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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di  atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh kadan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 
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 ḍad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 ṭa ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah , Apostof ء

 Ya Y Ye ي

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

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

 

 

 

 

2. Vocal 

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

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vocal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 ḍammah U U ا َ
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Contoh:  

 kaifa : كَيْفََ

 haula : هَوَْلََ

 

 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh:  

 māta : مَاَتََ

 ramā : رَمَى

 qila : قيِْلََ

 yamūtu : يَمُوْتَُ

4. Tā’Marbūṭah 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥahdanyā’ Ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau Au a dan u ى وَ 

Harakat dan 

Huruf 
Nama Huruf dan Tanda 

Nama 

 

 ...اََ|َ...ىََ
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā’ I i dan garis di atas ى

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ىو
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Transliterasi untuk tā’marbūṭah ada dua, yaitu: tā’marbūṭah yang hidup atau 

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

Sedangkan tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbūṭah  itu transliterasinya dengan (h). 

 

 

Contoh:  

 raudah al- at fāl : رَوْضَةَُالْأطَْفَالَِ

 al-madinah al-fādilah : الَْمَدَِيْنَةَُالَْفَاَضِلةََُ

 al-hikmah :  الَْحِكْمَةَُ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

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

(  .maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i) ,(ىِىَ 

 rabbanā :  رَبَّنَا

يْنَا  najjainā : نَجَّ

قَِ  al-haqq : الَْحَّ

مََ  nu”ima :  نعُ ِ
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 aduwwun‘ : عَدوَُ 

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

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi i. 

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِى َِ

 .Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرََبِى َِ

 

 

 

6. Kata Sandang 

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

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-).  

 al-syams (bukanasy-syam) :  الَشَّمْسَُ

لْزَلةََُ  al-zalzalah (bukanaz-zalzalah) :  الَزَّ

 al-falsalah :  الَْفَلْسَفةََُ

 al-bilād :  الَْبلََََدَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ̕ ) hanya berlaku bagi 

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

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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 ta’murūṭn :  تأَمُْرُوْنََ

 ’al-nau :  الَنَّوْعَُ

 ’syai :  شَيْءَ 

 umirtu :  أمُِرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

Alhamdulillah, dan Munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh:  

Fi Zilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnahqabl al-tadwin 

Adapun tā’marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, 

ditransliterasikan dengan  huruf [t].  

Contoh: 

 hum fi rahmatillāh : هُمَْفِيَْرَحْمَةَِاللهَِ

9. Lafẓal-Jalālah(الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 
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Adapun tā’marbūṭah diakhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 dįnullāh :  دِيْنَُاللهَِ

 hum fi rahmatillāh : هُمَْفِيَْرَحْمَةَِاللهَِ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-

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

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

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

Contoh: 

Wamā Muhammadunillārasul 

Inna awwalabaitinwudi’alinnāsiIallazi bi Bakkatamubārakatan 

SyahruRamadān al-laziunzilafiih al-Qur’ān 

Nasir al-Din al-Tusi  

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazāli 



xvi 
 

Al-Munqiz min al-Dalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abū (bapak 

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  

Contoh : 

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū Walīd Muhammad Ibnu) 

Nasr Hāmud Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd,Nasr Hāmid (bukan : Zāid, 

Nasr Hāmid Abū) 

B. Daftar Singkat 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.         =        subhānahū wa ta ālā 

saw.         =        sallahu a’laihi wa sallam 

a.s.         =        ‘alaihi al-salam 

H          =         Hijriah 

M          =         Masehi 

SM         =          Sebelum Masehi 

1.               =          Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja) 

w.                     =          Wafat tahun 

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

HR          =         Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama              : Andril Muharram 

Nim  : 10300114081 

Judul : PertanggungJawaban Hukum Terhadap Anak Yang 

Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Hukum 

Islam dan Hukum Positif). 

 

 Permasalahan yang diangkat ataupun Tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana konsep pertanggungjawaban hukum 

terhadapap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan korelasi 

hukum islam dan hukum positif. 

Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan dalam skripsi ini, digunakan 

pendekatan multisipliner, yaitu pendekatan teologis normatif (syar`i) 

yuridis/perundang-undagan (statue approach), historis (historica approach) 

sosiologis (sociological approach), psikologi (psicological approach). Penelitian 

ini tergolong liblary research, data dikumpulkan dengan cara menganalisis dengan 

mengunakan analisis isi relevansi dengan masalsah yang dapat diselesaikan dan 

menyimpulkanya. 

Setelah mengadakan kajian terhadap perseolan tersebut hasil penelitian 

menuunjukan bahwa bagi anak pelaku pidana dapat dipertanggungjwabakan 

secara hukum serta dalam hukum positif diberikan sanksi yang sifat dan tujuan 

utamanya adalah pembinaan. Ada beberapa Undang-Undang yang mengatur 

tetntang hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak. 

 Berbeda dengan hukum islam (fikih), ersepsi anak, dan bentuk 

pertanggungjwaban membuat tindak pidana anak tidak dikenakan Uqubah 

(hukuman), takzir (peringatan) dan ta`dabiyyah (pembinaan) saja, korelasi dari 

keduanya adalah Asas penetapan hukuman bagi seorang anak sebagai pelaku 

dengan hukum positif yang berbeda dengan pelaku tindak pidana anak dalam 

pemberian takzir maupun ditinjau ta`dibiyah kepada anak yang melakukan tindak 

pidana merupakan maslaha hajiyat (sekunder).  

untuk itu, penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan teoritis  

antara hukum positif dan hukum islam, bahan perbandingan dan acuan terhadap 

penelitian selanjutnya baik yang relevan, maupun dari varian yang berbeda, dan 

atau bahan acuan uji materil terhadap Undang-Undang tindak pidana anak yang 

telah ada.                                                            
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.     Latar Belakang Masalah 

Anak yang dibawah umur dalam melakukan perilaku menyimpang 

mengakibatkan timbulnya suatau permasalahan yang baru dalam hal penegakan 

hukum untuk menentukan pertanggungjawaban oleh anak tersebut. Perilaku 

manusia dewasa saat ini berbeda dengan anak-anak. Orang dewasa lebih paham, 

lebih mengetahui bagaimana mengontrol/mengendalikan emosi atau perasaannya, 

menpunyai rasa tanggung jawab yang lebih besar dan semuanya lebih lancar. Tetapi 

perilaku anak yang masih dibawah umur dan dalam keadaan labil dan tidak dapat 

mengendalikan tingkat emosinya. 

Proses perkembangan ini menyita waktu lama sehingga dianggap atau 

diterima suatu yang normal. Anak seharusnya belajar bagaimana berperilaku 

sebagai orang dewasa. Perkembangan terjadi pada semua organisme yang hidup, 

oleh karena itu mengatur alur perkembangan saat ini sangatlah penting. Dengan 

demikian semua persoalan dapat diarahkan sehingga dapat mengetahui kapan 

tindakan kriminal anak dapat diketahui melalui tingkah laku sang anak.1 

Dalam perkembangan era globalisasi, arus media dan teknologi menjadi 

pengaruh terbesar bagi anak yang mengalami masa tumbuh kembang, dalam masa 

ini, anak seringkali tidak mendapatkan pola asuh yang tepat oleh orang tua maupun 

institusi dan pendidikan anak, sehingga anak banyak terjebak dalam kenakalan 

                                                           

1Samsunwiyati Mar’at. dan  Lieke Indienengsih Kartono Perilaku Manusia (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2006), h. 39. 
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remaja, mulai dari tingkat yamg ringan seperti miras, penyalahgunaan narkotika, 

bullying hingga memperdagangkan teman sebayanya.  

Menyikapi hal ini, anak harus tetap bertanggungjawab atas perilaku yang 

dilakukannya agar dia dapat mendapatkan pelajaran dan perubahan diri. Hal ini 

diatur oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan 

perubahan atas Undang-Undang 35 tahun 2002 tentang perlindungan serta undang 

nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memiliki alternatif 

pemindanaan anak yang bebrasi melalui perlindungan anak. 

Pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana 

yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai identitas yang harus tetap 

belajar bertanggung jawab, walaupun tidak dapat disamakan cara bertanggung 

jawabnya layaknya orang dewasa yaitu anak didasarkan pada satu anggapan bahwa 

anak, karena masih dalam tahap perkembangan (fisik, mental, maupun sosial), 

meraka bergantung pada orang-orang dewasa. Dengan demikian ketergantungan ini 

tidak hanya faktual namun juga secara legal dimana dari prespektif hukum anak-

anak ditempatkan dibawah perwalian orang tua atau orang dewasa lainnya. Meraka 

dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum atau 

mempertanggngjawabkan tindakannya secara hukum baik secara Perdata, Pidana 

maupun Tata Negara.2 

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti 

sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan 

                                                           

2Muhammad Irsyam Thamrin dan Muhammad Farid. Panduan Hukum Bagi Paralegal  

(Yogjakarta: LBH, 2010), h. 493. 
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penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek 

pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan pemegang kendali masa depan suatu 

negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia berarti 

melindungi potensi sumber daya insani menbangun manusia Indonesia seutuhnya, 

menuju masyrakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945.  

Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun 

dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang 

berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang 

bersangkutan. Sebagai mana batasan yang berlaku untuk orang dewasa, tetapi 

apabila pelakunya adalah anak, tentu ada hal-hal yang sangat berbeda dengan orang 

dewasa, apalagi halnya dalam KHUP ditegaskan bahwa seseorang dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atas syarat kesadaran diri yang 

bersangkutan ia harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatanya itu terlarang 

menurutt hukum berlaku, sedangkan seseorang anak dengan karekstristik yanga ada 

padanya karenan tidak kemampuanya, berbeda dengan orang dewasa yang 

memiliki cara berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang telah sempurna, 

pribadi yang telah mantap menampakkan rasa tanggung jawab atas segala sesuatu 

atau segala tindakan yang telah dipilihnya. 

Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang yang telah dewasa 

namun anak juga turut andil dalam suatu tindak pidana, sangat disayangkan 

perilaku kriminalitas yang dilakukan anak dikarenakan pada masa anak seharusnya 

dapat tumbuh berkembang dengan baik melalui pembelajaran dari lingkugan 
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keluarga maupun masyarakat seperti contoh bermain dan menentut ilmu, akan 

tetapi pada kenyataaanya anak pada saat ini tidak kalah bersaing dengan orang 

dewasa, dalam melakukan suatu tindakan pidana. 

