikenai diyat atas perbuatannya dan 

dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan anak untuk dibina bila kedua orang 

tuanya dianggap tidak mampu mendidik anaknya secara baik. 

4.    Pendapat Ulama Kontemporer 

Penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang apabila sudah dianggap mampu 

mempertanggung  jawabkan  perbuatannya.  Anak  yang  belum  baligh  atau  dewasa 
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H. Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 317. 
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tidak di kenai sanksi pidana. Menurut Sayyid Sabiq bahwa yang dapat di kenai 

hukuman qishas adalah orang yang sudah dewasa sedangkan anak yang di bawah 

umur tidak dikenai sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukannya karena mereka 

bukan orang-orang yang terkena taklif syar‟i dan mereka tidak mempunyai tujuan 

yang benar atau keinginan yang bebas.
22

  Pendapat Sayyid Sabiq berdasarkan hadis 

nabi yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud. 

Sedangkan menurut A. Rahman I. Doi seorang anak tak akan di kenakan 

hukuman  had  atas  kejahatan  yang  dilakukan.  Karena  tidak  ada  istilah  beban 

hukuman bagi anak kecil, misalnya anak-anak yang belum mencapai usia puber, 

maka hakim masih berhak menegur kesalahan atau menetapkan beberapa alasan yang 

akan membantu dan menghentikan tindak kejahatan untuk masa yang akan 

datang.
23

 

Terjadinya   perbedaan   ulama   dalam   menetapkan   batasan   usia   anak 

dikarenakan tidak adanya nas al-Qur‟an yang membatasi batasan umur bagi anak- 

anak. Dalil yang secara umum hanyalah mengatur agar anak dijaga, dirawat, dan 

dididik  sampai anak itu  menikah.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, 
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Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Ahli Bahasa Oleh A. Ali, Jilid (Cet IV; Bandung: Al Ma’arif, 

1990) , Jil. 10, h. 46. 

23
A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah) (Cet. I; PT Raja 

Grafindo Persada, 2002), h. 296.   
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pengertian anak dalam kaitannya dengan Pemeliharaan Anak (Bab XIV Pasal 98) 

adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, adapun bunyi lengkapnya 

sebagai berikut: 

Telah disebutkan di atas bahwa bila seorang anak belum baligh maka hanya 

diberikan  sanksi  pengajaran.  Untuk  memberikan  sanksi  pengajaran  kepada  anak 

maka perlu menggunakan beberapa metode seperti pukulan, teguran dan lain-lain. 

sanksi pukulan diakui juga oleh Islam, setelah melakukan upaya seperti nasehat atau 

cara lain sampai pada sanksi yang berat, namun bersifat mendidik. 

Beberapa pendapat di atas mengemukakan bahwa seorang anak tidak dapat 

dijatuhi sanksi pidana jika belum baligh. Anak yang melakukan suatu tindakan yang 

bertentangan dengan syara‟ maka hanya dberi sanksi tindakan seperti pengajaran atau  

dikembalikan  pada orang  tuanya namun tetap  dikenai  sanksi perdata  yaitu 

membayar denda sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Akan tetapi maraknya 

tindak pidana yang dilakukan oleh anak seperti yang diberitakan oleh media. Maka 

sangat tidak adil jika tidak ada tindakan-tindakan represif dan preventif demi menjaga 

keamanan dan kenyamanan masyarakat. 

Maraknya aksi kejahatan yang dilakukan oleh anak seperti geng motor atau 

pembegalan yang dilakukan oleh beberapa orang bahkan diantara pelaku masih ada 

yang tergolong belum baligh (mukallaf). Maka perlu bagi imam (pemimpin) 

mengambil kebijakan yang mengandung maslahah.  

Jumhur ulama memberikan batasa usia anak yaitu sebelum berumur 15 tahun 

berdasarkan  kelaziman,  akan  tetapi  jika  dikontekskan  dengan    kondisi  sekarang 
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maka perlu diadakan perubahan batasan usia anak, sebab pada umumnya anak 

sekarang telah mengalami ihtilam di saat kelas 6 SD. Hal ini diakibatkan oleh faktor 

lingkungan, media TV atau bahkan karena pengaruh hormon. Fakta yang terjadi, 

umumnya anak sekarang mengalami usia baligh di usia 14 tahun. 

Apabila kejahatan yang dilakukan oleh anak yang di umur secara individu 

seperti  contoh  yang  telah  dijelaskan  pada bab sebelumnya  maka  seorang  hakim 

dapat memutuskan mengembalikan pada orang tuanya namun tetap dalam 

pengawasan pihak yang berwenang yaitu kejaksaan. Bila hakim memutuskan anak 

tersebut   dimasukkan   ke   dalam   lembaga   pemasyarakatan   anak   maka   hakim 

hendaknya  anak  tersebut  diberikan  pelatihan  atau  pendidikan  agar  kelak  bisa 

berubah menjadi pribadi yang baik. Ketika selama menjalani masa pendidikan di 

lembaga pemasyarakatan anak menampakkan perubahan yang lebih baik, anak 

tersebut dikembalikan pada orang tuanya sehingga dapat hidup kembali dalam 

masyarakat. 

