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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Konsonan 

 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan ا

 ba b Be ب

 ta t Te ت

 sa ṡ es (dengan titik di  atas) ث

 jim j Je ج

 ha ḥ ha (dengan titk di ح
bawah) 

 kha kh ka dan ha خ

 dal d De د

 zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س

 syin sy es dan ye ش

 sad ṣ es (dengan titik di ص
bawah) 

 dad ḍ de (dengan titik di ض
bawah) 

 ta ṭ te (dengan titik di ط
bawah) 

 za ẓ zet (dengan titk di ظ
bawah)  

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
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 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. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 fatḥah A a اَ 

 kasrah I I اِ 

 ḍammah U U اُ 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ىَ 
 

fatḥahdan yā’ 
 

Ai 
 

a dan i 
 

 ىوَْ 
 

fatḥah dan wau 
 

Au 
 

a dan u 
 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 
 

Harakat dan 
Huruf 

 
Nama 

 
Huruf dan 

Tanda 

 
Nama 

 

 ...اَ | ...ىَ 
fatḥahdan alif 

atauyā’ 
Ā a dan garis di atas 

 kasrah danyā’ I i dan garis di atas ى

 ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas ىو

 

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup atau 

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 

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

tā’marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
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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 huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah(ىِى),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i). 

6. Kata Sandang 

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

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

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ̕ ) hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an(dari al-

Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. 
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9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

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

hamzah. 

Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 

untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 

baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 

CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 

Nama  : Nur Fitri Hariani 

Nim  : 80100218090 

Judul : Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah 
Biologis Perspektif Hukum Islam ( Telaah Putusan Mahkamah 
Konstitusi (Mk) No. 46/PUU-VIII/2010) 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum anak hasil 
surrogate mother dengan ayah biologisnya perspektif hukum islam berdasarkan 
putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010? Selanjutnya pokok masalah 
itu dibagi menjadi tiga sub masalah yaitu: 1) Bagaimana persyaratan hubungan 
hukum anakhasil surrogate mother dengan orang tua biologis berdasarkan putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menurut hukum Islam?  2) Bagaimana 
status hukum anak hasil surrogate mother berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 46/PUU-VIII/2010 menurut hukum Islam?  3) Bagaimana hubungan hukum 
keperdataan anak hasil surrogate mother dengan orang tua biologis berdasarkan 
putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 perspektif hukum 
Islam? 

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriktif dengan menggunakan data 
Kualitatif, data diperoleh melalu studi Kepustakaan (Library Research). sehingga 
metode pengumpulan datanya bersumber dari buku-buku, jurnal dan karya ilmia 
lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan 
cara mencari data-data dan informasi dari berbagai literature kemudian meramu dan 
menggabungkannya menjadi suatu data. Selanjutnya data diperoleh akan dianalisis 
melalui pendekatan syar’i. 

Dari penelitian ini ditemukan 1) Anak hasil surrogate mother ketika lahir 
tidak boleh serta merta diserahkan kepada orang tua biologisnya, namun harus 
melalui proses pengagkatan anak di pengadilan karena anak tersebut berstatus anak 
zina. 2) Status anak dari hasil surrogate mother adalah anak luar nikah yang 
dikategorikan sebagai anak zina. 3) Pemberian wasiat wajibah kepada anak hasil 
surrogate mother boleh dilakukan asalkan tidak melebihi 1/3 dari harta.  

Implikasi penelitian ini adalah 1) perbuatan sewa rahim adalah perbuatan 
yang dilarang, namun jika telah terlanjur dilakukan hendaknya terikat dalam suatu 
perjanjian dan melalukan tes DNA untuk memastikan kebenaran anak tersebut 2) 
pemerintah dan masyarakat hendaknya memberikan perlakukan yang sama terhadap 
anak luar nikah, tidak memberikan deskriminasi kepada mereka. 3) orang tua 
diharapakan memberikan kasih sayang dan perlakuan yang sama terhadap anak hasil 
surrogate mother sama halnya dengan anak kandung mereka sendiri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah swt. menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi. Tentang tujuan-

Nya ini telah dinyatakan berulang kali dalam Al-Qur’an. Segala perbuatan dan 

tingkah laku manusia harus berdasar atas titah atau kehendak Allah tentang perbuatan 

yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia dalam kehidupannya. Semua aturan ini 

bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri agar mendapat berkah dan kemudahan 

di dunia dan di akhirat. 

Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai 

manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup terdapat dua naluri yang juga 

terdapat pada makhluk hidup lainnya, yaitu naluri mempertahankan hidup dan 

melanjutkan hidup. Adanya nafsu yang diberikan oleh Allah menjadikan manusia 

dapat bertahan hidup. Salah satu nafsu yang diberikan oleh Allah untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup yaitu nafsu syahwat. Sebagai makhluk yang 

berakal dan beragama, manusia memerlukan sesuatu agar dapat mempertahankan dan 

meningkatkan daya akalnya serta ingin menyempurnakan agamanya. Dengan 

demikian terdapat lima hal yang merupakan syarat bagi kehidupan manusia, yaitu 

agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan atau disebut dengan daruriyat al-khamsa 

(lima kebutuhan dasar) pada diri setiap manusia.
1
 

Kehidupan di dunia akan terus menerus berkembang. Manusia adalah salah 

satu makhluk yang sangat sempurna yang ditakdirkan untuk hidup berpasang-

pasangan satu dengan yang lainnya. Pernikahan adalah jalan diberikan oleh Allah 

                                                           

1
Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2012), h. 1-2. 
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untuk dijadikan sebagai proses keberlangsungan hidup di dunia tetap berlanjut. Salah 

satu tujuan dari pernikahan adalah untuk melestarikan dan mengembangkan bani 

Adam. Namun perlu diingat bahwa, perkawinan bukan hanya sekadar memperoleh 

anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu untuk 

mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah swt.
2
 

Salah satu yang ditinggalkan oleh manusia ketika meninggal adalah anak 

keturunan. Ada yang menjadi anak yang saleh dan ada yang menjadi anak yang salah. 

Anak yang saleh akan mendoakan orang tuanya agar diringankan siksa kuburnya dan 

dijauhkan dari penderitaan panjang di alam barzah. Anak saleh mampu menjadi 

washilah antara dirinya dengan Allah, karena doa-doa anak yang saleh adalah doa 

yang diterima di sisi Allah swt. Ada banyak cita-cita dan harapan orang tua yang 

masih menggantung dan belum dapat diamalkan oleh orang tua, ini lah juga salah 

satu tugas anak untuk mewujudkan harapan orang tuanya yang berlum tercapai 

semasa hidupnya. Betapa mulianya seorang anak yang mampu nelanjutkan harapan 

orang tuanya.
3
  

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat 

manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina 

sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga 

berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-istri), mereka saling berhubungan 

agar mendapat keturunan sebagai proses generasi.
4
   

                                                           
2
Sudarto, Ilmu Fikih (Refleksi Tentang  Ibadah Muamalah, Munakahat dan Mawaris), Edisi I 

(Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 149-150. 

3
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Buku I) (Cet. VI; Bandung: CV Pustaka Setia, 

2009), h. 143. 

4
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 

h. 1. 
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Kehadiran buah hati adalah dambaan setiap keluarga. Kehadirannnya 

dijadikan kelengkapan kebahagiaan yang sempurna di dalam rumah tangga. Anak 

adalah titipan dari Allah swt. yang harus dijaga dan dikasihi dengan tulus. Kehadiran 

anak dalam keluarga adalah dambaan setiap pasangan karena anak merupakan 

pelengkap keluarga dan juga dapat dikatakan sebagai perhiasan dunia dan menjadi 

penerus kehidupan di dunia serta dapat menjadi penolong bagi orang tuannya di 

akhirat kelak. Firman Allah QS.al-Kahfi/ 18: 46  

                                       

Terjemahnya: 

harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan 
yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih 
baik untuk menjadi harapan.

5
 

Dalam suatu hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: 

اذَ ةٍ  ذَ اإِ ةٍ  ذَ لْإِ نُ  اذَ نُ   ةٍ  نُ لْإِ ذَ ذَ نُ  إِ إِ  ذَ ذَ
الْإِ ذَ انُ  الْإِ ذَ ذَ ذَ  ذَ ذَ نُ نُ  إِ لَّا  إِ لْإِ  ذَ ذَ ذَ ةٍ  إِ لْإِ  ذَ ذَ ذَ ةٍ  ذَ اإِ ذَ ةٍ  ذَ إِ لْإِ إِ   إِ ذَ   ذَ اذَ  الْإِ

Artinya: 

Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga 
perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau doa anak 
yang shalih (HR. Muslim No. 1631) 

Dua dalil di atas jelas menyatakan bahwa anak adalah anugrah terbesar dari 

Allah dalam hidup ini. Mendambakan anak adalah impian setiap pasangan. Selain 

menambah kebahagiaan rumah tangga, memiliki anak juga menjadi suatu penutup 

kesempurnaan, terutama seorang wanita. Tetapi, tidak semua pasangan dengan 

mudah bisa mendapatkan keturunan. Banyak di sekitar kita pasangangan yang telah 

lama menikah namun belum dikaruniai buah hati dari pernikahan mereka meskipun 

telah mencoba berbagai cara.  

                                                           
5
Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Terjemahan Dan Tajwid Warna Al-Has𝐼  B (Jarkarta: 

Samad), h. 299. 
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Salah satu tujuan perkawinan adalah mereproduksi keturunan, agar manusia 

tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Secara kodrati, perempuan mengemban fungsi 

reproduksi yang meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Manusia 

yang paling terhormat dan menduduki peringkat pertama di muka bumi adalah kaum 

perempuan yang telah menjadi seorang ibu dari anak-anaknya atau perempuan yang 

telah melahirkan generasi dari masa ke masa dalam kehidupan manusia. Peringkat 

kedua masih diduduki oleh seorang ibu, yakni seorang perempuan. Sama halnya 

dengan peringkat ketiga. Dan barulah kaum laki-laki yang menjadi ayah menduduki 

peringkat keempat.
6
 

Ajaran syariat Islam mengajarkan untuk tidak boleh berputus asa dan 

mengajukan untuk senantiasa berikhtiar dan menggapai karunia Allah swt., sejalan 

dengan maqashidusy syari‟ah (tujuan filosofis syariah Islam) adalah hifdzun nasl 

(memelihara fungsi dan kesucian reproduksi) bagi kelangsungan dan kesinambungan 

generasi umat manusia. Sesuai dengan janji Allah bahwa “setiap kesulitan ada 

kemudahan, setiap masalah pasti ada solusi”. Jadi dapat dikatakan, teknologi 

Fertilisasi In Vitro ini merupakan solusi atas kesulitan reproduksi manusia. Allah 

mengkaruniakan ilmu kedokteran dan kemajuan teknologi agar manusia dapat lebih 

bersyukur dan menggunakannya sesuai dengan kaidah ajaran-Nya.
7
  

Inseminasi buatan (Artifical Insemination) adalah teknologi reproduksi yang 

membantu membuat pembuahan dan implantasi buatan (in vitro fertilization) yang 

dapat dilakukan di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Manusia tanpakoitus, 

tergantung pada spesifikasi inseminasi yang diinginkan. Implantasi adalah suatu 

                                                           
6
Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat (Buku I) (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 

37-39. 