Perlunya perbuatan tindak pidana tersebut untuk dilakukan pencegahan agar 

anak dapat menpunyai masa depan yang baik tanpa terjeremus dalam suatu tindak 

pidana apapun. Maka dari itu perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

anak tersebut dapat melakukan suatu tindakan pidana pembunuhan dan cara untuk 

melakukan pencegahan pada tindak pidana tersebut.3 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi pokok masalah 

dan tulisan di atas adalah bagaimana pertanggungjawaban perilaku anak yang 

melakukan tindak pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur. Adapun judul : 

“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak 

Pidana Pembunuhan” (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas telah diuraikan agar pembahasan 

dalam penelitian ini tidak meluas maka kiranya peneliti menentukan sub-sub 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pertaggungjawaban terhadap anak yang melakukan tindak 

pidana pembunuhan? 

2. Bagaimana relevansi pendapat hukum positif dan hukum islam mengenai 

pertanggungjawaban  pidana anak?  

                                                           
3 Vicky Hernani Utama,  Wikipedia The free Encyclopedia. Htpp://eprints.umm.ac.id/56736 (25 

november 2019)  
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C.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkain perbuatan 

yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan aturan hukum mengenai tindak 

pidana berfungsi sebagai pembeda antara perbuatan yang terlarang dalam hukum 

pidana dan perbuatatn-perbuatan lain, dalam aturan menentukan perbuatan yang 

boleh dan yang tidak boleh dilakukan, aturan hukum yang memuat rumusan tindak 

pidana juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat khususnya anak dibawah 

umur  untuk sejauh mungkin menghindari dari perbuatan menyimpamg.4 

Pertanggungjawaban pidana anak dalam peradilan anak adalah suatu  

peradilan yang menangani perkara pidana yang menyangkut anak yang termasuk 

dalam suatu sistem peradilan pidana dalam masyarakat untuk menanggulangi dari 

beragam penyebab kejahatan tersebut memberi gambaran apabila perlu ada 

perbedaan perlakuan pada anak sebagai individu yang berbeda dari orang dewasa 

dan lebih rentan menjadi korban (anak konflik hukum dianggap penulis sebagai 

korban dari salahnya pengasuhan orang tua atau lingkungan yang tidak berfungsi 

dalam menguatkan mental dan moral anak).  

Anak yang melakukan kejahatan dan mendapatkan hukuman akan 

mendapatkan halangan kedua kalinya dalam memperbaiki kehidupannya yaitu 

pertama, dia mendapatkan pola asuh dan lingkungan buruk sehingga ada halangan 

                                                           

4Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 

Pertanggunngjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta : kencana prenada, 2008), h. 16. 
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untuk berkembang lebih baik, dan kedua, dia terhalang memperbaiki diri karena 

terpenjara dan terstigma. 

Sehingga sistem peradilan pidana pada anak harus dibedakan dengan orang 

dewasa apabila memang peradilan menjadi alternatif terakhir penghukuman 

terhadap anak. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam UU No. 11 

Tahun 2012 dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak, agar dapat 

merencanakan masa depannya. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk 

memberi kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pembinaan mental, moral, 

kesiapan sosialisasi sehingga menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan 

berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Anak yang melakukan tindak pidana tetap dimintai pertanggungjawaban 

ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan  hukum 

ditentukan oleh kitab Undang-undang hukum pidana, dimana penjatuhan pidananya 

ditentukan setengah dari maksimal ancaman  pidana dari orang dewasa, sedangkan 

penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberikan terhadap anak.  

D.  Kajian Pustaka 

Dalam sebuah penelitian karya ilmiah tinjauan pustaka merupakan sebuah 

pilar utama dalam penyusunan karya lmiah tersebut untuk mengkorelasikan setiap 

garis-garis besar dalam bahan pustaka untuk menemukan permaslahan dari judul 

yang penulis angkat. Adapun beberapa bahan pustaka yang penulis kumpul sebagai 

berikut; 

Samsunwiyati Mar’at. dan Lieke indienengsih kar, perilaku manusia. Buku 

ini membahas tentang sebuah perilaku manusia dalam berbagai bentuk dan sifat 
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tindakan kriminal yang memberikan gambaran bagaimna suatu organisme manusia 

dapat berubah-ubah khusunya bagi anak.. 

Chairul huda, dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada 

pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Dalam isi buku ini membahas 

berfokus pada kesalahan  dan kaitanya dengan tindak pidanan pertanggunjawaban 

pidana, dan dipidananya pelaku.   

Abdur rahman, lenbaga bantuan hukum. Buku ini membahas mengenai 

perlindungan anak yang melakukan perilaku menyimpang, macam-macam perilaku 

menyimpang, dan jaminan serta dasar terkait pertanggung jawaban anak yang 

melakukan perilaku menyimpang dibawah umur. 

Fultoni, dkk, anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) buku ini 

membahas anak konflik hukum yang merupakan bagian perlindungan anak khusus 

yang mengalami kekerasan dan diskriminasi. 

Muhammad  irsyam  thamrin dan Muhammad farid, bantuan hukum bagi 

paralegal. Dalam buku ini menbahas mengenai hak anak sebagai manusia berupa 

hak asasi manusia masalah yang umumnya dihadapi oleh anak yang berkonflik 

dengan hukum. 

Muhammad  irsyam  thamrin dan Muhammad farid, bantuan hukum bagi 

paralegal. Buku ini membahas mengenai anak yang disangka melakukan tindak 

kejahatan dan anak dari kelompok minoritas atau masyarakat terasing. 

Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Buku ini membahas  

mewajibkan dan menghormati Hak asasi anak tanpa menbedakan baik secara fisik, 

latar belakang, maupun status hukum anak. 
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M Farid, Bantuan hukum bagi paralegal perlindungan anak. Buku ini 

membahas mengenai anak yang berkonflik dengan hukum jaminan dan 

perlindungan.  

Emy Rosna Wati, Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang 

membahas bagaimana penanganan ataupun upaya anak berhadapan hukum 

sehingga dapat dilakukan mediasi. 

Fadli Andi Natsif, Ketika Hukum Berbicara. Buku ini membahas bagaimana 

anak konflik hukum dapat diselesaikan dan menpunyai penenganan agar anak dapat 

dikendalikan serta diselesaiakan secara kekeluargaan. 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Liberary research), yakni 

penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatul-literatul 

tentang bagaimana akibat hukum menjerat pidana anak yang melakukan tindak 

pembunuhan. 

2. Pendekatan masalah 

Dalam upaya menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam pokok 

masalah di atas maka peneliti menggunakan pendekatan  

a. Pendekatan normatif, yakni melakukan pengamatan terhadap teks-teks Al-

Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama dalam penetapan hukum islam. 

b. Pendekatan sosiologis, yaitu penelitian yang dimana topik kajiannya dilihat 

dari segi faktor dan implikasi serta implementasi pandangan hukum islam 

dan hukum pidana dalam kondisi masyarakat saat ini.  
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c. Pendekatan yuridis, yaitu metode yang digunakan untuk menafsirkan 

beberapa data yang memuat tinjauan hukum, terutama hukum Islam. 

3. Teknik pengumpulan data  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh 

informasi yang diperlukan terkait masalah yang diteliti seperti studi  kepustakaan, 

dengan adanya hal tersebut maka lebih mempermudah peneliti untuk mendapatkan 

pengertian secara umum maupun khusus tentang pokok masalah yang diteliti. Studi 

kepustakaaan merupakan penelitian terhadap data sekunder yang meliputi: 

a. Data pribadi ialah data yang tersimpan di lembaga tempat dimana penulis 

pernah berkecimpung  dalam rana organisasi. 

b. Data publik ialah data resmi pada sebuah kepustakaan Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar dan perpustakaan lain, dengan mengadakan 

studi kepustakanan maka akan lebih memudahkan penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. Analisis data 

a. Induktif, yaitu suatu analisis data yang menganalisis data yang bertitik tolak 

dari yang khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. 

b. Deduktif, yaitu suatu analisis data dengan menganalisa data yang bertitik 

tolak dari bersifat  umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat 

khusus. 

 

F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan penelitian 
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Berdasarkan masalah di atas maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk 

mempunyai tujuan: 

a. Mengetahui sistem pertaggungjawaban terhadap anak yang melakukan 

tindak pidana pembunuhan 

b. Mengetahui relevansi hukum positif dan hukum islam mengenai 

pertanggungjawaban  pidana anak dibawah umur dengan kondisi saat ini 

2. Kegunanaan penelitian 

Setiap permasalahan membutuhkan kajian secara tuntas dan mendasar  agar 

dapat diperoleh  kegunaan dari permasalahan tersebut, yaitu: 

a. Secara akademik penulisan ini diharapakan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan hukum di Indonesia, terutama dalam hukum islam baik 

dalam artian sebagai suatu sarana pengendalian masyarakat maupun 

dalam artian sebagai sarana perencanaan dari pertimbangan untuk 

masyarakat. 

b. Secara praktik untuk menyumbangkan hasil pemikiran tentang hukum 

islam di eksitensinya di masyarakat. 

c. Secara manusiawi untuk memajukan kesejahteraan hidup masyarakat, 

tidak lagi saling membid`ahkan. 

 

 

G. Garis-Garis besar skripsi 

Secara keseluruhan isi penelitian ini terdiri dari lima bab, untuk lebih 

mudahnya penulis menggunakkan sisitematika sebagai berikut: 
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Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. 

Rumusan masalah, hipotetis, dan opersional dan ruamg lingkup penelitian, 

metodologi penelitian, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan, serta garis-garis besar 

skripsi. 

Bab dua di khususkan untuk menjelaskan mengenai pertaggungjawaban 

terhadap anak dibawah umur  yang melakukan perilaku menyimpang. 

Bab tiga memberikan ulasan tentang pandagan ulama fuqaha terkait 

pertaggungjawaban terhadap anak dibawah umur  yang melaakukan perilaku 

menyimpan. Meliputi Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi`i, dan Imam Ahmad. 

Bab empat merupakan ini atau subtansi dari keseluruhan penelitian 

(skiripsi) ini. Bab ini membahas tentang pendapat hukum positif dan hukum islam 

mengenai pertanggungjawaban pidana anak dengan kondisi saat ini. 