Jika kejahatan yang dilakukan oleh anak secara kelompok atau terorganisir 

seperti geng motor (begal) maka hakim memutuskan anak tersebut dimasukkan ke 

dalam lembaga pemasyarakatan anak dengan batasan minimal 2 tahun agar dapat 

mendapat pendidikan yang ekstra. Apabila selama menjalani masa tahanan di 

lembaga pemasyarakatan anak mengalami perubahan secara psikis, maka lembaga 

tersebut mengembalikan anak yang berkonflik dengan hukum kepada orang tuanya. 

Sebelum memberikan sanksi tindakan ataupun sanksi pidana maka perlu 

melihat usia anak tersebut. Jika anak yang berusia 14 tahun ke bawah hendaknya  
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dikembalikan kepada orang tuanya disertai dengan denda atas perbuatan yang 

dilakukannya. Apabila hakim menilai bahwa orang tuanya dianggap mampu untuk 

mendidik anaknya. Apabila hakim menilai bahwa orang tuanya tidak mampu 

mendidik anaknya maka hendaknya diserahkan ke Negara untuk dibina. Apabila anak 

pelaku pidana berusia 14 tahun maka hendaknya hakim memberikan hukuman takzir 

yaitu menempatkan ke lembaga pemasyarakatan untuk dididik, disertai sanksi yang 

bersifat ta‟dibiyah apabila selama menjalani proses pembinaan. Bila anak tersebut 

telah berusia 15 tahun hendaknya diberi sanksi takzir berupa cambuk jika kejahatan 

yang dilakukannya dianggap ringan. Jika kejahatannya merupakan kejahatan berat 

seperti membunuh maka hakim boleh memberikan sanksi qishas. 

Seorang hakim dapat memberikan sanksi pidana seperti yang telah dijelaskan 

dalam undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak atau juga dapat  

memberikan sanksi tindakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum seperti 

yang tertera dalam undang-undang tersebut seperti mengembalikan kepada orang 

tuanya atau menyerahkan kepada negara yaitu memasukkan ke dalam departemen 

sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan agar anak itu mendapat pendidikan, 

pembinaan dan pelatihan kerja. Sehingga dengan dimasukkannya ke dalam lembaga 

tersebut anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut juga dengan istilah juvenile 

deliquency dapat menjadi anak yang lebih baik dari sebelumnya. 

Lahirnya UU No 11 tahun 2012 sebagai perubahan atas UU No 3 tahun 1997 

sangat memberikan efek positif terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana. 

Sebab dalam UU tersebut lebih mengedapankan diversi yaitu penyelesaian perkara 
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antara korban dan pelaku di luar pengadilan. Sebab dengan cara seperti ini masalah 

dapat terselesaikan tanpa membawa anak ke ruang pengadilan yang dapat 

memengaruhi kondisi psikologisnya. Tidak dipungkiri bahwa diversi juga memiliki 

syarat  bahwak  diversi  bisa  dilakukan  bila  kejahatan  tersebut  tidak  diancamkan 

pidana penjara 7 tahun dan bukan pengulangan pidana. Dalam undang-undang ini 

lebih mengutamakan sanksi tindakan bagi anak dibanding sanksi pidana. 

Terdapat perbedaan antara UU No 3 tahun 1997 dengan UU No 11 tahun yaitu 

dari segi pidana pokoknya. UU No 3 tahun 1997 pidana pokok yang utama adalah 

penjara sedangkan UU No 11 tahun 2012 pidana pokok bukan lagi penjara yang 

menjadi pidana utama melainkan pidana peringatan. 

Pidana  penjara  bisa  diberikan  apabila  anak  yang  melakukan  deliquency 

apabila telah mencapai usia 14 tahun dan perbuatan yang dilakukannya merupakan 

perbuatan yang dapat merugikan masyarakat.  

Adapun dalam fiqih jinaya tentang sanksi pidana bagi anak hampir sama 

dengan konsep sanksi pidana bagi anak dalam UU No 3 tahun 1997 yaitu anak yang 

masih di bawah umur tidak dikenai sanksi pidana akan tetapi diberi sanksi tindakan 

yang berupa pendidikan demi kemaslahatan anak tersebut. Namun, terdapat 

perbedaan antar keduanya yaitu dalam KUHP dan UU No 3 tahun 1997 tidak 

membebankan kepada orang tuanya ganti kerugia atas tindakan anaknya seperti yang 

diatur dalam fiqih jinayah. Perbedaan yang lain antara hukum Islam dengan pidana 

nasional yaitu masalah batasan usia. Dalam hukum Islam seorang anak yang telah 

mencapai usia 15 tahun berdasarkan kesepakatan ulama secara umum, maka dianggap 
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telah dewasa dan dapat dimintai pertanggungjawaban manakala melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan undang-undang. Berbeda dengan hukum pidana nasional 

bahwa anak yang mencapai usia 16 tahun belum berhak untuk dikenai sanksi pidana 

dan masih dianggap belum dewasa.  Akan tetapi kedua hukum ini memiliki kesamaan 

dengan tidak memberikan sanksi pidana dan mengembalikan anak yang melakukan 

tindak pidana kepada kedua orang tuanya. 