7
Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual, (Cet II; Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 188. 
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penanaman embrio yang sudah dikembangkan di luar tubuh terlebih dahulu ke dalam 

rahim calon ibu.
8
 

Kemajuan teknologi dalam bidang kedoteran yang ditemukan pada tahun 

1970-an dikenal dengan sebutan in vitro fertilization (IVF) merupakan salah satu 

jawaban dari upaya pasangan untuk mendapatkan keturunan. In vitro fertilization 

(IVF) merupakan suatu pengembangan teknologi bidang kedokteran yang melakukan 

penyatuan atau pembuahan benih laki-laki terhadap benih perempuan pada cawan 

petri (di labolatorium), yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut (zygote), 

akan di implementasikan atau ditanaman kembali di rahim wanita asal dari benih 

tersebut. Namun ada juga yang ditanam pada rahim wanita lain yang tidak 

mempunyai hubungan sama sekali dengan sumber benih. Hal ini di sebut dengan 

surrogate mother (ibu pengganti) yang dilakukan melalui suatu perjanjian sewa.
9
 

Surrogate mother atau sewa rahim ini mendapat kontrovesi dari sis etika dan agama, 

karena prosesnya yang tidak melalui hubungan seks tapi penanamannya pada orang 

yang tidak tetikat hubungan suami isteri.
10

  

Teknologi reproduksi bantuan pertama kali tercatat dalam sejarah dengan 

kelahiran seorang bayi tabung pertama yang berhasil dilahirkan pada 1978. Bayi 

tersebut bernama Loise Brown lahir melalui siklus alami bayi tabung (In vitro 

fertilization) tanpa melalui stimulasi. Pasca ditemukannya teknik Fertilisasi in vitro, 

banyak pasangan yang dapat hamil tanpa perawatan kesuburan. Pada tahun 2012, 

                                                           
8
Indar, Muh. Alwy  Arifin, dkk, Hukum dan Bioetik dalam Perspektif Etika dan Hukum 

Kesehatan (Sleman: Deepublish, 2019), h.77. 

9
Deriza Rahman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa 

Rahim Di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 2 

10
Indar, Muh. Alwy  Arifin, dkk, Hukum dan Bioetik Dalam Perspektif Etika dan Hukum 

Kesehatan (Sleman: Deepublish, 2019), h.78. 
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diperkirakan lima juta anak telah lahir di seluruh dunia dengan menggunakan 

Fertilisasi in vitro dan teknik reproduksi bantuan lainnya.
11

 

Di Indonesia, praktik Fertilisasi in vitro telah diatur dalam Undang-undang 

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
12

. Sejatinya praktik Fertilisasi in vitro ini 

merupakan suatu jalan keluar bagi setiap pasangan yang menginginkan keturunan 

namun terhalang karena fakor tertentu seperti: endometriosis (radang pada selaput 

lender rahim), oligospermia (sperma yang kurang baik), unexplained infertility (tidak 

dapat diterangkan sebabnya) dan adanya faktor immunologic (faktor kekebalan)
13

. 

Sama halnya dengan penemuan-penemuan lainnya, teknologi bantuan 

reproduksi ini pun memiliki kendala dalam penerpannya. Salah satu hambatan 

terbesar dalam penerapan teknologi ini adalah dimana teknik kesehatan tersebut tidak 

dapat dilakukan bagi ibu yang mengalami gangguan pada rahimnya.  Cara yang 

alternatif yang dapat dilakukan dengan menggunakan ibu pengganti atau sewa rahim 

(surrogate mother). Terdapat dua jenis surogasi, yaitu surogasi gestasional (surogasi 

penuh atau inang) dan surogasi tradisional (surogasi parsial genetik, atau langsung).
14

  

Surrogate mother dalam konteks hukum nasional pupoler disebut dengan 

istilah “sewa rahim” yang secara harfiah disamakan dengan “ibu pengganti”. Sewa 

rahim yang dimaksud adalah perjanjian antara seorang wanita melakukan perjanjian 

dengan pihak lain (suami istri) untuk mengandung dan membesarkan janin dari 

                                                           
11

Rani Tiyas Budiyanti, Pemilihan Jenis Kelamin Anak Dengan Teknologi Reproduksi 

Bantuan :Dalam Perspektif Etika Dan Hukum Di Indonesia (Yogyakarta: Leutikaprio, 2019), h .4-5. 

12
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

13
 Salim Hs, Bayi Tabung : Tinjauan Aspek Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 1. 

14
Clarissa Pardosi, “Legalitas Praktiksewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Pidana Di 

Indonesia”Https://Www.Researchgate.Net/Publication/337823999_Legalitas_Praktik_Sewa_Rahim_D

alam_Perspektif_Hukum_Pidana_Di_Indonesia, (25 Agustus 2018) 

https://www.researchgate.net/publication/337823999_Legalitas_Praktik_Sewa_Rahim_Dalam_Perspektif_Hukum_Pidana_di_Indonesia
https://www.researchgate.net/publication/337823999_Legalitas_Praktik_Sewa_Rahim_Dalam_Perspektif_Hukum_Pidana_di_Indonesia
https://www.researchgate.net/publication/337823999_Legalitas_Praktik_Sewa_Rahim_Dalam_Perspektif_Hukum_Pidana_di_Indonesia
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perempuan atau pasangan lain dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. 

Sedangkan dalam Islam, surrogate mother (sewa rahim) lazim disebut al-„Ummu al-

musta‟jin atau al-„Ummu al-badilah atau dikenal juga dengan sebutan ar-rahmu al-

musta‟jin. Dalam praktiknya, ada dua pihak yang terlibat dalam sewa rahim, yaitu 

pihak pertama adalah wanita yang menyewakan rahimnya dan pihak kedua selaku 

penyewa adalah pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan.
15

 

Peraturan yang secara langsung mengatur tentang praktik sewa rahim di 

Indonesia belum ada peraturan yang mengaturnya. Dalam hukum islam, khususnya 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya membahas tentang anak sah. 

Anak yang sah adalah: 

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; 

2. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri 

tersebut.
16

 

Secara biologis anak hasil dari sewa rahim adalah anak dari pasangan suami 

istri tersebut, hanya saja dilahirkan melalui perempuan lain. Status perkawinan dari 

perempuan tersebut adalah penentu atas status anak yang akan lahir kelak. Anak yang 

dilahirkan dari sewa rahim dapat berstatus anak di luar perkawinan yang tidak diakui, 

yaitu anak yang dilahirkan karena zina, yaitu akibat dari hubungan suami atau istri 

dengan laki-laki atau perempuan lain.
17

 

                                                           
15

Muhammad Ali Hanafiah Selian, “Surrogate Mother, Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam” 

Dalam Jurnal Yuridis Vol. 4 No.2, Desember 2017  

Https://Ejournal.Upnvj.Ac.Id/Index.Php/Yuridis/Article/Viewfile/255/220 (18 November 2020). 

16
 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV, Pasal 99 

17
 Desriza Ratman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa 

Rahim Di Indonesia?  (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 120. 
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Di Amerika Serikat dan Eropa, praktik sewa rahim merupakan hal yang telah 

lumrah dilakukan akan tetapi hal ini juga didampingi oleh perjanjian hukum. 

Akibatnya, masyarakat tidak dapat seenaknya menggunakan cara ini untuk 

memperoleh keturunan. Yang paling baru adalah yang dilakukan oleh oleh Kim 

Kardashian dan Kanye West. Sebelumnya mereka telah melakukan sewa rahim untuk 

anak ketiga mereka kemudian mereka berencana lagi untuk menggunakan jasa sewa 

rahim untuk anak keempat mereka.
18

 Selain itu di beberapa negara seperti India, 

Thailand, Ukraina, dan Rusia praktik ibu pengganti sudah dilegalkan bahkan telah 

memiliki website sendiri jika ingin menggunakan jasa tersebut.
19

 

Jenis surogasi yang banyak dilaksanakan di India adalah gestational 

Surrogacy dengan biaya mencapai US$ 30.000. Surogasi diperbolehkan dilakukan di 

India, tetapi tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai prosedur, perjanjian, 

maupun hubungan antara surrogate mother dengan kliennya. Oleh karena itu, klien 

mengambil keuntungan dengan melakukan surogasi di rumah sakit atau klimik swasta 

yang ditangani oleh dokter atau tenaga ahli dan mereka membuat informal rules. 

Di Indonesia sampai saat ini secara formal praktik surrogate mother belum 

dilakukan. Namun dalam praktiknya banyak perilaku yang mengarah kepada 

dilakukannya dapat dilihat dengan ditemukannya wanita muda yang berasal dari 

Indonesia yang menyatakan dirinya bersedia menjadi surrogate mother.
20

 Di Papua 

praktik sewa rahim itu pernah terjadi hanya saja sewa-menyewa tersebut tidak 

                                                           
18

“Sewa Rahim”  Https://Id.Theasianparent.Com/Sewa-Rahim (18 November 2020 

19
“Sewa Rahim dan Kebijakannya di Indonesia” Https://Www.Inibaru.Id/Hits/Mengkaji-

Praktik-Sewa-Rahim-Dan-Kebijakannya-Di-Indonesia (18 November 2020) 

20
Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dkk, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam 

Perspektif Hukum Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 4-5. 

https://id.theasianparent.com/sewa-rahim
https://www.inibaru.id/hits/mengkaji-praktik-sewa-rahim-dan-kebijakannya-di-indonesia
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dipermasalahkan karena dilakukan dalam lingkup keluarga. Seorang ponakan 

menyewa rahim tantenya agar bisa mendapatkan anak.
21

 Dan yang paling terbaru 

seorang “artis terkenal” (apakah berita benar atau gosip). Pengacara dari artis tersebut 

mengatakan bahwa artis tersebut telah disewa rahimnya oleh sepasang suami istri 

dengan suatu imbalan materi dan sebuah mobil mewah, walaupun yang bersangkutan 

menyangkalnya. Hal ini membuktikan bahwa tidak menutup kemungkinan praktik ini 

sudah terjadi (mungkin secara diam-diam) atau bakal terjadi. 