Bab lima merupakan kesimpulan dan saran-saran sebagai penutup sekaligus 

bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. 

Demikianlah sistematika dan garis besar pembahasan yang akan 

penyusunan tulis dalam skripsi serta untuk memudahkan pemahaman terhadapap 

keseluruhan isi skripsi. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM SISTEM PERADILAN PERTANGGUNGJAWABAN 

TINDAK PIDANA ANAK 

A. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 

Menurut Undang-undang perlindungan anak, yang dimaksud anak ialah 

seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. 

Ini berarti anak-anak 18 tahun mendapatkan perlindungan dan keluarga, 

masyarakat dan Negara sehingga mempunyai tujuan perlindungan adalah agar 

setiap anak hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal secara 

harkat dan martabat bagi manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi. Perlindungan ini diberikan agar anak-anak di Indonesia 

berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera, dan dapat melanjutkan fungsi dan 

tanggung jawab memajukan Bangsa dan Negara. 

Anak yang bermasalah/berkonflik atau disingkat ABH adalah anak 

yang sekurang-kurangnya 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun dan 

belum kawin yang disangkah, dituduh atau diakui melakukan tindak pidana, 

seperti mencuri, menganiaya, memperkosa, dan lain-lain. yang berarti, 

seseorang sudah berusia 12 tahun, dianggap sudah mampu bertanggungjawab 

atas perbuatannya dan mengetahui baik buruknya sebuah perbuatan sehingga 

dapat diajukan peradilan pidana, namun bukan berarti anak yang belum berusia 

12 tahun dan melakukan tindak pidana tidak dilakukan proses pemeriksaan, ia 

tetap diperiksa dan dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan.5 

                                                           
5Fultoni, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH), (Cet I; Jakarta selatan: ILRC, 2012), h. 3-

4. 
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B. Permasalahan Umum Anak Berkonflik Dengan Hukum 

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang disangka 

atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana anak yang 

berkonflik dengan hukum yang berusia 12 tahun hingga 18 tahun, ada yang 

berujung pada hukum penahanan. Anak memiliki hak sebagai manusia berupa 

hak asasi manusia sehingga adapun masalah-masalah yang umumnya dihadapi 

oleh anak yang berkonflik dengan hukum: 

a. Diingkari haknya untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang. 

Penangkapan kadang dilakukan tanpa menunjukan surat tugas dan atau tanpa 

memberikan surat perintah penangkapan. 

b. Penahanan sering dilakukan secara tidak pandang bulu, prinsip bahwa 

“penahanan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir” sering diabaikan. 

c. Diingkari haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum. Kadang anak 

tidak diberitahu atau diberi tahu secara terlambat bahwa dia mempunyai hak 

untuk didampingi oleh penasehat hukum, seringkali anak tidak tahu, dan tidak 

diberi tahu secara menadai, apa itu penasehat hukum dan manfaatnya atau 

cara bagaimana mendapatkanya. 

d. Diingkari haknya untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara keji dan tidak 

manusiawi, kadang terjadi kasus-kasus penyiksaan terhadap anak yang 

berkonflik dengn hukum, penyiksaan dilakukan untuk memaksakan  

pengakuan atau penyaksian dari anak. 
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e. Privasinya tidak dihormati, termasuk untuk tidak diungkap identintasnya 

kepada publik. Dalam beberapa kasus indentitas anak tidak dilindungi dan 

terungkap kepada publik. hal ini dapat menimbulkan pengaruh buruk 

terhadap nama baik atau reputasi anak dilingkungan sosial terdekatnya. 

f. Mendapat prasangka buruk atau labelling oleh keluarga rekan-rekanya, 

sekolah, masyarakat sekitarnya, bahkan setelah selesai menjalani masa 

pidana. Hal ini mempersulit upaya atau dinyatakan bersalah melanggar 

hukum melanggar hukum pidana dan ditahan reintegrasi sosial yang 

bertujuan menempatkan anak kembali kelingkungan masyarakat dan upaya 

untuk mengembangkan peran posotif anak dalam masyarakat. 

g. Hak-haknya lain juga teringkari. Anak yang berkonflik dengan hukum, 

karena statusnya sebagai tersangka atau dinyatakan bersalah melanggar 

hukum pidana dan ditahan atau dipenjarakan, seringkali teriingkari pula hak-

haknya yang lain misalnya hak untuk tetap berhubungan denagn oaring tua, 

hak atas pendidikan, hak untuk mendapatkan layanan perawatan keasasan. 

h. Kesehatan yang memadai, serta perlindungan dari berbagai kekerasan 

eksploitasi. 

C. Dasar Hukum dan Perlindungan Pertanggungjawaban Pidana Anak 

 Perlindungan anak didasarkan suatu anggapan bahwa anak, karena 

masih dalam tahap perkembangan (fisik, mental maupun sosial) maka 

bergantung pada orang-orang dewasa. Ketergantungan ini tidak hanya faktual 

namun juga secara legal dimana dalam prespektif hukum anak-anak di 

tempatkan dalam perwalian orang tua atau orang dewasa lainnya. Mereka 
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dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum atau 

mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum, baik secara perdata, 

pidana maupun tata Negara. Menurut hukum secara perdata, pidana dan tata 

Negara yaitu sebagai berikut:  

a. Secara perdata anak yang menpunyai tingkat kedewasaan atau umur tertentu 

tidak diperkenankan mengelola aset dan melakukan transkasi kepemilikan 

sebab itu perlu ada wali untuk mengeurus harta milik anak.  

b. Secara pidana anak hingga batas umur tertentu dianggap tidak mampu 

bertanggungjawab secara pidana. Jika seseorang anak melakukan tindak 

pidana maka dia biasa dituntut dan dijatuhkan hukuman pidana. 

c. Tata Negara anak hingga tingkat kedewasaan atau umur tertentu tidak 

mempunyai hak untuk memilih atau dipilih dalam pemilihan. 

Secara universal konsep perlindungan anak yang mencakup wilayah 

yang sangat luas. Mulai dari privat hingga publik. Melingkupi berbagai situasi 

baik dalam keadaan damai maupun perang. Perlindugan anak mencakup 

perlindungan dari berbagai ragam tindakan mulai dari salah perlakuan 

(maltreatment), kekerasan (abuse), hingga eskpoilitasi, khususnya yang 

dilakukan orang dewasa. Perlindungan juga diberikan kepada anak dalam 

keadaan khusus, antara lain anak yang disangka melakukan tindak kejahatan dan 

anak dari kelompok minoritas atau masyarakat terasing.6  berikut jaminan dan 

perlindungan anak : 

                                                           

 6Muhammad  Irsyam  Thamrin dan Muhammad Farid, Panduan Hukum Bagi Para Legal 

(Cet. X; Yogjakarta: LBH, 2010),  h. 494. 
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1. Perlindungan anak 

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan 

bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban 

memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, 

berpartisipasi perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, selain 

pemerintah masyrakat, keluarag dan masyarakat, keluarga, dan khususnya orang 

tua berkewajiabn dan bertangguang jawab terhadap penyelenggaraan 

perlindungan anak untuk itu pemerintah mengeluarkan  dan bertanggung jawab 

terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.  

         Untuk itu pemerintah mengeluarkan atau mengesahkan undang-

undang tentang perlindungan anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002 dengan tujuan 

perlindungan anak terhadap anak yang memiliki dasar hukum yang kuat, 

mengingat kita hidup di negara hukum. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 

dijelaskan definisi perlindungan anak Bab 1 kentuan umum pasal 1 (2) yang 

berbunyi “perlindungan anak adalah sebagai kegiatan untuk menjamin dan 

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

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.  

Anak dalam keadaan tertentu itu mendapat perlakuan khusus itu 

sendiri. Mengenai definisi itu sendiri UU No. 23 Tahun 2002 diatur pada pasal 

1 ayat 15 yang berbunyi “perlindungan khusus adalah perlindungan yang 
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diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan 

hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieskspolitasi 

secara seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak 

yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.  

2. Hak dan kewajiban anak  

Hak-hak yang di miliki oleh anak secara jelas diatur di dalam UU No. 

2 Tahun 2002. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh anak 

diantaranya sebagai berikut: 

 Pasal 4 mengenai hak untuk melangsungkan kehidupan dan berpartisipasi 

secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

 Pasal 8 mengenai hak untuk mendapat pelayanan kesehatan. 

 Pasal 9 (1) mengenai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. 

 Pasal 9 (2) jika anak mengalami cacat juga mendapatkan hak untuk 

memperoleh pendidikan dan luar biasa. 

 Pasal 10 mengenai hak unuk menyatakan dan didengar pendapat serta 

kebebasan mendapatkan informasi yang sesuai dengan kemampuan dan 

usianya. 

 Pasal 11 mengenai hak untuk istirahatkan dan memanfaatkan waktu luang, 

serta berintekrasi dengan teman sebaya, dan berekreasi. 

 Pasal 12 mengenai hak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan 

pemeliharaan taraf kesehjateraan bagi yang menyandang cacat. 

 Pasal 13 (1) hak untuk mendapat perlindungan bagi anak yang dibawah 

orang tua asuh atau wali. 
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 Pasal 14 hak untuk mendapat pengasuhan dari orangtuanya sendiri. 

 Pasal 15 hak unutk mendapat perlindungan dari kegiatan yang mengancam 

nyawanya.    

3. Kewajiban dan tanggung jawab   

Secara umum penyelenggaraan anak dilaksanakan oleh pemerintah, 

masyarakat, keluarga dan orang tua yang kesemuanya bertanggung jawab dalam 

menjamin pelaksanaannya tanpa terkecuali. Hal itu secara jelas diatur dalam pasl 

20 UU No. 2002, selain hal itu pada pasal 21 UU No. 23 tahun 2002 mewajibkam 

bahwa pemerintah harus menghormati hak asasi anak tanpa membedakan baik 

secara fisik, latar belakang, maupun status hukum anak. Serta perubahan UU 35 

tahun 2014  Sedangkan dalam pasal 26 (1) mewajibkan orang tua dan keluarg 

untuk menjamin pertumbuhan anak dan menjaga anak agar tidak kawin pada 

usia muda.7 Dalam hukum nasional, jaminan dan perlindungan hak-hak khusus 

bagi anak yang berkonflik dengan hukum, serta jaminan dan perlindungan anak 

yang berkonflik dengan hukum. 