Para ulama sepakat bahwa anak yang belum dewasa tidak dikenakan sanksi 

pidana melainkan diberi pengajaran dan perbaikan demi kemaslahatan mereka dan 

yang menanggung perbuatan mereka sepenuhnya diserahkan kepada orang tua 

mereka. 

Seorang anak yang belum berusia 7 tahun dikembalikan kepada orang tuanya 

dan merekalah yang mengganti kerugian atas perbuatan anaknya tersebut. Apabila 

anak tersebut sudah mencapai usia 7 tahun sampai 15 tahun mereka tidak dikenai 

sanksi pidana atau jarimah atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hanya 

diberi sanksi pengajaran dan juga dikenai denda yang sepenuhnya menjadi tanggung  

jawab orang tuanya. Jika anak tersebut sudah mencapai usia lima belas tahun atau 

delapan belas tahun keatas maka mereka dikenai sanksi pidana atau jarimah atas apa 

yang diperbuatnya. Jadi anak yang belum dewasa tidak dikenai sanksi pidana 

mengingat mereka belum dianggap cakap hukum dan belum mampu 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Meskipun dalam hukum Islam seorang anak yang belum paham hukum tidak 

dapat dijatuhi pidana namun bukan berarti tidak dikenai sanksi apa pun. Hakim 
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berhak memberikannya sanksi tindakan yang dapat mencegah timbulnya kejahatan. 

Kebijakan hakim dalam mengambil keputusan harus mengandung aspek maslahah 

dan efek jera agar dapat tercipta masyarakat aman dan damai dari segala tindak 

kriminal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah diuraikan dari bab ke bab maka disimpulkan beberapa kesimpulan 

berikut ini: 

1 Modus operandi pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur adalah 

karena pelaku ingin mengambil benda berharga milik korban. Modus pelaku 

berpura pura menjadi penumpang ojek meminta kepada korban untuk diantar 

ke gang, di tengah perjalanan di lokasi yang sunyi pelaku meminta berhenti 

kepada korban dengan alasan untuk menghidupkan rokoknya, saat itulah 

pelaku mengambil parang dan membacok bagian kepala korban dari belakang 

dan menusuk bagian lain tubuh korban hingga bersimbah darah dan tewas. 

Setelah korban dibunuh, pelaku kembali menusuk segala permukaan tubuh 

korban mulai kepala hingga ke badan. Setelah itu ia lalu membawa kabur 

seluruh benda berharga korban seperti motor dan hp korban. 

Kedua, modus operandi kasus pembunuhan oleh NF (15) kepada APA (5) 

yakni bermula pada 5 Maret 2020, sekitar pukul 16.00, ketika pelaku 

mengajak korban ke kamar mandi dengan dalih meminta tolong diambilkan 

mainan di dalam bak mandi.  Kepala APA ditenggelamkan NF ketika bocah 

itu berada di dalam bak sekitar lima menit. Pelaku juga menyumpal mulut 

korban agar tak berteriak. Setelah tubuh korban melemas lalu pelaku 
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memasukkan tubuh korban ke ember dalam keadaan terikat. Jenazah urung 

dibuang sore itu karena takut ketahuan warga, maka NF menyimpan jasad 

APA di dalam lemari. Besoknya dia mengaku ke polisi. 

2 Sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak di 

bawah umur yakni dijatuhi pidana sebagaimana dapat dijatuhkan bagi orang 

dewasa yang ancamannya dikurangi 1/3 dari pidana seharusnya pada ancaman 

tersebut. 

3 Efek penjatuhan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan 

pembunuhan dalam hukum pidana Islam yakni anak harus mendapat efek jera 

dalam melakukan tidakan pembunuhan yang telah dilakukannya. Oleh sebab 

itu, hukuman yang sesuai dalam pidana Islam yakni qisas. Akan tetapi, apabila 

keluarga korban memaafkan maka pelaku dikenai hukuman diyat atau denda. 

Apabila diberi denda yakni disesuaikan dengan denda pelaku pembunuhan 

dalam  hukum Islam. 

B. Saran 

Dengan selesainya tesis ini sebagai sebuah karya tulis ilmiah dapat menjadi 

salah satu bagian yang turut memberikan sumbangsi pemikiran khususnya terkait 

dengan persoalan pembunuhan oleh anak dan sanksi yang dikenakannya dalam 

perspektif hukum pidana nasional maupun dalam perspektif hukum pidana Islam. 

Dan semoga tesis ini tidak hanya sekedar memberikan sumbangsi pemikiran, akan 

tetapi juga  dapat  dijadikan  sebagai  referensi  dalam  meningkatkan pemahaman 

kita khususnya terkait dengan persoalan anak yang berkonflik dengan hukum. 
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Harapannya semoga tesis ini dapat memberi manfaat kepada seluruh kalangan 

baik dari kalangan akademis maupun dari kalangan masyarakat non akademis serta 

dapat bernilai ibadah yang menjadi jalan untuk rahmat dari Allah SWT. 
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