Praktik surrogate mother tidak lagi hanya menimbulkan permasalahan 

terhadap kemurnian sebuah rahim tetapi juga menimbulkan permasalahan moral yang 

harus diputuskan secara etika (bioetika) terhadap dampak yang ditimbulkan. Baik 

secara hukum perikatan keperdataan maupun nasib dari anak yang dilahrkan  untuk 

menghindari persengketaan dan pemalsuan identitas.
22

 Yang terpenting dari kasus ini 

adalah, bagaimana status dari hasil surrogate mother tersebut? Status anak sangat 

penting untuk diketahui bukan hanya untuk mengetahui nasabnya tetapi juga 

menimbulkan masalah administrasi kelak jika ingin mengenyam pendidikan.  

Penjelasan sebelumnya telah dijelakan bahwa anak hasil surogasi adalah anak 

diluar nikah yang yang tidak diakui. Dalam pandangan hukum Islam anak yang lahir 

diluar perkawinan dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Anak mula‟anah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di-

li‟an oleh suaminya. Kedudukan anak mula‟anah ini hukumnya sama saja 

dengan anak zina , diatidak mengikuti nasab suami ibunya yang me-li‟an, 
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“Sewa Rahim Di Indonesia Dilakukan Diam-Diam” Https://Health.Detik.Com/Ibu-Dan-

Anak/D-1370505/Sewa-Rahim-Di-Indonesia-Dilakukan-Diam-Diam (18 November 2020) 

22
Desriza Ratman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa 

Rahim Di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 39. 
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tetapi mengikuti nasab ibu yang melahirkannya, hal ini berlaku juga pada 

kewarisan, perkawinan, dan lain-lain. 

b. Anak syubhat kedudukannya tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki 

yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki tersebut mengakuinya.
23

 

 Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan hal yang 

sama. Pasal tersebut menyatakan:
24

 

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

Menurut H. Herusko dalam buku Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di 

Indonesia, ada banyak faktor penyebab terjadinya anak di luar kawin diantaranya 

adalah: 

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak 

mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan 

tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain; 

2. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran terseut diketahui dan 

dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau 

kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain; 

3. Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang menghamilinya itu 

tidak diketahui, misalnya akibat pemerkosaan; 

4. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi 

anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang 

bukan suaminya; 

                                                           
23

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 

2006), h. 83. 

24
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 
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5. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 

hari, anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang sah; 

6. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk 

menentukan lain, misalnya dalam agama katolik tidak mengenal adanya 

cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan 

anak. Anak tersebut dianggap anak diluar kawin; 

7. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku 

ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya WNA dan 

WNI dan WNA tidak mendapatkan izin dari Kedutaan Besar untuk 

mengadakan perkawinan, karena salah satu dari mereka telah berkeluarga, 

tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anaktersebut merupakan anak 

luar kawin; 

8. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama 

sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya; 

9. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan 

Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama; 

10. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksankan secara 

adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak 

didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
25

 

Permasalahan nasab bagi seorang anak adalah permasalahan yang sangat 

fundamental. Dalam kajian hukum islam, bahwa nasab anak tidak dapat serta merta 

dihubungkan pada ayah, kecuali atas beberapa sebab. Apalagi dalam kasus fertilisasi 

                                                           
25

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 

2006), h. 81-82. 
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in vitro ini sekilas merupakan anak luar perkawinan dengan bantuan teknologi. Maka 

dari itu diperlukan adanya komparasi antara khazanah kelimuan Islam dengan 

regulasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat memberikan 

jawaban dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tanpa meninggalkan 

dogma agama. 

Setiap anak yang lahir memiliki hak yang harus dipenuhi, terlepas dari latar 

belakang anak tersebut. pada tahun 1954, Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) 

mengumumkan tentang hak-hak yang anak. Kemudian pada tahun 1989, disahkan 

sebagai konvensi hak-hak anak. Pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 

1990 mengakui hak-hak tersebut.
26

 Hak-hak anak yang dimaksud adalah: 

a. Hak untuk bermain 

b. Hak untuk mendapatkan pendidikan 

c. Hak untuk mendapatkan perlindungan 

d. Hak untuk mendapatkan rekreasi 

e. Hak untuk mendapatkan makanan 

f. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan 

g. Hak untukmendapatkan nama atau identitas 

h. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan  

i. Hak untuk berperan dalam pembangunan 

j. Hak untuk mendapatkan kesamaan
27

  

                                                           
26

KumparanMom, “10 Hak Anak, Sudahkah Kita Penuhi Semua? Cek Yuk, Moms!”, Situs 

Resmi Kumparan. https://Kumparan.Com/Kumparanmom/10-Hak-Anak-Sudahkah-Kita-Penuhi-

Semua-Cek-Yuk-Moms-1rwycywqmx3 (18 November 2020) 

27
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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Kasus tentang pemenuhan hak anak yang paling populer adalah yang dialami 

oleh Aisyah Mokhtar yang dinikahi oleh Moerdiyono secara siri. Dari perkawinan 

tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. 

Namun timbul suatu permasalahan bahwa Moerdiyono tidak mengakui anak tersebut 

sebagai darah dagingnya. Demi mempertahankan hak anaknya Machica melakukan 

berbagai upaya hukum, bahkan dia sampai mengajukan uji materil ke Mahkamah 

Konstitusi agar anaknya mendapat status hukum tetap sebagai anak Moerdiyono. 

Tuntutan Aisyah Mokhtar dikabulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 

46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012.
28

  Berdasarkan putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terkait judicial review terhadap pasal 43 ayat 1 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa;
29

 

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya 
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau 
alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk 
hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. 

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut anak yang dilahirkan 

dari hasil perkawinan yang tidak dicatat akan memiliki status dan hak keperdataan 

yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan. Dari putusan tersebut menimbulkan 

berbagai implikasi hukum dan menjadi polemik, apakah semua anak yang terlahir di 

luar pernikahan, dalam hal ini anak hasil fertilisasi in vitro dengan jalan surrogate 

mother termasuk dalam putusan ini atau tidak. Untuk mengkaji lebih dalam 

kedudukan anak hasil fertilisasi in vitro berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, 

maka penelitian tesis ini “Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother dengan 

                                                           
28

Muhammad Ali Hanafiah Selian, “Surrogate Mother, Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam” 

Dalam Jurnal Yuridis Vol. 4 No.2, Desember 2017  

Https://Ejournal.Upnvj.Ac.Id/Index.Php/Yuridis/Article/Viewfile/255/220 (18 November 2020). 

29
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/255/220%20(18
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Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 

No. 46/PUU-VIII/2020”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

hubungan hukum antara anak hasil surrogate mother dengan orang tua biologis 

perspektif hukum Islam jika ditelaah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 

(MK) No. 46/PUU-VIII/2020 , yang dibagi dalam beberapa sub masalah yaitu: 

1. Bagaimana persyaratan hubungan hukum anak hasil surrogate mother 

dengan orang tua biologis berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 

(MK) No. 46/PUU-VIII/2020 perspektif hukum Islam ? 

2. Bagaimana status hukum anak surrogate mother berdasarkan putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020 perspektif hukum 

Islam? 

3. Bagaimana hubungan hukum keperdataan anak hasil surrogate mother 

dengan orang tua biologis berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 

(MK) No. 46/PUU-VIII/2020 perspektif hukum Islam? 

C. Pengertian Judul 

Untuk mendapatkan informasi dan memberi pemahaman yang lebih 

komprehensif terhadap tesis ini, serta menghindari penafsiran yang keliru dalam 

memahami maksud dari judul penelitian ini, terlebih dahulu diuraikan pengertian 

judul yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini. Dalam judul ini, terdapat tujuh 

kata kunci yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini yaitu hubungan 

hukum, anak, sewa rahim, orang tua biologis, perspektif, hukum Islam, telaah dan 
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Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020. Adapun yang dimaksud 

dengan kosa kata tersebut adalah: 

1. Hubungan Hukum 

Kata hubungan berasal dari kata “hubung”. Kata hubung berarti bersambung 

atau berangkai (yang satu dengan yang lainnya). Kemudian kata “Hubungan” berarti 

keadaan berhubungan. Jika disandingkan dengan kata “hukum” dapat diartikan 

sebagaiikatan yang disebabkan oleh peristiwa hukum.
30

 Dimana kata “hukum” berarti 

undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup 

masyarakat.
31

 Dengan demikian, yang dimaksud hubungan hukum pada penelitian ini 

adalah hubungan yang tercipta antara anak hasil fertilisasi dengan orang tua 

biologisnya jika dihadapkan pada keadaan hukumnya. 

2. Anak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa anak 

merupakan manusia yang masih kecil.
32

 Secara umum anak adalah seseorang yang 

lahir dari rahim seorang ibu, sebagai akibat dari hasilhubungan persetubuhan pria dan 

wanita.
33

 Dalam Islam, anak dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah swt., yang arif 

dan berkedudukan mulia yang dianugerahi berbagai kelebihan-kelebihan yang tidak 

diberikan kepada makhluk lainnya. Firman Allah QS. al-Isrā/17 :70 

                                   

         

                                                           
30

 “Hubungan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Https://Kbbi.Web.Id/Hubungan 

31
 “Hukum”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Https://Kbbi.Web.Id/Hukum 

32
“Anak”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Https://Kbbi.Web.Id/Anak (8 Oktober 

2020) 

33
Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 

112. 

https://kbbi.web.id/anak%20(8
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Terjemahnya: 

dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik 
dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah Kami ciptakan.

34
 

Dilihat dari fungsi dan kedudukannya, pengertian anak menurut Undang-

undang sebagai berikut:  

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: 

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha esa, yang senantiasa 
harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak 
sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

35
 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: 

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah 
diletakkan oleh generasi sebelumnya.

36
 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak: 

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya 
manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, 
yang memiliki peranan strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus, 
memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, 
selaras dan seimbang.

37
 

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang hukum terhadap proses kelahiran, 

anak digolongkan menjadi: 

a. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan 

yang sah
38

 

b. Anak diluar kawin adalah anak yang hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya.
39

 

                                                           
34

Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Terjemahan Dan Tajwid Warna Al-Has𝐼  B (Jarkarta: 

Samad), h. 289. 