Undang-undang mengenai perlindugan anak ; 

1) UUD 1945, pasal 28G ayat 2, “setiap orang berhak bebas dari peyiksaan dan 

perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. 

2) UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. 

3) UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak (hukum acara pidana anak). 

4) UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 

                                                           

 7Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta : cendaka, 2017),  h. 51. 
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5) UU 35 tahun 2014 dan perubahan UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak.8 

  

 

Selain itu beberapa jaminan dan perlindungan hak bagi anak yang 

berkonflik dengan hukum juga terkandung dalam berbagai ketentuan yang 

menjamin dan melindungi orang yang disangka, didakwah dan terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana secara umum, terutama UU No.8 tahun 1981 tentang 

hukum acara pidana dan UU No.12 tahun 1995 tentang permasyaratan. Adapun 

anak yang disangka, didakwa dan diyatakan bersalah secara pidana:  

a. Ketika dianggap, berhak diberitahu secara langsung mengenal tuduhan yang 

disangkakan dan harus dapat mendapat surat perintah penangkapan (kecuali 

tertangkap tangan).      

b. Hak untuk menggugat keabsahan penangkapanya.  

c. Penahanan harus dilakukan  sebagai upaya terakhir dan jika ditahan dan 

berhak mendapat surat perintah penahan. 

d. Sejak penangkapan hingga penyidangan perkara di pengadilan. Berhak  

didampingi penasihat hukum. 

e. Tidak boleh disisiksa atau mendapat perlakuan yang keji dan tidak 

manusiawi.  

f. Hak untuk tidak dianggap bersalah sebelum terbukti bersalah oleh 

pengadilan yang jujur. 

                                                           
8Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah,(Jakarta:Raja Grafindo  Persada,2002), h.117. 
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g. Berhak untuk untuk mendapatkan diversi atau disposisi. Diversi atau 

disposisi ialah pengalihan penanganan perkara anak yamg disangka 

melakukan tindak pidana, dari proses hukum formal ke penanganan yang 

bersifat informal. Tutjuanya ialah untuk menghidarkan anak dari pengaruh 

buruk proses  hukum formal  namun tetap berorieontasi pada pembinaan 

demi reintegrasi sosial anak. Diversi biasanya dilakukan terhadap kasus-

kasus pidana yang tidak berat dan dengan melibatkan oleh pengawasan 

otoritas penegakan hukum. Kewenangan diversi sebenaranya biasa diberikan 

kepada pada setiap otoritas pada semua tahapan proses hukum. Di Indonesia 

diversi bisa dilakukan oleh polisi dan hakim (melalui putusan pengadilan). 

h. Sepanjang masa penahanan termasuk penjerahan, anak harus didtetapkan 

terpisah dari tahanan atau narapidana dewasa kecuali karena pertimbangan 

demi kepentingan  terbaik anak. 

i. Sepanjang masa penahanan termasuk pemenjarahan, anak berhak menjaga 

hubungan dengan orang tua atau keluarganya termasuk mendapat kunjugan 

dari mereka. 

j. Hak untuk tidak dikenal ancaman pidana yang berlaku surut. 

k. Tidak boleh dipaksa untuk memberi kesaksian mengaku atau bersalah.  

l. Hak untuk dihormati  privasinya pada semua tahap persidangan. 

m. Hak untuk mendapatkan pemulihan fisik dan psikologis  serta reintegrasi 

sosial (khusnya jika anak menjadi korban penyiksaan).9 

                                                           

 9Muhammad  irsyam  thamrin dan Muhammad farid, Panduan Hukum Bagi para Legal 

(Cet. X; Yogjakarta: LBH, 2010),  h. 504-507. 
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Negara hukum erat kaintanya dengan perlindungan hukum dan konsep HAM, 

bahkan  subtansi Negara hukum adalah adanya jaminan  perlindungan hukum 

terhadap HAM  hingga unsur-unsur yang terkandung dalam konsep Negara 

hukum  adalah perlindungan HAM, meliptu pengakuan dn perlindungan HAM, 

Negara berdasarkam teori trias pilitica, pemerintah diselengarakan berdasarkan 

UU, adsa peradilan admintrasi Negara yang bertugas  menangani kasus  

perbuatan melanggar hukum  oleh pemerintah, kepastian hukum, persamaan 

demokrasi. Dan pemerintahan yang melayani kepentingan umum10 

D. Penanganan  dan Penyelesain Anak konflik  Hukum 

Anak yang berkonflik dengan hukum dengan memandang sifat dari anak 

mendapat perlakuan berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa dengan 

penerapan kebijakan atau diversi. Perihal diversi di Indonesia secara tersurat 

telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sebagai perlindungan 

terhadap anak sebagaimana dijumpai dalam pasal 1 Undang-undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), bahwa diversi adalah pengalihan 

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar 

peradilan pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus diselesaikan 

di sidang pengadilan, melainkan sedapat mungkin diproses diluar persidangan. 

Adapun substansi yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain, 

mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan 

di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar 

dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan 

                                                           
10 Fadli Andi Natsif, Perlindugan has asasi manusia dalam prepesktif Negara hukum Indonesia, 

Jurnal Al-Risalah. Vol. 39, No. 1, mei 2019, h.155 
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Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindar dan menjauhkan 

anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap 

anak berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam 

lingkungan secara sosial dan wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta 

dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada 

terciptanya keadilan restoratif, baik anak maupun bagi korban.  

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi yaitu semua pihak 

yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi 

masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya 

menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam 

mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsialisasi, dan menentramkan hari yang 

tidak berdasarkan pembalasan. 

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan 

anak, perkara anak yang berkonflik dengan hukum wajib di sidangkan di 

pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses 

peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib 

dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum 

masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyrakat wajib 

mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui 

diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. 

Asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif, 

bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka di ikut sertakan 

korban untuk berperan aktif terlibat dalam proses peradilan. Pendekatan tujuan 

sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah di restorasi, kepuasan 
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korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah 

kesepakatan perbaikan yang baik, kualitas pelayanan memadai dan keselurahan 

proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, 

pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau 

denda restoratif.11 

Dalam UU pengadilan anak dimungkinkan anak konflik hukum untuk 

dijatuhi pidana atau tindakan, tetapi harus dipertimbangkan prnsip-prinsip 

perlindungan anak (sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan 

anak), seperti prnsip dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik buat anak. 

Dalam bahasa UU Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai pasal 70 yang 

akan yang mengantikan UU Pengadilan Anak, hukuman yang dijatuhkan kepada 

AKH oleh hakim apakah pidana atau tindakan harus sesuai dengan rasa 

keadialan dan kemanusiaan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, 

keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau terjadi 

kemudian.12 

Dengan hal ini sangat perlu di bahas dan penting untuk kelangsugan 

anak, hingga perlunya perlindungan hukum di awasi sepenuhnya hingga selasai, 

menyangkut anak adalah tahapan penerus bangsa di kemudian hari ada perlunya 

peningkatan kualitas anak yang memadai dalam bimbingan sepenuh hati dari 

orang tua sendiri. Menyangkut kepribadian anak bila ganguan tersebut tidak 

                                                           
11Emy Rosna Wati, “Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Fakultas Hukum 

Univeristas Muhammadiyah Sidoarjo” Jurnal, Hukum  2017.  

12 Fadli Andi Natsif, Ketika Hukum Berbicara, (Cet. I; Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 

2018),  h. 101. 
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segera diatasi maka akan berlanjut pada fase perkembangan anak yang optimal. 

Dengan demikian, penting bagi para orang tua dan guru untuk memahami 

permalahan-permasalahan anak agar dapat menimalkan kemunculan dan 

dampak permasalahan serta mampu meberikan upaya bantuan hukum yang 

tepat. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 

ANAK DAN HUKUM ISLAM 

A. Pertanggungjawaban Pidana Anak 

1. Ketentuan Hukum 

Di Indonesia hukum pidana dibagi dalam dua macam, yaitu  

dikumpulkan dalam   kitab   kodifikasi   (Kitab   Undang-undang   Hukum   

Pidana/KUHP)   yang merupakan hukum pidana umum dan hukum yang tersebar 

dalam berbagai undang- undang  dan  membahas  tentang  hal-hal  tertentu  yang  

merupakan  hukum  pidana khusus. Pelangaran terhadap hukum pidana dapat 

dikualifaksikan sesuatu sebagai kejahatan atau pelanggaran baik serupa atau 

kriminilitas. 

Dalam pertanggungjawaban secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

tindak pidana perbuatan adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. 

Tindak pidana dirumuskan dalam Undang-undang, antara lain KHUP Indonesia, 

sebagai contoh. Pasal 338 KHUP Indonesia menentukan bahwa “barangsiapa 

dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan 

pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara”; dimana didalamnya 

terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang 

lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya, atas tindak pidana 

pembunuhan ini, menurut Pasal 338 KHUP, si pelaku seharusnya dipidana dengan 

paling lama 15 tahun. Beberapa definisi tentang tindak pidana antara lain: 
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a. Menuruti wirjono Prodijodikoro. “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang 

pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.” 

b. Menurut D. simons, tindak pidana (strafbaar feit) kelakuan (handelling) yang 

diancam dengan pidana ”yang bersifat melawan hukum, yamg berhubungan 

dengan kesalahan yang dilakukan orang yang mampu bertanggung jawab  

c. Menurut G. A. Van Hamel, sebagaimana diterjemahkan oleh Moeljatano, 

“strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan 

dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) 

dan dilakukan dengan kesalahan.” 13 

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana islam ialah 

pembebanan seorang dengan akibat perbuatan atau tdak adanya  perbuatan yang 

dikerjakannya dengan kemampuan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui 

maksud dan akibat dan perbuatan itu. Pertanggungjawaban pidana diteggakan 

dalam hal yaitu adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan 

sendiri, dan pelakunya mengetahui perbuatan tersebut. 

Apabila terdapat tiga keadaan tersebut maka terdapat pula 

pertanggungjawaban pidana, apabiala tidak terdapat, maka tidak ada pula 

pertanggungjawaban pidana. Karena itu orang gila, anak yang di bawah umur atau 

orang yangn dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, 

sebab dasar pertanggungjawaban pada kelompok tersebut itu tidak ada. 

                                                           
13 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia  (Jakarta : rajawali pers, 2016),  

h, 58.   



27 
 

Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada Hadis 

Nabi dan Al-Qur’an14  

Pada hakitkatnya komisi kebenaran dapat membawa rasa keadilan 

terhadap korban apabila dijalankan secara independen, artinya Negara harus 

mengungkapo dan menjelaskna, serta pertanggungjwabakan tindakan=tindakan di 

masa lampau, baik yang dilakukamnoelh reszim sebelumny, berkaiatan dengan 

korban korban dan pelaku kejahatan. Kemudian dilakukan rekonsilasi, artinya 

setiap masyarakat yang menjadi korban tindakan represif harus dipulihkan dari 

pengalaman masa lampaunya ,serta mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat 

penyelesain subtansial dari sebuah konflik dan kekacaun yang terjadi.15 Tetapi 

berbeda dengan anak-anak yang mempunyai batasan pidana kepada anak yang telah 

melakukan tindak pidana hanya perlu di damping dan di arahkan sesuai sistem 

hukum anak yang berlaku, 

2. Dasar Hukum 

Menurut konsep KHUP sekarang seseorang pelaku pembunuhan berat 

praktis dihukum karena dianggap merugikan seluruh masyarakat. Namun di 

Indonesia, kerugian lebih banyak dirasakan keluarga. Menurut konsep silam, 

anggota keluarga korban punya andil menentukan hukuman kepada pelaku, justru 

memberikan maaf. Konsep maaf (afwan) ini memang sejalan dengan konsep Al-

Quran “Hai orang yang beriman diwajibakan atas kamu qisas berkenaan dengan 

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

                                                           
14 Hamza hasan, Hukum Pidana Islam, (Cet : 1 desember 2014),  h.171 
15Andi Fadli Natsif,  Presfektif  Keadilan Dan Transisioanal Penyelasain Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia Berat, Jurnal Jurisprudentie. Vol. 3 No. 2, desember 2016. H. 91 
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hamb, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapatkan suatu 

permaafan dari saudaranya, hendaklah ia mengikuti dengan cata baik, dan 

hendaklah ia memeberi diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik 

pula…” 

RUU KUHP menganut dua sistem pidana, yaitu pidana pokok dan 

pidana tambahan. Diatur pada (Pasal 60), pidana pokok terdiri dari pidana penjara, 

pidana tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Sedangkan pidana tambahan 

meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang, tertentu ata tagihan, 

pegumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, dan pembunuhan 

kewajiban adat. Namun patut dicatat, bahwa RUU masih mengenal pidan mati 

(Pasal 61). Tentu saja konsep KHUP mengenai pemidanaan berbeda dengan 

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan 

meneurut hukum  pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :kemampuan 

bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan darii pembuat adanya 

perbuatan melawan hukum yaitu suatau sikap psikis si pelaku yang berhubungan 

dengan kelakuan yaitu disengaja atau sikap kurang hati-hati tidak ada alasan 

pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si 

pembuat kemampuan untuk mebeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang 

buruk adalah merupakam faktor akal yaitu dapat mebedakan perbuatan yang 

diperbolehkan dan yang tidak, dan tidak kemampuan unuk menentukan 

kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah 

merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyusaikan tingkah lakunya dengan 

keisyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsikuensi 
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dari duan hal tadi maak tentunya yang tidak mampu menetukan kehendaknya 

meneurut keisyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai 

kesalahan kalau melakukan tindk pidana, orang demikian itu tidak dapat 

diperetanggungjawabkan.  

Untuk menentukan adanya peretanggung jawaban, seseorang suatu 

tindakan pidana haris unsur pernbuatan melawan hukum. Tentang melawan ukum 

apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana 

yang dilakukanya dapat berupa kesengajaan atau karena kelalain. Dalam teori 

hukum Indonesia meneurut pipin syarifin sesengajan meliputi. kesegajaan yang 

bersifat tujuan Bahwa dengan kesegajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat 

diperetanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak  ramai. 

Apabila kesegjaaan seperti ini ada apada suatu tindak pidana, si pelaku pantas 

dikenakan hukum pidana. Kareana dengan adanaya  kesegajaan yang bersifat tujuan 

ini, berrarti si pelaku benar-benar menghenbdaki mencapai suatu akibat yang 

menjadi pokok alasan diadakannya anvcaman hukum ini. kesegajaan secara 

keinssyafan kepastian. Kesegajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya 

tidak brtujuan untuk mencapai akiabat yang menjadi dasar dari pelik, tetapi ia tahu 

benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan. kesegajaan secara 

keinsyafan kemungkinan.  

Kesegajaan ini yang terang-terangan tidak disertai bayagan suatu  

kemugkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan, karena 

merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung 
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jawaban atas perbuatan seorang yang dilakukanya, seperti yang tercantum dalam 

Pasal 359 KHUP yang menyatakan sebagai berikut : “Barang siapa kareana 

kealpaanya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara 

paling lama lima tahunatau kurungnya paling lama satu tahun.” Berikutnya untuk 

menentukan dapat  ridaknya seseorang  dijatuhi pidana adalah apakah terdapat 

alasan pembenar atau alasan pemaaf, dengan adanaya salah satu dasar penghapusan 

pidana bereupa dasar pembentuk maka suatu perbuatn kehilangan sifat melwan 

hukumnya sehingga mengjadi lagi/boleh, pembuatanya tidak dapat disebut sebagai 

pelaku tindak pidana. Stelah memperhatikan  amar putuusan. Terlihat bahwa hakim 

dalam menjatuhakan putusan pada terdakea terhadap perkara No.8/Pid Sus. 

Anak/2019/PN.SGM sudah tepat.16 

3. Batasan Kenakalan Anak 

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah 

berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa 

dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek 

pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan pemegang kendali masa depan suatu 

negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia berarti 

melindungi potensi sumber daya insani menbangun manusia Indonesia seutuhnya, 

menuju masyrakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945.  

                                                           
16 Rahman Syamsuddin, penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Pengemudi 

Kendaraan Bermotor Yang Meyebabkan Kematian, Jurnal Alauddin Law Developetmen. Vol. 2, 

No. 1, Maret 2020. h. 30 
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kenakalan anak di ambil dari istilah juvenile  delinquency, tetapi 

kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 KHUP. Istilah 

juvenile delinquency artinya young, anak-anak, anak  muda ciri karakteristik pada 

masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja sedangkan delinquency artinya 

wrang dong, terabaikan/mengabaikan. yang kemudian diperluas artinya menjadi 

jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut pengacau, penteror, tidak 

dapat diperbaiki lagi, durjan, dursila dan lain-lain. Setiap perbuatan atau tingkah 

laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan 

pelanggran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan  

perkembangan pribadi  si anak yang bersangkutan.  

 Dalam undng-undang nomor 3 tahun 1997 tentng pengadilan anak, 

tindakan ada satupun  pasal-pun yang memberikan  batasan tentang kenakalan anak, 

hanya saja batasan Anak Nakal dapat dilihat dalam pasal 1 butir 2, yang hanya 

menyatakan bahwa Anak Nakal adalah, 

1. Anak yang melakukan tindak pidana  

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik 

menurut peraturaran perundang-undagan maupun menurut hukum lain yang 

hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Dari berbagai pendapat yang meberikan batasan terhadadp tentang 

kenakalan anak, menujukan bahwa juvenile delinquency adalah perilaku anak yang 

merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang 

dewasa disebut sebagai kejahatan, terlalu kejam apabiala pelaku anak disebut 

sebagai penjahata anak bukan kenakalan anak, semantara bila memperhatikan  
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kebijakan pelaksanaan/Eksekutif terkait anak yang melakukan kenakalan (Anak 

Nakal), penyebutan anak yang berada dalam Lembaga Permasyarakatan bukan 

sebagai  “Narapidana Anak“ tetapi sebagai “Anak Didik Permasyarakatan.”  

Dalam KHUP Indonesia, jelas terkangdung makna bahwa suatu 

perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur: 

1. Adanya perbuatan manusia 

2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum 

3. Adanya kesalahan 

4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan. 

Batasan yang demikian memang berlaku untuk orang dewasa, tetapi 

apabila pelakunya adalah anak, tentu ada hal-hal yang sangat berbeda dengan orang 

dewasa, apalagi dalam KHUP ditegaskan bahwa seseorang dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatanya atas syarat kesadaran diri yang 

bersangkutan ia harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatanya itu terlarang 

menurut hukum berlaku, sedangkan seseorang anak dengan karekstristik yanga ada 

padanya karenan tidak kemampuanya, berbeda dengan orang dewasa yang 

memiliki cara berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang telah sempurna, 

pribadi yang telah mantap menampakkan rasa tanggung jawab atas segala seseuatu 

atau segala tindakan yang telah dipilihnya. 