35
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

36
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. 

37
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. 

38
 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Bab I, Pasal 99 Huruf A. 
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3. Surrogate Mother 

Surrogate mother menurut bahasa berarti “ibu pengganti” ata “ibu wali” yang 

secara bebas diartikan sebagai seorang wanita yang mengikatkan dirinya melalui 

suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain (suami-istri) untuk menjadi hamil setelah 

dimasukkannya penyatuan sel benih laki-laki (sperma) dan sel benih perempuan 

(ovum) yang pembuahannya dilakukan di luar rahim (In Vitro Fertilization) sampai 

melahirkan berdasarkan kesepakatan yang kemudian bayi tersebut diserahkan kepada 

pihak suami-istri dengan mendapatkan imbalan materi berdasarkan kesepakatan. 

Teknik surrogate mother awalnya merupakan merupakan proses dari bayi 

tabung, di mana sel sperma dan sel ovum dipertemukan kemudian dilakukan 

pembuahan di laboratorium yang berkembang menjadi zygote. Pada kasus surrogate 

mother, zygote ditanamkan di rahim wanita lain yang telah disepakati dalam sebuah 

perjanjian untuk mengandung danmelahirkannya.
40

 

4. Ayah Biologis 

Ayah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, orang tua kandung 

laki-laki; bapak. Dan juga Ayah juga berarti kata sapaan kepada orang tua kandung 

laki-laki.
41

 Sedangkan kata biologis bersangkutan dengan biologis.
42

 Kata biologis 

disini berarti yang mengandung dan melahirkan. Jadi dapat dikatakan bahwa ayah 

biologis adalah seorang laki-laki yang oleh dengan isteri sahnya melakukan hubungan 

                                                                                                                                                                      
39

 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 43 

Ayat 1. 

40
 Desriza Ratman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa 

Rahim Di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012),H. 34, 40. 

41
“Ayah”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Https://Kbbi.Web.Id/Ayah (18 November 

2020) 

42
“Biologis”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  Https://Kbbi.Web.Id/Biologis (18 

November 2020) 

https://kbbi.web.id/Ayah%20(18
https://kbbi.web.id/Biologis%20(18
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biologis kemudian menghasilkan anak dari perkawinan yang sah. Ayah biologis 

dalam penelitian ini adalah sperma yang berasal dari laki-laki dalam praktik sewa 

rahim yang dilakukan bersama dengan isteri sahnya namun hasil dari pembuahan sel 

sperma dan sel ovoum dikandung dan dilahirkan oleh surrogate mother (ibu 

pengganti). 

5. Perspektif 

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang 

mendatar sebagaimana yang dilihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar 

dan tingginya)
43

. Perspektif juga dapat diartikan sebagai konteks sistem dan persepsi 

visual bagaimana cara objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, 

atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.
44

 Maka dapat disimpulkan 

bahwa pespektif adalah cara pandang seseorang, kelompok atau badan tertentu dalam 

memandang atau menafsirkan suatu objek. 

Adapun perspektif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan atau 

pendapat hukum Islam dalam memandang hak kewarisan anak yang lahir baik dengan 

cara biologis dengan perkwinan yang sah maupun dengan bantuan teknologi. 

6. Hukum Islam 

Dalam Al-Qur’an hukum Islam tidak disebutkan secara terperinci, namun 

menggunakan kata syari‟ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah 

hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic Law yang berasal dari Barat.
45

 

                                                           
43

“Perspektif”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Https://Kbbi.Web.Id/Perspektif (8 

Oktober 2020) 

44
“Perspektif”, Wikipedia Ensiklopedia Bebas. Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Perspektif (8 

Okober 2020) 

45
 Mardani, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia  (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), h. 14. 

https://kbbi.web.id/perspektif%20(8
https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif%20(8
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Secara etimologi hukum islam berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu  َكذَ ذ كنُ نُ - حذَ   ذَ لْإِ

yang kemudian bentuk masdarnya menjadi   ً كلْإِ كلْإِ نُ  Lafadz . حنُ  adalah bentuk tunggal  ذَالْإِ نُ

dari bentuk jamak  ُكذَ ان ذَحلْإِ  .  ذَ لْإِ

Berdasarkan akar kata  َكذ كلْإِ ذَ نُ  tersebut kemudian muncul kata حذَ  yang berarti  ذَالْإِ إِ

kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan agar orang yang memahami hukum kemudian 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagaiorang bijaksana.
46

 

Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, 

maksudnya adalah hukum pada hakikatnya untuk mengendalikan atau mengekang 

seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” 

juga menjadi salah satu arti dari lafadz hukmu yang memiliki akar kata hakama. 

Maknanya adalah mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah 

penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.
47

 

Sedang kata Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri 

seorang hamba saat berhadapan denganTuhannya. Ini berarti, manusia dalam 

berhadapan dengan Tuhannya (Allah swt.) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui 

kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat 

kerdil dan sangat terbatas misalnya, pada kemampuan analisis, mengolah bahan-

bahan alamiah yang sudah ada kemudian dijadikan sebagai bahan yang bermanfaat 

bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan 

dari yang tidak ada menjadi ada (invention).
48

 

                                                           
46

 Mardani, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), h. 7. 

47
Rohidin, Buku Pengantar Hukumislam: Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia 

(Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 3 

48
Mardani, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), h. 8-9. 
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Kata hukum disandingkan dengan Islam, maka muncul suatu pengertian 

bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukhallaf yang diakui dan diyakini 

berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk menwujudkan 

sebuah damaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.
49

 

7. Telaah  

Kata telaah dalam kamus besar bahasa indonesia berarti; penelitian, kajian, 

penyelidikan, pembahsan dan pengkajian.
50

 Dengan demikian yang dimaksud dengan 

telaah pada penelitian ini adalah suatu pengkajian di mana Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dijadikan sebagai acuan dalam menentukan hak 

anak hasil dari sewa rahim berdasarkan yang tertuang dalam putusan tersebut. Di 

mana dalam penelitian ini hak anak hasil sewa rahim sama dengan isi putusan 

mahkamah konstitusi yaitu mengatur tentang hak anak di luar nikah.  

8. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020 adalah putusan 

hasil judicial review dari Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 UU RI. No.1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, yang berfokus pada pasal 43 yang mengatakan bahwa,  

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya 
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau 
alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk 
hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”  

                                                           
49

Rohidin, Buku Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia 

(Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 4. 

50
“Telaah”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Https://Kbbi.Web.Id/Telaah (18 

November 2020) 

https://kbbi.web.id/Telaah%20(18
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Dalam penelitian ini, peneliti akan menghubungkan anak luar nikah yang 

dimaksud pada pasal 43 UU RI. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan anak 

hasil surrogate mother (ibu pengganti). 

D. Kajian Pustaka 

Untuk lebih validnya sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot yang tinggi, 

maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang menopang 

terealisasinya tesis ini. Rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan 

tesis ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa pokok 

pembahasan yang dimaksudkan. Setelah menelusuri beberapa referensi, penulis 

menemukan sejumlah buku, materi bahan ajar maupun jurnal-jurnal yang berkaitan 

dengan judul tesis yang akan diteliti, yaitu: 

1. Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. Fiqh Munakahat (Buku I). Buku ini 

menjelaskan secara mendalam mengenai perkawinan dan seluruh aspeknya, 

terutama yang berhubungan dengan makna, tujuan, hikmah. Pikiran pembeda 

pada penelitian ini adalah dalam pembahasan pada buku ini hanya membahas 

anak dari hasil perkawinan yang sah secara biologis namun tidak dari hasil 

bantuan teknologi.  

2. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Aneka Masalah Hukum 

Perdata Islam di Indonesia. Buku ini menjelaskan tentang berbagai macam 

masalah perdata yang menjadi kewenangan peradilan Agama di Indonesia. 

Dalam penyajiannya, buku ini menjelaskan secara terperinci setiap masalah-

masalah keperdataan yang ada. Pemikiran pembeda dalam penelitian ini 

adalah dalam buku ini tidak membahas secara terperinci tentang hak waris 

anak hasil fertilisasi in vitro. 
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3. Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi. Halal dan Haram dalam Islam. Buku ini 

adalah buku terjemahan yang diterjemahkan pertama kali ke dalam Bahasa 

Indonesia oleh H. Mu’ammal Hamidy. Buku ini membahas tentang perbuatan 

halal dan haram segala perbuatan manusia dari segala aspek kehidupan yang 

disajikan secara lengkap. Pemikiran pembeda dalam penelitian ini adalah 

dalam buku ini pembahasan ini hanya seputar apa yang halal dan haram untuk 

dilakukan. 

4. Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., C.N, Dr. Susilowati Suparto Dajaan, 

S.H., M.H dan Deviana Yuanitasai, S.H., M.H. Aspek Hukum Sewa Rahim 

dalam Perspektif Hukum Indonesia. Buku ini membahas tentang kedudukan 

surrogacy agreement menurut hukum perjanjian di indonesia, status hukum 

anak yang lahir dari surrogate mother,pengaturan pelaksanaan surrogate 

mother dibeberapa negara sebagai perbandingan dan pengaturan surrogate 

mother di indonesia. Pemikiran pembeda dari penelitian ini adalah penelitian 

ini lebih menitik beratkan pada pandangan hukum islam tentang anak dari 

hasil sewa rahim dan juga mengaitkan status anak dengan putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020. 

5. Dr. H. Desriza Ratman, MH.Kes. Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika 

Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?. Buku ini membahas 

tentang sewa rahim dari berbagai aspek, seperti dari aspek etika, hukum 

kesehatan, hukum perikatan, hukum kebendaan, hukum sewa-menyewa, 

hukum waris dan adanya pelanggaran terhadap “hak anak’ yang 

dilahirkannya. Pemikiran pembeda dengan buku ini yaitu pada penelitian ini 
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membahas tentang status anak hasil sewa rahim berdasarkan putusan 

Mahkamah Konstitusi. 

6. Karya ilmiyah disertasi Dr. Fikri dengan judul “Perlindungan Anak Di Luar 

Nikah Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Analisis Putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020 Pasal 2 Ayat 2 Dan Pasal 

43 UU RI. No.1 Tahun 1974). 2014. Karya ini membahas tentang 

perlindungan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut islam 

namun tidak dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam penelitian tersebut menggunakan pandangan hukum nasional dan 

hukum islam dalam menyelesaikan permasalahan, hal inilah secara tidak 

langsung membedakan dengan penelitian ini. Penelitian ini hanya berfokus 

kepada hukum islamnya saja dan hal yang paling membedakan adalah 

anakyang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak hasil surogasi 

gestasional (sewa rahim). 