4. Konsepsi Penyebab Kenakalan Anak   

Berbagai keadaan anak mendorong ataupun menjadikan dirinya   

1. Motivasi melakukan kejahatan  
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Anak pada umunya melakukan tindakan kejahatan dilihat dari tontonan 

maupun lingkugan sekitar yang menjadikanya panutan sehingga apa yang 

menjadi tontonan sang anak memberikan efek kepada dirinya sehingga 

menjadikan dirinya termotivasi melakukan kelakuan buruk mengikuti apa 

yang dilihatnya setiap hari pada lingkugannya. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang 

timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan 

suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga diartikan sebagai 

usaha-usahayang menyebabkan seseorang atau kelompok tergerak untuk 

melakuakan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuanya yang 

dikehendakinya atau mendapatkan kepuasan dengan perbuatanya. 

a. Faktor Inteligensia  

Intelegensia adalah kecerdasan seseorang. Menurut Wundr dan Esler 

adalah kesanngupan seseorang untuk menimbulkan dan memberi 

keputusan. Anak-anak delinkeun/anak itu pada dasarnya mempunyai 

tingkat intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapain 

hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan  yang 

rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali 

terseret oleh ajran buruk untuk melakukan kejahatan buruk. 

b.  Faktor usia 

Faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubuganya dengan sebab-

sebab timbulnya kejahatan tidak terkecuali kenakalan yang dilakukan oleh 

seorang anak. Secara empiris, dari hasil penelitian yang dilakukan 
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menunjukan sampai sejauh mana usia merupakan masalah yang penting 

dalam kaitan musahab kenakalan, diantaranya adalah hasil penelitianya 

yang dilakukan Wagiati Soetodjo terhadap daripidana anak di lembaga 

Permasyrakatan Anak Tangerang pada tahun 1998, diproleh data bahwa yang 

paling banyak melakukan kejahatan adalah mereka yang berusia anatara 

16-18 tahun (mencapai jumlah 119 dari 134 orang naripidana anak. 

c. Faktor usia 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Palembang bahwa 2007 khusus 

terhadap anak yang melakukan kenakalan narkoba, didapatkan hasil 

bahwa anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sejumlah 39 

orang anak. Dari jumlah tersebut ada 24 orsng anak berusia 16-18 tahun 

yang melakukan penyahlagunaan narkoba, dengan melihat hasil 

penelelitian, ternyata usia anak yang melakukan kenakalan cenderung 

dilakukan ole anak yang berusia anttara 16-18 tahun.  

d. Faktor kelamin 

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya 

perbedaan, tidak hanya dari segi kuantitas kenakalan, tetapi juga dari segi 

kualitas, sering kali melihat atau membaca dalam media massa, baik media 

cetak maupun media elektronik bahwa perbuaatan kejahatan bayak yang 

dilakukan oleh anak laki-laki. Seperti pencurian, perampokan, dan lain 

sebagainya. Sedangkan perempuan pelanggaran banyak anak perempuan 

seperti perbuatan pelangaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan 
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misalnya melakukan persetubuhan diluar perkawinan sebagia akibat dari 

pergaulan bebas.  

2. Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak 

Motivasi ekstrinsik kenakalan anak meliputi: 

a)  Faktor pergaulan anak 

 Dalam berbagai kasus yang terjadi di lingkungan banyak mengandung 

pergaulan, pergaualan yang seharusnyan dijadikan sebagai manfaat bagi 

anak untuk menjadi tempat interaksi untuk bermain dan belajar. Tetapi 

hingga saat ini kebanyakan pergaulan anak yang merajalela hingga bebas 

tanpa adanya pengawasan. 

b) Faktor pendidikan dan sekolah 

 Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, 

atau dengaj kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap 

pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingka 

laku. Bayaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung 

menunjukan kurang berhasilnya pendidikan di sekeloah-sekolah. Sejalan 

dengan itu, menurut Kenney (1984) bahwa sekolah sebagai lembanga 

pendidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

i. Sekolah harus merencankan suatu program sekolah yang sesuai atau 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak untuk 

menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa dan sehat; 
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ii. Sekolah harus memperhatikan anak-anak yang memperlihatkan 

(tanda-tanda kenakalan) dan megambil langkah-langka seperlunya 

untuk mencegah dan memperbaikinya; 

iii. Sekolah harus bekerja sama dengan orang tua murid dan pemimpin-

pemimpin lainnya untuk membantu menyingkirkan atau 

menghindarkan setiap faktor di sekelilingya yang menyebabkan 

kenakalan pada mereka.  

 

c) Faktor keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat membesarkan, 

medewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang 

pertama dan utama. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab 

timbulnya kenakalan, dapat berubah keluarga yang tidak normal (broken 

home) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang 

menguntungkan. Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya 

terjadi pada broken home, akan tetapi dalam masyrakat modern sering 

sekali pula terjadi suatu gejala adanya broken home semu ialah kedua 

oang tuanya masih utuh, tetapi karna masing-masing anggota keluraga 

(ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing, sehingga ornag 

tua tidak sempat berikan perhatianya kepada anak-anaknya.  

 

 

3. Kontrol Sosial 
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Kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di 

masyarakat mempunyai kecederungan yang sama untuk menjadi “baik” atau 

“jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakatnya 

ia akan menjadi baik apabila masyarakat membentuknya menjadi baik dan 

sebaiknya akan menjadi apabila masyarakat berhendak demikian.Pertayaan 

dasar yang dilontarkan oleh paham ini berkaitan dengan unsur-unsur 

pencegah yang mampu menangkal timbulnya perilaku delinkuen/nakal di 

kalangan anggota masyarakat, utamanya pada anak dan remaja.17 

B.  Pertanggungjawaban Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Pertanggungjawaban Menurut Hukum Islam 

Dalam Islam hukum adalah salah satu pilar utama dan hukum sendiri 

dalam masyarakat, di manapun mereka berada selalu memerlukan hukum dan 

undang-undang untuk masyarakat untuk membentuk hubungan di antara 

mereka. Dengan kata lain, hukum selalu ada dan tumbuh untuk masyarakat tidak 

ada masyarakat tanpa hukum. Melalui hukum, di harapkan masyarakat menjadi 

tertib dan adanya kepastian dan keadilan hukum. Dalam Islam hukum atau 

dikenal dengan syariah memperoleh tempat yang penting selain persoalan 

akidah, keyakinan atau tauhid, akhlak, budi pekerti dari ketiga pilar tersebut 

persoalan keyakinan dan mengimani adanya Tuhan, Rasul, Kitab Suci dan para 

Nabi takdir dan hari Akhir. Sedangkan Akhlak merupakan tuntunan ilahiah yang 

                                                           
17 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrapindo 

Persada, 2011), h. 30-32 
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telah di contohkan oleh Rasul-Nya, bagaimana orang berhubungan dengan 

sesama manusia dalam alam lingkungan.18 Hal-hal Yang Mempengaruhi 

Pertanggungjawaban Menurut Hukum Islam : 

a. Pengaruh tidak tahu  

Ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana islam adalah bahwa 

pelaku tidak dihukum karena suatu perbuatan yang dilarang, kecuali ia 

mengetahui dengan sempurna tentang dilarangnya perbuatan tersebut. Akan 

tetapi mengetahui disini bukan pengetahuan secara hakiki, melainkan cukup 

dengan adanya kemungkinan untuk mengetahui.  

Apabila  seorang tidak dewasa dan berakal sehat serta memperoleh 

kesempatan untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang, baik 

dengan jalan belajar maupun bertanya kepada orang pandai, maka orang 

tersebut dianggap mengetahui semua perbuatan yang dilarang, dan ia tidak 

dapat beralasan tidak tahu. Alasan tidak tahu baru dapat diterima dari orang-

orang yang hidup di pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan orang 

islam yang lain. Atau dari orang yang baru masuk Islam dan tidak bertempat 

tinggal dilingkungan orang Islam. 

 b, Pengaruh keliru  

Pengertian keliru adalah terjadi sesuatu karena diluar kehendak 

pelaku.kalau tindak pidan terjadi karena kekeliruan, pelaku melakukan 

                                                           
18 Ade Maman Suherman, Pengantar perbandinagn sisitem hukum (Jakarta : PT RajaGrafindo 

Persada. 2008),  h. 158. 
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perbuatan tersebut bukan karena niat atau kesengajaan, melainkan karena 

kelalaian dan kurang hati-hati. Dilihat dari aspek pertanggungjawaban 

pidana, orang yang keliru dipersamakan dengan orang yang sengaja berbuat, 

apabila perbuatan dilakukannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh 

syara’. Hanya saja sebab pertanggungjawabannya berbeda. Perbuatan 

sengaja sebabnya adalah sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, 

sedangkan dalam perbuatan karena kekeliruan sebabnya adalah melanggar 

ketentuan syara’ bukan karean sengaja, melainkan karena kelalaian.19   

1. Kemampuan Bertanggungjawaban Anak Tindak Pidana Pembunuhan. 

Tanggung jawab setiap perilaku manusia merupakan kewajiban 

yang dibebankan kepada individu setiap muslim. Keadilan dalam perilaku 

manusia ataupun secara sosial merupakan sebuah konsep yang berevolusi 

dan tergantung pada berbagai macam pertimbangan external secara luas. 

Dalam kitab hukum barat, tanggung jawab individu didasarkan pada niat 

dan motif daripada sipelaku dalam konteks kemanpuanya untuk berbuat 

baik dan menghindari perbuatan jahat atau mencelakakan orang lain. 

Dengan demikian, dalam islam diyakini suatu konsep kehendak bebas, dan 

sejauh mana seorang bertanggung jawab atas keberadaanya dalam konteks 

moralitas islam.20 

                                                           
19 Hamza hasan, Hukum Pidana Islam 1, (Cet : 1 desember 2014),  h.176-178 

 
20 Ade Maman Suherman, Pengantar perbandinagn sisitem hukum (Jakarta : PT RajaGrafindo 

Persada. 2008),  h. 142-143 
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Seorang muslim bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan dan 

apa yang gagal ia lakukan tidak hanya sebatas apa yang tesurat dalam 

hukum, tetapi juga semangat hukum itu sendiri. Dalam sebuah Hadis Nabi 

ditegaskan bahwa sesuatu yang hidupnya dipenuhi dengan dosa, jarak antara 

dia dan neraka hanyalah satu langka, tapi dia memohon pegampunan tuhan 

dan bertobat dengan sungguh-sungguh dan Tuhan mengabulkanya dan 

masuk syurga. sebaliknya, seorang sepanjang hidupnya dipenuhi dengan 

perbuatan baik dan terpuji, tinggal satu langka jarak antara dia dan syurga. 

Selanjutnya ajaran Islam dalam menepatkan hak dan tanggung jawab serta 

kewajiban setiap manusia sebagai anggota masyarakat ditempatkan secara 

proforsional.  

Selain itu manusia memiliki hak sekaligus memiliki tanggung jawab 

sosial sebagai anggota masyarakat, dengan mewajibkannya untuk 

menjunjung solidaritas, persaudaraan, dan kewajiban untuk memperhatikan 

anggotanya selain itu juga bernisiatif dan menunjukan tanggung jawab 

sosial menurut kemampuanya. 

2. Lingkugan  Dalam Berlakunya Aturan Hukum Islam 

Secara teoritis, bahwa ajaran Islam itu untuk seluruh dunia. Akan 

tetapi secara praktis sesuai dengan kenyataan-kenyataannya yang ada, 

tidaklah demikian. Para ulama membagi negara ini menjadi tiga klasifikasi 

: 

1. Negara-negara Islam 

2. Negara non muslim 
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3. Negara-negara yang mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam. 