7.  Karya ilmiyah skripsi oleh Umaeroh Nur Sabigoh, S.H. dengan judul “Nasab 

Anak Hasil Fertilisasi In Vitro Dari Sperma Mayat Suami (Studi Terhadap 

Status Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 

Dengan Pendekatan Qiyas)”. 2016. Karya ini membahas tentang nasab anak 

hasil fertilisasi dari sperma yang berasal dari mayat suami. Hasil dari 

penelitian, status nasab hasil fertilisasi in vitro dari sperma mayat suami yang 

dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-

VIII/2020, mengasilkanhubungan keperdataan anak tersebut dapat dikaitkan 

dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum 
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mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga 

ayahnya. Secara tidak langsung hal tersebut menjadi pembeda dalam 

penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang fertilisasi in vitro dengan jalan 

sewa rahim.  

8. Karya ilmiyah skripsi oleh Ayum Mastura, S.H. dengan judul “Sewa Rahim 

Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. 2018. Karya ini 

membahas tentang sewa rahim dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan 

hukum positif kemudian mencari persamaan dan perbedaan dari pandangan 

tersebut. Pembahasan tersebut secara tidak langsung sebagai pembeda dalam 

penelitian ini. Pada penelitian ini hanya fokus kepada satu sudut pandang saja. 

9. Karya ilmiyah skripsi oleh Muhammad Zaenuri, S.H. dengan judul “Status 

Hak Keperdataan Anak Hasil Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami 

Setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 (Tinjauan Hukum Islam Dan 

Hukum Positif). 2017. Dalam karya ini membahas tentang nasab anak, status 

keperdataan pasca putusan Mahkamah Konstitusi serta pandangan hukum 

positif terhadap status anak serta hak keperdataan anak hasil fertilisasi in vitro. 

Penelitian ini sangat berbada dengan penelitian yang dilakukan penulis pada 

tesis ini. Pada penelitian ini penulis menggunakan satu pandangan hukum saja 

yaitu hukum islam dalam hal kedudukan anak, status hukum anak hasil 

fertilisasi pasca putusan serta hubungan keperdataan anak dengan orang tua 

biologis. Meskupun sama-sama melihat dari sudut pandang islam, namun 

pada penelitian sebelumnya tidak membahas secara terperinci dalam 

pandangan islam namun lebih kepada hukum positif. 
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10. Karya ilmiyah skripsi oleh Filda Achmad Al Yadainy, S.H. dengan judul 

“Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim Dan Pengaruhnya Terhadap Status 

Anak Yang Dilahirkan”. 2019. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian 

surrogate mother/sewa rahim tidak sah karena berdasarkan syarat keempat 

dalam sahnya suatu perjanjian. Sedangkan terhadap status anak yang 

dilahirkan adalah anak dari ibu pengganti, namun status anak tersebut 

tergantung dari status perkawinan ibunya. Jika ibunya tidak sedang dalam 

ikatan pernikahan maka anak tersebut adalah anak diluar nikah, namun jika 

ibunya terikat dalam pernikahan anak tersebut adalah anak sah dari ibu dan 

pasangannya. Pemikiran pembeda dengan penelitian ini yaitu peneliti lebih 

menjurus kepada hubungan keperdataan yang terjadi antara anak dan orang 

tua biologisnya (pemberi donor sperma dan ovum) yang merujuk pada 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. 

11. Bambang Wasito dan Taufiq Hidayat. Apa dan Bagaimana Fertilisasi dengan 

Bantuan. Jurnal kedoteran YARSI, Vol. 13, No. 1, Januari 2005. Jurnal ini 

membahas tentang metode fertilisasi dengan berbagai jenis-jenisnya.namun 

jurnal ini tidak mengairkan dengan pespektif hukum Islam dan inilah yang 

menjadi dasar pembeda dalam penelitian ini. 

12. Syamsul Anwar. Fertilisasi In Vitro Dalam Tinjauan Maqāsid Asy-Syarī‟ah. 

Jurnal Al-Ahwāl, Vol. 9, No. 2, Desember 2016. Jurnal ini membahas tentang 

fertilisasi in vitro dalam pandangan maqāsid asy-syarĪ‟ah namun tidak 

membahas tentang hak kewarisan anak hasil dari fertilissi in vitro dan inilah 

sekaligus menjadi pembeda dalam penelitian ini. 
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13. Zahrowati. Bayi Tabung (Fertiisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma 

Donor Dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) Dalam Pespektif Hukum 

Perdata. Jurnal Faculty Of Law Halu Oleo University HORLEV, Vol. 1, No. 

2, September 2017. Jurnal in membahas tentang proses Fertilisasi In Vitro 

pada bayi tabung dan pada rahim sewa (surrogate mother) dilihat dari 

pandangan hukum perdata. Pemikiran pembeda dalam penelitian ini adalah 

dalam jurnal ini memandang melalui hukum perdata sedangkan penelitian ini 

memandang dengan hukum Islam. 

14. Marilang. Legal Relationship Between Illegitimate Children And Their 

Biological Father: The Analysis Of Constitusional Court Decree No.46/PUU-

VIII/2010 In The Perspective Of Civil And Islamic Law. Journal Of 

Indonesian Islam, Vol. 10, No. 2 Desember 2016. Jurnal ini membahas secara 

terperinci tentang anak di luar nikah yang dimaksud dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Dalam penelitian tersebut 

menjelaskan secara terperinci tentang anak di luar nikah kemudian 

memberikan pandangan terhadap hak yang harus diberikan ayah biologisnya 

kepada anak di luar nikahnya dari analisis putusan Mahkamah Konstitusi. 

15. Cindy Laksmita Rachmadani. Hak keperdataan anak yang lahir melalui proses 

sewa rahim. Dalam penelitian tersebut yang menjadi fokus penelitian adalah 

keabsahan sewa rahim dan bagimana hak keperdataan anak yang lahir melalui 

sewa rahim. Hasil dari penelitian ini yaitu praktik sewa rahim terkait dengna 

perjanjian sewa rahim tidak memungkinkan untuk dilakukan di indonesia 

karena bertentangan dengan KHUPer, Undang-undang, kesusilaan dan 

ketertiban umum. Sedangkan hak anak yang didapatkan adalah hak waris 
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melalui wasiat, hak perwalian melalui wali hakim dan hak alimentasi. 

Pemikiran pembeda dengan penelitian ini adalah kajian yang dilakukan 

berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, sehingga hasil 

dari penelitiannya berdasarkan analisis dari hukum-hukum serta norma yang 

berlaku. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan syar’I, dan 

lebih menitik beratkan kepada hak anak hasil sewa rahim. Merumuskan status 

dan hak anak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pandangan 

hukum Islam. 

E. Kerangka Teoretis 

Dalam penyusunan kerangka teori,peneliti melakukan kajian literatur dengan 

tujuan mencari, menelaah dan memilah sumber dan bahan pustaka yang relevan 

dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, kerangka berfikir yang akan 

digunakan dalam pelaksanaan penelitian disusun dengan merujuk kepada tinjauan 

pustaka. Selain itu, kerangka berfikirberfungsi sebagai kerangka analitis yang akan 

digunakan dalam memahami dan menjelaskan data yang diperoleh dari sumber data. 

Dengan kata lain, bahwa kajian pustaka/literatur digunakan sebagai landasan dan 

kerangka acuan dalam melaksanakan penelitian.
51

 

Berdasarkan hal tersebut, demi memudahkan rencana penelitian, dipandang 

perlu sebuah alur penelitian dalam bentuk kerangka teoretis. Berikut gambaran dan 

penjelasan kerangka berpikir yang hendak dilalui dalam penelitian ini: 
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Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqh, Jilid I (Cet. I; Bogor: Kencana,2003), h. 77. 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Allah swt. menyerukan kepada hamba-Nya agar jangan berputus asa atas 

cobaan yang diberikan kepadanya. 

2. Sewa rahim adalah salah satu jalan yang ditempuh beberapa orang secara 

diam-diam guna mendapatkan keturunan. Hal tersebut dilakukan karena rahim 

istri  dari pasangan yang sah tersebut memiliki kendala sehingga tidak bisa 

ditanam di rahim istrinya, maka dari itu digunakan sewa rahim untuk 

mengandung dan melahirkan dengan perjanjian yang telah disepakati. 

Hubungan Hukum Anak Hasil 

Surrogate Mother Dengan   

Ayah Biologis 

Syarat Hubungan 

Hukum 

- Sperma dan ovum 

suami istri 

- Surrogate Mother/ 

sewa rahim 

- Kontrak yang sah 

- Hubungan darah 

Status Hukum 

Keperdataan Anak 

 

Anak di luar nikah 

Hubungan Hukum 

Keperdataan 

- Hak perlindungan 

- Hak biaya hidup 

-  Hak biaya 

kesehatan 

- Hak biaya 

pendidikan 

- Wasiat wajibah 

HUBUNGAN HUKUM ANAK 

HASIL SEWA RAHIM DENGAN 

AYAH BIOLOGISNYA SAH 

MENURUT HUKUM ISLAM 
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3. Meskipun anak tersebut hasil dari surrogate mother/sewa rahim yang 

dilahirkan dari ibu pengganti, tetap saja anak tersebut merupakan anak 

biologis dari orang tuanya (asal dari sperma dan ovum) dan statusnya sebagai 

anak di luar nikah. 

4. Hubungan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya tidak diperbolehkan 

dalam hal: menjadi ahli waris, perwalian dari orang tuanya serta tidak 

menggunakan nama fam pada namanya. Meskipun demikian orang tuanya 

diwajibkan memberikan hak perdata lainnya berdasarkan putusan mahkamah 

konstitusi yang dalam hukum islam dikenal dengan sanksi ta’zir sebagai 

hukuman atas perbuatan mereka (orang tua biologis). 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan salah satu unsur penting dan penentu 

keberhasilan suatu penelitian, karena termasuk dalam masalah pokok terkait 

pengumpulan dan pengolahan data hingga menghasilkan penelitian yang valid. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah jenis penelitian kualitatif, yang sering 

disebut dengan penelitian kepustakaan (library research) yaitu usaha untuk 

menemukan, mengembangkan, mengumpulkan data-data dari pustaka, buku-buku 

atau karya tulis yang relevan dengan masalah yang diteliti yang mana analisis data 

bersifat kualitatif yaitu upaya yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan 

data, memilah-milanya menjadi suatu yang dapat dikelolah, mencari serta 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari dan memutuskan apa yang 

dibaca dan mudah difahami dan diinformasikan kepada orang lain. 

2. Pendekatan Penelitian 
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Metode pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan syar’i. Pendekatan syar’I yaitu pendekatan yang menelusuri 

pendekatan syariat Islam Seperti Al-Qur’an dan hadis yang relevan dengan masalah 

yang dibahas.
52

  

3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Dalam Penelitian ini, metode pengumpulan data merupakan hal yang utama 

karena untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu tanpa metode pengumpulan 

data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

diharapkan. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan melakukan penelitian 

dengan melalui standar data yang diharapkan. Maka dari itu penulis melakukan 

penelitian dengan melalui library research yaitu mengumpulkan data-data melalui 

bacaan dan literatur-literatur yang ada ikatannya dengan pembahasan penulis. 

Sumber data yang digunakana dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

digunakan yaitu studi kepustakan dengan mengumpulkan data dan mempelajari 

sejumlah literature, seperti Al-Qur’an dan Hadist, Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

buku-buku, jurnal-jurnal, perundang-undangan  dan literatur lainnya. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca sejumlah literatur-

literatur atau karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian dan 

mengolahnya dengan menggunakan metode kualitatif. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan beberapa tahap yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Mencari data dan informasi dengan mengumpulkan serta membaca 

sejumlah literatur atau karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan 
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Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama  (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 

100. 
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proses fertilisasi in vitro dan hal-hal yang berkaitan dengan sewa rahim 

dan juga yang berkaitan dengan anak diluar perkawinan menurut putusan 

MK No.46/PUU-VIII/2010 kemudian dijadikan sebagai sumber data. 

b. Penelaan terhadap buku-buku yang telah dipilih dikumpulkan, dengan 

memilih beberapa referensi yang berkaitan dengan objek penelitian untuk 

dijadikan sumber data primer. Di samping itu, dilengkapi sumber data 

sekunder yang menunjang sumber data primer. 

c. Menerjemahkan literatur berbahasa Inggris yang telah dipilih ke dalam 

bahasa indonesia, bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah 

ini. 

d. Menganalisa data-data dan informasi yang telah dikumpulkan dan 

senantiasa menganalisis sesuai dengan pokok-poko dari penelitian ini. 

4. Metode Analisis Data 

Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan yang akurat, maka 

penulis menggunakan metode pengelolaan dan analisis data dengan cara kualitatif 

deskriptif dengan metode deduktif. Dengan metode ini, teori digunakan sebagai awal 

menjawab pertanyaan penelitian dengan menjadikan teori sebagai alat, ukuran dan 

bahkan instrumen untuk membangun hipotesis, sehingga peneliti secara tidak 

langsung akan menggunakan teori sebagai “kacamata kuda”nya dalam melihat 

masalah penelitian.
53

  

Seluruh data yang yang berhasil diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan 

selama proses penelitian dari data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian 
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M.Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif;Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu 

Sosial Lainnya, Edisi II (Cetakan V; Jakarta: Kencana, 2011), h. 26. 
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disajikan secara deskriptif yaitu menuliskan, menjelaskan dan memaparkan 

permasalahan yang timbul di dalam hubungan hukum dari anak yang lahir dari 

surrogate mother/sewa rahim dengan ayah biologisnya jika ditelaah berdasarkan 

putusan MK No. 46/VIII/2010. Guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami 

secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menjelaskan bagaimana syarat subtantif hubungan anak dengan 

ayah biologisnya perspektif hukum islam berdasarkan telaah putusan MK 

No.46/VIII/2010. 

b. Untuk menjelaskan bagimana status hukum anak hasil dari sewa rahim 

jika ditelaah pada putusan MK No.46/VIII/2010 perspektif hukum Islam. 

c. Untuk menjelaskan bagaimana hubungan hukum keperdataan anak hasil 

dari surrogate mother jika ditelaah pada putusan MK No.46/VIII/2010 

perspektif hukum Islam 

2. Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat 

sebagai berikut: 

a. Media pengetahuan atau sebagai wadah yang dapat digunakan untuk 

menambah wawasan baru bagi mahasiswa/mahasiswi yang ingin mengkaji 

atau mendalami tentang praktik surrogate mother dalam pandangan 

hukum Islam. 

b. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan di hukum keperdataan bagi 

para akademisi, mahasiswa dan dunia pendidikan pada umumnya, 

khususnya mahasiswa dalam bidang hukum Islam dalam kaitannya 
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dengan penentuan nasab dan hak keperdataan anak dalam praktik 

surrogate mother (sewa rahim). 

c. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran serta pertimbangan dalam mengkaji referensi dan penelitian 

lainnya dalam hal hubungan hukum antara anak hasil sewa rahim dengan 

ayah biologis berdasarkan putusan MK No.46/VIII/2010. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG SURROGATE MOTHER 

A. Sejarah Surrogate Mother 

Setiap orang memiliki hak untuk membentuk suatu keluarga serta melanjutkan 

keturunan dengan jalan perkawinan yang sah. Namun tidak semua perkawinan 

dikaruniai keturunan sebagai pelengkap kebahagiaan mereka. Hal tersebut dapat 

disebebkan oleh kelainan dari salah satu kedua pasangan suami isteri pada alat 

reproduksinya. Jalan yang sering ditempuh ditempuh adalah dengan melakukan 

pengangkatan anak. Dalam perkembangannya, timbul suatu keinginan agar anak 

tersebut memiliki hubungan genetik dengan mereka. Inseminasi buatan adalah salah 

satu cara yang dapat dilakukan terkhusus pada jalan surrogate mother  (sewa rahim) 

jika terjadi kelainan reproduksi pada pasangan tersebyt (isteri).1   

Salah satu kemajuan dalam bidang kedokteran yaitu pada tahun 1979-an 

ditemukann cara pengawetan sperma dan metode pembuahan di luar rahim yang 

disebut dengan In Vitro Fertilization (IVF). In Vitro Fertilization (IVF) merupakan 

penyatuan atau pembuahan benih laki-laki (sperma) dengan benih perempuan (ovum) 

dalam suatu cawan petri di laboratorium, yang mana setelah terjadinya penyatuan 

yang menghasilkan zygote akan diimplantasikan atau ditanam kembali ke rahim 

wanita. Jika di tanam pada rahim wanita yang merupakan asal dari benih disebut 

dengan bayi tabung, dan jika ditanam pada rahim wanita lain yang tidak mempunyai 

hubungan dengan sumber benih disebut dengan surrogate mother (ibu pengganti).2 

                                                           

1Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dkk, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam 

Perspektif Hukum Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 1 

2Desriza Ratman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa 

Rahim Di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 2. 
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Sewa rahim (gestational agreement) merupakan salah salah satu dari delapan 

jenis teknologi Fertilization In Vitro (IVF). Kemunculan sewa rahim tidak dapat 

dilepaskan dari awal munculnya teknologi bayi tabung itu sendiri, dikarenakan sewa 

rahim merupakan salah satu jenis dari bayi tabung.3 Praktik sewa rahim dilakukan 

dengan tujuan membantu pasangan suami isteri yang mengalami gangguan 

reproduksi, terutama bagi wanita yang mengalami masalah serius pada organ 

reproduksinya yang membuat dia tidakdapat hamil. Hal ini biasanya disebabkan oleh 

gangguan rahim/rahim lemah, kanker, cacat, atau tidak memiliki rahim karena telah 

diangkat ketika operasi.4 

Dalam suatu penelitian menunjukkan hasil bahwa kurang lebih 10% 

daripasangan suami isteri tidak dikaruniayai keturunan (infertile), sedangkan kecil 

kemungkinan bagi mereka melakukan adopsi anak. Penyebab infertilitas kira-kira 

40% karena kelainan pada pria, 15% karena kelainan pada leher rahim, 10% karena 

kelainan pada rahim, 30% karena kelainan saluran telur dan kelainana peritoneal, 

20% kelainan pada ovarium, dan 5% karena hal-hal lain. jika di total kejadiannya 

melebihi 100%, karena kira-kira pada 35% pada suami isteri terdapat kelainan yang 

multiple.5    

Seiiring berkembangnya zaman, teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk 

menyimpan sperma dan zigot sehingga dapat digunakan sesuai kemauan, salah 

                                                           

3Salim Hs, Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h.8. 

4Indar, Muh. Alwy  Arifin, dkk, Hukum Dan Bioetik Dalam Perspektif Etika Dan Hukum 

Kesehatan (Sleman; Deepublish, 2019), h.77. 

5Zahrowati, “Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) dengan Menggunakan Sperma Donor dan 

Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata”, HORLEV, vol. 1, no. 2, 

(September 2017) http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/viewFile/3642/3136 (Diakses 25 

September 2020) 
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satunya dapat digunakan dalam metode Surrogate mother (IVF-Embryo Transfer- 

Surrogate mother). Pelaksanaan surrogate mother awalnya banyak terdapat pada 

negara-negara yang sistem hukumnya membolehkan terjadinya transfer embrio. 

Negara yang memperbolehkan transfer sperma, yaitu USA, Inggris, Austria, 

Australia, Jerman, Denmark, Finlandia, Prancis Israel, Jepang, Norwegia, Singapura. 

Sedangkan yang memperbolehkan transfer ovum, yaitu USA, Inggris, Austria, 

Australia dan Israel.6 

Beberapa tahun terakhir telah terlihat pertumbuhan dan penggunaan ibu 

pengganti untuk membantu pasangan memulai sebuah keluarga. Di Inggris, 

pelaksanaan ibu pengganti legal untuk dilakukan, tetapi banyak negara Eropa lainnya 

seperti Perancis, Jerman, Italia, dan Spayol pelaksanaannya dilarang. Beberapa 

negara yang mengizinkan, memiliki peraturan khusus tentang penggunaannya. 

Misalnya di Israel, persyaratan untuk menggunakan ibu pengganti hanya pasangan 

sah yang tidak subur serta ibu pengganti harus lajang atau bercerai. Pelaksanaan ini 

berada dalam otoritas negara yang diawasi oleh komite publik.7  

Teknologi bayi tabung pertama kali dilakukan oleh Dr. P. C. Steptoe dan Dr. 