Ada 3 teori yang berkenaan dengan hal ini; pertama teori yang 

dikemukakan oleh iman Abu Hanifah yang menyatakan bahwa aturan 

pidana Islam itu hanya berlaku secara penuh dalam wilayah-wilayah 

negara muslim. Untuk wilayah luar negeri aturan itu tidak berlaku, 

kecuali unutk kejahatan-kejahatan dengan hak perseorangan (haqq, al-

adamiy), teori ini mirip dengan teori teritorial, kedua menurut Imam 

Abu Yusuf sekalipun diluar wilayah muslim aturan itu tidak berlaku, 

akan tetapi menurutnya, setiap yang dilarang tetap diharam dilakukan, 

sekalipun tidak dapat dapat dijatuhi hukuman, teori ini mirip dengan teori 

nasionalitas, ketiga, teori yang dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi’I 

dan Ahmad bahwa aturan- aturan pidana Islam tidak terikat oleh wilayah 

melainkan terikat oleh subjek hukum. Jadi seorang muslim tidak boleh 

melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meningalkan hal-hal yang 

diwajibkan teori ini miirp dengan internasionalitas.21 

  

                                                           
21 Hamza Hasan, Hukum Pidana Islam 1, (Cet : 1 desember 2014),  h.43 
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BAB IV 

Gambaran Umum Mengenai Sistem Perlindugan Anak melalaui Relevansi 

Hukum Pidana dan Hukum Islam 

Tindak pidana oleh anak merupakan suatu masalah yang sangat 

memerlukan  perhatian khusus pemerintah, oleh karena itu berkaitan dengan 

moralitas para generasi bangsa. Pengadilan dalam hal ini merupakan instansi 

atau lembaga yang menagani masalah hukum perlu memberikan perhatian 

terhadadap kasus yang berkaiatan dengan anak-anak. Untuk itu pengadilan perlu 

memberikan sanksi yang paling tepat pada anak-anak yang melakukan tindak 

pidana.  

A. Sistem Pertangungjawaban Anak Yang Melakukan Tindakan Pidana 

Sistem ataupun konsep pertangungjawaban hukum pada dasarnya terkait, 

namun tidak edentik, dengan konsep kewajiban hukum, seseorang individu 

(anak) secara hukum diwajbkan untuk berperilaku dengan cara terntentu, jika 

perilakunya yang sebaliknya melakukan tindakan pidana maka dikenakan saknsi 

tetapi pada dasarnya anak tidak memenuhi kewajiban penahanan.22   

Dari kasus yang muncul ada kalanya anak berada dalam status saksi 

dan/atau anak sanksi bjuga diatur dalam Undang-undang ini. Khusus mengenai 

sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi 

anbak yang masih berumur kurang dari 12 (dau belas) tahun hanya dikenakan 

tidakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun 

sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. 

                                                           
22 Hans Kelsen, teori hukum murni, (cet : XVI mei 2014), h.136 
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Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap 

anak perkara, anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di 

pengadilan anak, perkara anak yang berada di lingkungan peradilan umum. 

Proses peradilam perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan di adili 

pembinaanya wajib dilakuakan oleh pejabat khusus yang memahami masalah 

anak namun, sebelum masuk peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan 

masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesain di luar jalur pengadilan, 

yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.23 

Undang-undang tentang sistem peradilan pidan anak ini mengatur 

mengenai keseluruhan peoses penyelesaain perkara anak yang berhadapan 

dengan hukum mulai tahap penyelidiakn smapai dengan thap pembingbingan 

setlah menjalani pidana.prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai 

dengena konvensi hak-hak anak sebagaiaman telan diratifakasi oleh pemerintah 

Republik Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 

pengesahan. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilam anak 

dimaksudakan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan 

hukum agar anak dapat meyongson masa depanya yang masaih panjang serta 

me,beri kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati 

dirinya untuk mernjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna 

bagi diri senidiri, keluarga, masyrakat, bangsa, dan negara. Namun dalam 

                                                           
23 Kadek Danendra Pramatama, pemidaan terhadap anak yang melakukan tinbdak pidana 

pembunuhan. Jurnal ilmu hukum, Vol. 8, 2019, h, 115 
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pelaksanaanya anak diposisikan sebagai pbjek dan perlakuan terhasadp anak 

yang berhdaopan dengan hukumn cendurung merugikan anak selain itu.  

Undang-undang terserbut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan 

hukum dalam masyarakat dan belum secara komprenshif memberikan 

perlindungan khusus kepada anak yang berhadapadn dengan hukum. Dengan 

demikan, perllu adanya paradigma penaganan anak yang berhadapan dengan 

hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan 

lembaga negara lainya yang berkewajiaban dan bertanggungjawab untuk 

meningkatakan kesejataraan anak serta meberikan perlindunagan khusus kepada 

anak yang berhadapan dengan hukum. 

B. Relevansi  Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Pidana Anak 

Perlindungan hak asasi manusia dalam nomokrasi islam hak-hak asasi 

manusia bukan hanya diakuai tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu, 

dalam hubungannya ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip 

pengakuan hak-hak asasai manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak 

tesebut.24 Adapun prinsip peradilan bebas Prinsip keadilan dan persamaan, 

dalam nomokrasi islam seseorang hakim memiliki kewenagan yang bebas dalam 

makna setiap putusan yang ia ambil bebas dari pengaruh siapapun, Hakim wajib 

menerpakan prinsip keadilam dan persamaan terhadap siapapun. Putusan hakim 

harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun. Seseorang yuris 

islam terkenal Abu Hanifa berpendapat bahwa kekuasan kehakiman harus 

memiliki kebebsan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan 

                                                           
24 Muhammad Tahir Azhary, Negara hukum 1 ,(cetakan : 4 desember 2004), h.130 
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kekuasaan eksekutif bahkan kebesan tersebut mencakup pula wewenang hakim 

untuk menjatuhkan keputusan pada seseorang penguasa apabila ia melanggar 

hak-hak rakyat. 25 

Pertanggungjawaban pidana dalam islam adalah pembeban tehadaap 

sesorang atas sesuatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan 

kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatanya itu. Pelaku tindak pidana 

dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syrat adanya 

perbuatan yang dilarang, dikerjskan dengan kemaupuannya sendiri dan 

pelakunya mengetahui akibat  dari perbuaatan tersebut. Sanksi atau hukuman 

dalam pidana islam disebut iqab (bentuk singularnya sedangjan bentuk pluralnya 

adalah uqubah  yang memiliki arti siksaan atau balasan tehadap kejahatan.26 

C. Pengertian  pidana dalam islam 

Dalam Islam, hukum pidana lebih dikenal dengan fikih jinayah. Fikih 

jinayah adalah segalah ketentuan mengenai tindak pidana atau perbuatan 

kriminal yang dilakukan oleh orang-orang muklaf (orang yang dapat dibebani 

kewajiban). Sedangkan di klagan fukaha, yang dimaksud dengan kata “jinayah” 

ialah perbuatan yang dilarang oelh syarak, baik perbuatanb itu mengenai 

merugikan jiwa atau harta benda ataupun yang lainyaa.27 

Dari  ayat  ini  dapat  ditafsirkan  bahwa  gara-gara  istri  dan  anaknya, seorang 

suami akan menjadi binasa, karena keduanya selalu mencela dan mengejeknya, karena 

                                                           
25 Muhammad tahir azhary, Negara hukum 1 ,(cetakan : 4 desember 2004), h.144 
26 Adam Sani, Pemidanaan Anak Menurut Kondepsi Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal Ilmu 

Hukum. Vol. 3 No. 3, Agustus 2015, h. 16 
27 Hendra Gunawan,  kitab undang-undang fikih jinayah,  jurnal ilmu-ilmu kesyriatan dan pranata 

sosial,  2017, h,154-160 
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kemiskinannya, sehingga ia melaksanakan perbuatan yang jahat (untuk 

menghilangkannya), hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw: 

 جما نوكي ويف كلاى لجرلا ىلع وتجوزدي هدلوو وناوعي بكوفرقفلاب بكارم كلهيفؤسلا

 تيأي نامز ىلع

Hukum pidana islam merupakan syariat Allah yang mengandung 

kemaslahatan bagi kehidupan mannusia baik dunia maupun akhirat. Pengertian 

jinaya dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah jinaya atau jarimah, 

jinayah ataupun jarimah mempunyai arti yang sama baik dari segi istilah  

maupun segi bahasa.   

D. pidana anak dalam islam 

Ketika mengenai sebuah pidana yang dilakukan oelh seseorang anak 

yang belum bias berfikir secara sempurna, maka diperlukan argument-argumen 

unutk dapat memutuskan  perkara tersebut secara bijak dan sesuai koridor yang 

digariskan Islam. Unruk menjahtuhkan hukuman kepasda seseorang yang 

didduga telah melkukan suatu tindakan pidana atau jarimah, harus 

memperhatikan bebrpa ahal yang erat kaitanya dengan pertanggung jawaban  

pidana.28 Pertanggungjawaban pidana, adalah kebebasan seseorang untuk 

melakukan suatau perbiuatan. Termasuk di dalam pertanggungjwaban pidana 

adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang di upayakan atau tidak di upayakan 

itu dasar dari kemaunya sendiri, karena pelakunya menegtahui dengan kemaun 

sdan kebabsan itu maksud dari akibat yang akan timbul dari tindakan yang 

dilakukan atau tidak dilakukan. Dan perlunyan pendidikana anak, anak yang 

                                                           
28 M Nurul Irfan,hukum pidana islam, jurnal hukum pidana islam, 2016, h. 121 
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perlu didikan dari orang tua sebagai pertembuan dan kcerdasan masih terkait 

dengan pancaindaranya dab bertumbuh menjadi pemikiran yang logis29 

Arti pertanggunjawaban pidana sendiri dalam syariat islam iahalah 

pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang dikerjakanya 

dengan kemauna sendiri, di mana ia mengetahui maksud dan akibat dari 

perbuatanya itu. 

Pertanggungjawaban  itu harus ditegaskan atas tiga hal, yaitu : 

1. adanya perbuatan yang dilarang  

2. dikerjakan dengan kemaun sendiri  

3. pembuatanya menegtahuo terhadap akibat perbuatan tersebut 30 

Ketiiga hal trsebut di ats harus terpenuhi. Sehingga bila salah satunya tidak 

terepenuhi maka tidak ada pertanggungawaba pidana. 

Berdasarkan macamnya jarimah serta hukumnya 

a. hukuman had, yaitu yang ditetpkan atas jarimah hudu. Anatar lain: jilid 100 

kali, pengasingan, rakjam. Tiga macam hukuman tersebut ditetpkan bagi jarimah 

perzinaan. Jilid 80 klai bagi jarimah qadaf dan peminum  khamr. Pptong tangan 

bagi jarimah pencurian dan hukuman mati bagi pembunuhan hukaman mati dan 

salib, pemeontongan angoota badan, dan pemgasingan. Ketiga hukuman tersebut 

ditetpkan dalam jarimah hirabah. Hukuman mati dan perampasan harta bagi 

jarimah murtad dan pemebrontakan. 

                                                           
29 Ach Puniman, pendidikan anak dalam prespektif islam, jurnal pendidikan dasar,  vol 1, bagian  

1, 2017, h,  102 
30 A Dardiri, sepintas tentang arti kebabsan manusia dan perannaya dalam pertanggungjawabn 

moral, jurnal Filsafat, Vol 1, 1992, h, 117-126  
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b. hukuman Qisas-Diyat, yaitu hukuman yang ditetpakan atas jarimah: 1) Qisas, 

yaitu pelakujarimah dijatuhi hukuman setimpal bagi perbuatanya. 2) Diyat, yaitu 

hukuman pokok bgi jarimah pemebunuhan dan penganiyaan demi sengaja 

maupun tidak sengaja. 3) Pecabutan hak waris dan menerima wasiat merupakan 

hukuman tamabahan dalam jarimah pembunuhan tidak sengaja. 

c. hukuman Ta’zir, yaitu hukuman yang ditetpakan untuk jarimah-jarimah ta,zir 

seperti penjara kurungan, pengasinagan, ancaman , dan denda. Maksud pokok 

hukuman dalam islama dalah memelihara dan menciptkan kemaslhatan manusia 

dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, dengan demikian hukumann 

yang baik adalah hukuman yang mampu memenuhui ketentuena sebagai 

berikut:31 

a) mampu mencegha dari seseorang dari perbuatan maksiat (prevent) dan 

mampu menjerakan setelah terjaniya perbuatan (preventif) 

b) batas tertinggi dan terndah suatau hukuman disesuakin dengan kebetuhan 

kemasatan masyarakat  

c) memberikan hukuman upaya terkhirt dalam menjaga seseorang supaya tidak 

jatu dalm maksiat, karena seseorang alam terjsai dan perbuatan maksiara pabila 

memeilki imam yang kokoh, berkhlak mulia  dan dengan adanya sanksi duniawi 

yang diterapkan mencega seseorang kedalam tindak pidana. Dalam hadis yang 

diriwayrtkan oleh abu dawud ra, diebutkan :  

                                                           
31 Ahmad syarbaini, teori ta’zir dalam hukum pidana islam, jurnal refleksi penegakan hukum dan 

keadilan, Vol. 2 No. 2, 2019,  h, 121 
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صلَبالة اولادكم  رموا  قال  اهلل ص.م. رسول  جده نا  يعشب نع   

عرم نب  نع 

 مىو ءانبا عبس ىنس مىوبرضاو اهيلع مىو ءانبا اوقرفورشع مهنيب  فى عجاضنا.

Dengan demikian kebebasan bertindak dan menegetahui maksud dab akibat 

tindakan yang dilakukan menjadi pertimbagan untuk menghukum sesorang yang 

telah melakukan tindak pidana atau jarimah karena itu anak dibawah umur yang 

mekaukan tindakan pidana atau jarimah. Karena itu anak dibawah umur yang 

melakukan tindakan pidana (jarimah) secara intelektual tidak menegetahui 

akibatnya sehingga tindakan belum memenuhi unsur-unsur pertanggungjwaban 

pidana secara sempurna, sebab hukuman yang dijahtuhkan kepadan pelaku jarimah 

selain ditentukan kepada jarimah selain  ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, 

juga di tentukan oleh hal-hal yang trdapat dalam diri pelaku jarimah. Bahwa 

pertanggungjwaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu , 

baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku jarimah, apapun sebab-sebab yang 

berkaitan dengan kondisi pelaku jarimah. 

Alasan penghapus pertanggungjwaaban  pidana karena perbuatan irtu 

sendriri, diebebkan perbuatan itu sendiri, disebabkan perbuatan yang dilakukan 

itu diperolehhkan oleh syarak, atau perbuatan termasuak dalam katagori 

perbuatanb mubah (tidak dilarang oleh syarak). 

Menurut syariat islam pertanggungjwaban pidana didasarkan ataa 2 

perkara, yaiutu kekuatan berpikir dan pilihann (iradah dan ikhtiar). Sehubungan  

kedua dasar tersebut maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda seusia 

dengan perbedaaan masa yang dillayinya dalam kehidupanya semenjak ia 
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dilahirkan sampai ia tidak memliki kedua perkara tersebut.32 Secara alamia 

terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai 

dewasa: 

1. masa tidak adanya kemampuan berpikir (idrak) 

2. masa kemampuan berpikir yang lemah 

3. masa berpikir penuh 

Sedangkan alasan penghapusan pertanggunjawaban pidana atau 

hapusnya pidan karena kondisi  pelaku jarimah, antara lain: 

1. karena paksaan atau terpaksa yang dalam hukum pidan islam disebut ikrah, 

yaitu perbuatan yang terjadi ats seseroang oleh orang lain sehingga perbuatn 

itu lupu dar kerelanaya atau dari kemaun bebas orang tersebut 

2. karena gila 

3. karena mabuk 

4. karena belum dewasa/ belum cukup umur/ dibawah umur.  

 

E. ketentuan anak di bawah umur dalam islam 

Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak di 

bawah umur atau lebih dikenal dengan sebutan anak adalah seseorang yang 

belum mencapai akil baliq (dewasa). Laki-laki disebet dewasa ditandai dengan 

mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan mastruasi. Jika tanda-tanda 

tersebut sudah nampak berapapun usinya mak ia tidak bisa lagi dikatergorikan 

                                                           
32 Rusmadi Akbar, pertanggungjawaban pidana anak terhadapa anak pelakuasusiala dalam 

hukum pidana positif dan hukum pudana islam, jurnal mahasiwa fakultas hukum riau, Vol. 3, 

2016,  h, 114 
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sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban. Mengenai batasan 

anak di bawah umur hukum islam mempunyai pandagan yang berbeda-beda 

diantaranya : 

1. anak  di bawah umur dimulai sejak 7 tahun hingga mencapai kedewasaan 

(baliq) dan fuqaha membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa 

kemampuan berpikir lemah, jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, 

maka ia di anggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang 

sebenarnnya.  

2. menurut Imam Abu Hanifa membatasi kedewasaan atau baliq pada usia 18 

(delapan belas) tahun dan menurut suatu riwayat 19 (Sembilan belas) tahun, 

begitu yang terkenal dengan mazhab Maliki. 

3. Ulama Mazhab Syafi’i dan Hambali menentukan bahwa masa dewasa itu 

mulai umur 15 (lima belas) tahun. Walaupun meraka dapat menerima 

kedewasaan dengan tanda-tanda seperti mimpi basah, tetapi karena tanda-

tanda itu datangya tidak sama terhadap setiap oranag maka kedewasaan 

dengan akal. Dengan akal terjadunya taklif (pembebanan hukum) dan dengan 

akal terjadinya hukum. 

4. menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur  dapat ditentukan bahwa 

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

dan belum pernah hamil. 

Dalam hukum Islam, seseorang anak usia tujuh tahun dapat 

dikatakan sudah mumayis yang arrtinya sudah mencapai usia yang mengerti  

tentang akad tranksaksi  secara keseluruhan  dia mengerti maksud kata-kata yang 
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diucapkan bahwa membeli itu menerima barang sedang menjual memberikan 

barang dan juga menegerti  tentang rugi dan untung, 

Menurut hukum Islam, batasan anak dibawah umur itu berdasarkan 

hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badan baik bagi anak laki-

laki, demikian pula bagi anak perempuan, sedanglkan dalam masyrakat yang 

sudah mempunyai  hukum tertulis, ditetapkan natasan umur 16 tahun atau 18 

tahun ataupun usia tertentu yang meneurut perhityngan pada usia itulah si anak 

bukan lagi  tergolong anak dibawah umur  tetapi sudah dewasa.  

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejatraan 

anak. Disebutkan bahwa anak samapai batasa usia sebelum mencapai umur 21 

tahun dan belum pernah kawin masih tergolong anak di bawah umur. 

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan memberikan batasan usian anak di bawah kekuasan orang tua atau 

dibawah perwalian sebelum mencapai 18 tahun masih tergolong anak dibawah 

umur. 

Didalam undang-undang pemilu, yang dikatakan anak di bawah 

umur adalam belum mencapai usia 17 tahum, sedangkan  dalam konvensi PBB 

tentang Hak-hak Anak meberikan batasan anak di bawah umur adalah di bawah 

umur 18 tahun. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012  

maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem tanggungjawab seorang anak 

yang melakukan tindak pidana yang menyebabkan kematian orang tidaklah 

tepat apabila dijatuhi hukuman tetapai harus mengutamanakan jalur 

diversi(proses penyelesain perkara di luar sistem pengadilan). Berdasarkan 

ketentuanan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012  maka keputusan 

menjatuhi hukuman ataupun yang dilakukan tetap dengan memenuhi 

kewajiban sebagai.  

Keadaan sosial untuk anak yang melakukan tindak pembunuhan dan yang 

lainnya dapat diperlakukan secara manusiawi, walaupun melakukan tindakan 

yang tak terpuji berhak pula diperlakukan sesuai dengan umurnya maka perlu 

dipisahkan dari orang dewasa dengan memperoleh, bantuan hukum dan 

bantuan lain secara formal, bebas dari peyiksaan, penghukuman atau 

perlakuan, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Tidak 

ditangkap ataupun ditahan, memperoleh keadilan di muka penagdilan anak 

yang objektif, dan dalam sidang tertutup secara umum, tidak di publikasikan 

identitas anak hingga memperoleh pendamping orang tua/Wali dan oarng yang 

terpercaya oleh anak, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh Advokasi 

sosial, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan 

memperoleh hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  
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