R. G. Edwards pada pasangan suami isteri John Brown dan Lislie. Sperma dan ovum 

yang digunakan berasal dari suami isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke 

                                                           

6Desriza Ratman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa 

Rahim Di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 36-37. 

7V. Jadva, L. Blake, dkk, “Surrogacy Families 10 Years On: Relationship With The 

Surrogate, Decisions Over Disclosure And Children’s Understanding Od Their Surrogacy Origins” 

Human Reproduction, vol. 27, no. 10, (Juli 2012) 

https://academic.oup.com/humrep/article/27/10/3008/750058  (Diakses 8 Desember 2020). 
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rahim isterinya. Tanggal 25 Juli 1978, lahirlah bayi tabung pertama di dunia seorang 

bayi laki-laki bernama Loise brown di Oldham Inggris dengan berat 2.7 kg.8 

Antara tahun 1976 hingga awal 1988, di Amerika Serikat dan Eropa banyak 

pasangan yang menggunakan jasa ibu pengganti. Tercatat ada 600 anak-anak lahir 

dari hasil sewa rahim meskipun pelaksanaannya masih berstatus illegal. Meski 

demikian, adanya hubungan yang saling menguntungkan membuat surrogate ini  

banyak diminati. Surrogate Mother sebagai solusi atas permasalahan reproduksi 

calon ibu dan juga membawa keuntungan finasial bagi wanita-wanita yang 

memerlukan tambahan uang. Di Eropa bayaran menjadi ibu pengganti bisa mencapai 

56.640 Euro.9  

Di Amerika Serikat para ibu pengganti melakukannya karena ingin bisa 

mendapatkan pengalaman mengandung. Mereka yakin, dengan mengandung mereka 

bisa belajar mengatasi masalah emosi dan memupuk naluri keibuan, sekaligus dapat 

membantu para isteri yang tidak memiliki anak. Hal tersebut sangat jauh berbeda di 

negara India. Wanita di India melakukan sewa rahim untuk memperbaiki ekonomi 

keluarga. Setiap tahunnya sewa rahim memberikan pemasukan sebesar 445 dolar 

Amerika atau sekitar Rp. 4 Trilliun.10 

Seiring pekembangan zaman terjadi pergeseran subtansi dari sewa rahim. 

Negara-negara yang melegalkan pelaksanaan sewa rahim difasilitasi oleh pemerintah 

                                                           

8Koes Irianto, Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 

315. 

9Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dkk, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam 

Perspektif Hukum Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 3. 

10Triono Wahyu Sudibyo, “Fakta-Fakta Unik yang Harus Kamu Ketahui Soal Sewa Rahim ”, 

health.detik.com, 26 Desember 2017. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3785640/fakta-

fakta-unik-yang-harus-kamu-ketahui-soal-sewa-rahim (18November 2020) 
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setempat dengan membuatkan sebuah badan khusus yang menangani serta 

membuatkan visa khusus dan visa medis.11 India dan beberapa negara bagian di 

Amerika serikat mengkomersialkan pelaksanaan ibu pengganti. Amerika Serikat 

memiliki organisasi untuk memfasilitasi kontak antara pasangan dan ibu pengganti, 

dan kontrak hukum dibuat antara pihak-pihak yang terlibat. Di Inggris Raya, ibu 

pengganti komersial dilarang, jika ada maka hanya dikenakan membayar biaya yang 

wajar kepada pasangan yang diberiizin dan kontrak yang disepakati tidak mengikat 

secara hukum. Kemudian bagi individu illegal  untuk mengiklankan bahwa mereka 

membutuhkan atau bersedia bertindak sebagai ibu pengganti.12 

Umumnya pengguna jasa sewa rahim berasal dari orang kaya dan 

berpendidikan. Dalam buku ini disebutkan bahwa sekitar 64% yang memesan dari 

agensi memiliki pendapatan rumah tangga lebih dari 50.000 Dollar Amerika Serikat, 

dengan tambahan pendapatan 28% yaitu sekitar 30.000 sampai 50.000 Dollar 

Amerika Serikat per tahun. Secara keseluruhan, sedikitnya 37% dari pengguna jasa 

sewa rahim mereka dari golongan berpendidikan perguruan tinggi, sementara 54% 

telah menyelesaikan pascasarjana13  

Praktik sewa rahim pertamakali dilakukan pada tahun 1987, di Afrika Selatan. 

Seorang ibu, Edith Jones, melahirkan kembar tiga anak-anak hasil pencangkokan 

embrio putrinya, Suzanne dan suaminya. Hal ini dilakukan karena Suzanne tidak 

                                                           

11Desriza Ratman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa 

Rahim Di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 38. 

12V. Jadva, L. Blake, dkk, “Surrogacy Families 10 Years On: Relationship With The 

Surrogate, Decisions Over Disclosure And Children’s Understanding Od Their Surrogacy Origins” 

Human Reproduction, vol. 27, no. 10, (Juli 2012) 

https://academic.oup.com/humrep/article/27/10/3008/750058  (Diakses 8 Desember 2020). 

13Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dkk, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam 

Perspektif Hukum Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 6. 
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memiliki kandungan sejakia lahir. Proses pembuahannnya dilakukan di rumah sakit 

BMI Park, Nottingham. Inilah pertama kalinya praktik sewa rahim, dimana seorang 

putri (Suzanne) yang menyewa rahimibunya (Edith Jones) untuk mengandung embrio 

dari dirinya dan suaminya.14 Hal yang sama pun pernah terjadi di Indonesia, tepatnya 

di Papua. Seorang ponakan menyewa rahim tantenya agar dapat mendapatkan 

keturunan. Praktik sewa rahim di Amerika dan Eropa, praktik sewa rahim merupakan 

hal yang telah lumrah dilakukan. Yang paling baru adalah yang dilakukan oleh oleh 

Kim Kardashian dan Kanye West. Sebelumnya mereka telah melakukan sewa rahim 

untuk anak ketiga mereka kemudian mereka berencana lagi untuk menggunakan jasa 

sewa rahim untuk anak keempat mereka.15 

Di Indonesia, secara formal sampai saat ini praktik surrogate mother (sewa 

rahim) belum dilakukan. Namun dalam praktiknya banyak perilaku yang mengarah 

kepada dilakukannya dapat dilihat dengan ditemukannya wanita muda yang berasal 

dari Indonesia yang menyatakan dirinya bersedia menjadi surrogate mother.16 

Terlebih sejak ada pemberitaan seorang “artis terkenal” (apakah berita benar atau 

gosip). Pengacara dari artis tersebut mengatakan bahwa artis tersebut telah disewa 

rahimnya oleh sepasang suami istri dengan suatu imbalan materi dan sebuah mobil 

mewah, walaupun yang bersangkutan menyangkalnya. Hal ini membuktikan bahwa 

                                                           

14Luthfi As-Syaukani, Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer, 

(Bandung: Pustaka Hidayah, 1998) 

15Fadhila Auliya Widia Putri, “Sewa Rahim”, id.theasianparent.com. 

Https://Id.Theasianparent.Com/Sewa-Rahim (18 November 2020 

16Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dkk, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam 

Perspektif Hukum Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 4-5. 
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tidak menutup kemungkinan praktik ini sudah terjadi (mungkin secara diam-diam) 

atau bakal terjadi.17 

Pada awalnya hanya pasangan suami isteri saja yang boleh melakukan pross 

Surrogacy tapi dalam perkembangannya homoseksual juga boleh melakukan proses 

Surrogacy. Jumlah homoseksual individual atau pasangan yang mencari untuk 

menyewa surrogate mother secara konsisten dilaporkan tidak lebih dari satu persen, 

tapi tiga agensi telah mencari surrogate untuk sepasang homoseksual perempuan. 

Sekitar 25% adalah Katolik, proporsi yang sama dengan Yahudi, dan sekitar 42% 

Protestan.18 

B. Pengertian Surrogate Mother 

Prokreasi (vootplanting) atau reproduksi merupakan suatu upaya manusia 

untuk melanjutkan keturunan yang telah menjadi hak kodrati, dan juga merupakan 

salah satu dari tiga hak dasar yang diberikan oleh Allah swt. yaitu setiap makhluk 

hidup (termasuk manusia) ingin memperoleh keturunan meskipun tak dapat 

dipungkiri adanya keterbatasan sebagai penghalang.19 Setiap manusia, terkhusus pada 

perempuan bahwa memiliki keturunan dapat menjadikannya sebagai wanita 

seutuhnya. Anak juga dianggap sebagai pelengkap dan penyempurna kebagaiaan di 

dunia. 

Hak bereproduksi merupakan hak asasi manusia yang menjamin pemenuhan 

seorang ibu yang memiliki gangguan dalam bereproduksi dan sulit untuk 

                                                           

17Desriza Ratman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa 

Rahim Di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 39.. 

18Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dkk, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam 

Perspektif Hukum Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 5-6. 

19Desriza Ratman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa 

Rahim Di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 34. 
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mendapatkan keturunan. Usaha yang dapat dilakukan guna mendapat keturunan dapat 

dilakukan secara alami yaitu seksual maupun dengan cara tidak alami dengan bantuan 

teknologi. Teknologi bantuan reproduksi yang dapat menjadi solusi yaitu dengan 

jalan bayi tabung. Namun proses pelaksanaan bayi tabung tidak dapat dilakukan jika 

ada kelainan pada rahim calaon ibu, maka jalan yang ditawarkan adalah sewa rahim 

(surrogate mother).20 

Surrogate mother secara harfiah disamakan dengan istilah “ibu pengganti” 

atau “ibu wali”.21 Dalam arti sebenarnya, Surrogate mother adalah “some one who 

takes the place of another person” (seseorang memberikan tempat untuk orang 

lain).22 Surrogate mother merupakan teknik bayi tabung, yang dimana sperma dan 

ovum pasangan suami isteri diproses dalam tabung, lalu dimasukkan ke dalam rahim 

orang lain, bukan ke rahim isteri. Perempuan yang bersedia untuk dititipkan 

embrionya disebut dengan surrogate mother dan pasangan suami isteri yang 

menggunakan jasa surrogate mother disebut dengan intended parent. Selama proses 

kehamilan hingga melahirkan surrogate mother ini diberikan biaya untuk memenuhi 

semua kebutuhannya. Ketika anak tersebut sudah lahir, maka surrogate mother harus 

menyerahkannya kepada intended parent.23 Perjanjian ini disebut dengan gestational 

agreement. 

                                                           

20Clarissa Pardosi, “Legalitas Praktiksewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Pidana Di 

Indonesia”Https://Www.Researchgate.Net/Publication/337823999_Legalitas_Praktik_Sewa_Rahim_D

alam_Perspektif_Hukum_Pidana_Di_Indonesia, (Diakses 25 Agustus 2018)  

21Desriza Ratman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa 

Rahim Di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 35. 

22Desriza Ratman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa 

Rahim Di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 3. 

23Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dkk, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam 

Perspektif Hukum Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 13. 
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Terdapat beberapa alasan mengapa pasangan suami isteri ingin melakukan 

kontrak sewa rahim. Alasan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Seorang wanita tidak mempunyai harapan untuk mengandung secara alami 

karena mempunyai penyakit atau kecacatan yang menghalaginya untuk 

mengandung dan melahirkan anak; 

2. Rahim wanita tersebut dibuang karena pembedahan; 

3. Wanita yang ingin menjaga kecantikan tubuhnya dengan mengelakkan diri 

dari akibat kehamilan; 

4. Wanita masih ingin memiliki anak namun sudah menopause; 

5. Wanita yang ingin mencari pendapatan dengan jalan menyewakan 

rahimnya ke orang lain.24 

Teknik surrogate mother awalnya merupakan metode proses bayi tabung. 

Berbeda dengan proses bayi tabung yang zigot yang telah menyatu ditanam pada 

rahim calon ibu dari pasangan yang sah, sedangakan surrogate mother ditanam pada 

rahim wanita lain yang telah disepakatidalam sebuah perjanjian untuk mengandung 

dan melahirkannya. Teknik surrogate mother bisa juga dilakukan dengan cara 

pengawetan zygote dan atau sperma.  Pembekuan ini dilakukan bila mana suatu saat 

nanti sang isteri ingin mempunyai anak dari suaminya namnun suaminya telah 

meninggal.25 Lebih spesifik, prosedur sewa rahim dapat dijelaskan melalui beberapa 

tahapan, yaitu: 

1. Pengobatan Merangsang Indung Telur 

                                                           

24Ditha Fauziah, “Sewa Rahim Dilihat Dari Etika Profesi Kebidanan” Blog Midwiferies. 

http://bidanbrownybear.blogspot.com/2012/02/sewa-rahim-dilihat-dari-etika-profesi.html (8 Desember 

2020) 

25Desriza Ratman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa 

Rahim Di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 40. 
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Pada tahap ini, isteri diberi obat yang merangsang indung telur, sehingga 

dapat mengeluarkan banyak ovum. 

2. Pengambilan Sel Telur 

Apabila sel telur isteri sudah banyak, maka dilakukan pengambilan sel 

telur yang akan dilakukan dengan suntikan lewat vagina di bawah 

bimbingan Ultrasonography (USG). 

3. Pembuahan atau Fertilisasi Sel Telur 

Setelah berhasil mengeluarkan sendiri spermanya. Kemudian, sperma 

akan diproses dan diseleksi, sehingga sel-sel sperma suami yang baik saja 

yang akan dipertemukan dengan sel-sel telur isteri dalam tabung gelas di 

laboratorium. Keesokan harinya, diharapkan sudah terjadi pembelahan sel. 

4. Pemindahan Embrio 

Jika telah terjadi fertilisasi sebuah sel telur dengan sebuah sperma, maka 

terciptalah hasil pembuahan yang akan membelah menjadi beberapa sel, 

yang disebut dengan embrio. Embrio inilah yang akan dipindahakan 

melalui vagina ke dalam rongga rahimibu penggantinya, setelah 2-3 hari 

kemudian. Di sinilah letak perbedaan antara bayi tabung yang 

menggunakan rahim isteri, dengan bayi tabung menggunakan rahim ibu 

pengganti. Jika bayi tabung yang menggunakan rahim isteri, maka embrio 

dipindahakan melalui vagina ke dalam rongga rahim isteri. Begitu juga 

pada bayi tabung yang menggunakan rahim ibu pengganti, maka embrio 

dipindahkan ke dalam rahimibu pengganti. 

5. Pengamatan Terjadinya Kehamilan   
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Tahap ini merupakan tahap terakhir. Setelah terjadi implantasi embrio, 

maka tinggal menunggu apakah akan terjadi sebuah kehamilan. Jika 14 

hari pasca pemindahan embrio tidak terjadi haid, maka dilakukan 

pemeriksaan kencing untuk menentukan adanya kehamilan.26    

Pelaksanaan surrogate mother diberbagai negara telah legal untuk dilakukan 

bahkan telah menjadiotoritas pemerintah setempat dengan peraturan yang ketat. 

Adapun persyaratan jika ingin menjadi surrogate mother, antara lain sebagai berikut: 

1. Umur tidak lebih dari40 tahun; 

2. Sehat secara jasmani dan rohani; 

3. Mempunyai rahimyang sehat dan kuat; 

4. Mempunyai minimal satu anak; serta 

5. Ada persetujuan dari suaminya. 

Alasan yang paling sering diutarakan ketika ditanya alasan bersedia menjadi 

surrogate mother adalah kesalahan dan rasa bersalah masa lalu, dimana dahulu 

pernah melakukan aborsi, atau berasal dari keluarga adopsi. Sehingga muncul rasa 

ingin membantu pasangan yang tidak dapat mendapatkan keturunan dengan percuma 

atau tidak dibayar. Ada juga, memilih menjadi surrogate mother tanpa dibayar karena 

mereka menyukai kehamilan, mereka menyukai saat terjadi perubahan tubuh ketika 

hamil, proses saat kehamilan walaupun sakit. Meskipun pada akhirnya tidak dapat 

membesarkan anak tersebut secara finansial atau sebaginya, mereka tetap merasa lega 

telah melahirkan seorang anak. 

Status wanita yang menjadi surrogate mother terbagi atas dua, yaitu: 

                                                           

26Salim Hs., Bayi Tabung Tinjauan Apek Hukum Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 33-

34. 
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1. Wanita yang tidak terikat perkawinan, dalam hal ini gadis atau janda; 

2. Wanita yang terikat perkawinan, dalam hal ini wanita yang masih berstatus 

isteri.27 

Wanita yang menjadi surrogate mother tanpa adanya kompensasi memberikan 

alasan mengapa mereka ingin melakukan hal tersebut, di antaranyasebagai berikut: 

1. Wanita tersebut ingin memberikan “kehamilan yang sempurna”. 

Maksudnya Wanita tersebut ingin melahirkan seorang anak di rumah, 

namun sering merasa kecewa karena ia melahirkan di rumah sakit, bukan 

di rumah. 

2. Wanita tersebut rela menjadi surrogate mother tanpa kompensasi apa pun 

karena dia tidak pernah hamil karena suaminya menjalani vasektomi28, 

dan dia “ingin mengalami rasanya mempunyai anak”.   

3. Wanita rela menjadi surrogate mother tanpa dibayar karena dia adalah 

seorang gynecologist yang percaya setelah menjadi surrogate mother dan 

melahirkan, dia akan menjadi dokter yang baik. 

Meskipun ada wanita yang rela menjadi surrogate mother secara suka rela, 

dalam kenyataannya tidak banyak wanita yang ingin melakukan hal tersebut. Hanya 

sedikit wanita yang ingin melakukan tanpa kompensasi, dikarenakan banyaknya 

permintaan untuk surrogacy oleh pasangan yang infertil. Pengacara yang membuat 

kesepakatan dalam perjanjian tersebut sangat menganjurkan adanya kompensasi yang 

diberikan kepada surrogate mother. Alasannya karena sangat sedikitnya wanita yang 

                                                           

27Desriza Ratman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa 

Rahim Di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 42. 

28“Vasektomi adalah operasi kecil (bedah minor) yang dilakukan untuk mencegah 

transportasi sperma pada testis dan penis”. Wikipedia Ensiklopedia Bebas. “Vasektomi” 

https://id.wikipedia.org/wiki/Vasektomi  
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ini menjadi surrogate mother yang tidak dibayar. Contohnya yang terjadi pada Noel 

Keana, yang menuntut pengadilan Michigan, negara bagian Amerika Serikat. 

Tuntutan tersebut diajukan karena dilarangnya pembayaran kompensasi kepada 

surrogate mother, meskipun pada kahirnya tuntutannya kalah dipengadilan.29 

Dikatakan surrogate mother apabila telur harus berasal dari sang ibu biologis, 

sedangkan bila sel telur berasal dari donor bukanlah dikatakan sebagai kasus 

surrogate mother. Inti dari proses ini adalah adanya pengelihan hak mengandung dan 

melahirkan dari seorang wanita yang dialihkan ke wanita lain dengan sejumlah 

imbalan dengan dalih apapun, baik secara medis maupun secara estetis. 

Bentuk-bentuk penyewaan rahim dapat dilakukan sebagai berikut: 

1. Benih isteri (ovum) disewakan dengan benih suami (sperma), kemudian 

dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Proses ini digunakan dalam 

keadaan isteri memiliki benih yang baik, tetapi rahimnya dibuang karena 

pembedahan, kecatatan akibat penyakit yang kronik atau sebab-sebab yang 

lain. 

2. Sama dengan bentuk pertama, kecuali benih yang telah disewakan 

dibekukan dan dimasukkan ke dalam rahim ibu tumpang selepas kematian 

pasangan suami isteri itu. 

3. Ovum isteri disewakan dengan sperma laki-laki lain yang bukan suaminya 

dan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. keadaan ini apabila suami 

mandul dan isteri ada halangan atau kecatatan pada rahimnya tetapi benih 

isteri dalam keadaan baik. 

                                                           

29Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dkk, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam 

Perspektif Hukum Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 5-7. 
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4. Sperma suami disewakan dengan ovum wanita lain, kemudian dimasukkan 

ke dalam rahim wanita lain. keadaan ini berlaku apabila isteri menderita 

panyakit pada ovary dan rahimnya tidak mampu untuk hamil, atau isteri 

telah mencapai tahap menopause. 

5. Sperma suami dan ovum isteri disewakan, keudian dimasukkan ke dalam 

rahim isteri yang lain dari suamiyang sama. Dalam keadaan ini isteri yang 

lain sanggup mengandung anak suaminya dari isteri yang tidak boleh.30 

Dari keempat bentuk di atas, yang benar-benar memenuhi kriteria surrogate 

mother adalah nomor 1, 2, dan 3 yang biasa disebut dengan gestational agreement 

atau gestational surrogate.31 

Ada dua jenis surrogate mother, yaitu genetik dan kehamilan. Pertama, 

Surogasi genetik disebut juga dengan surogasi tradisional, parsial atau lurus, yang 

mana ibu pengganti juga merupakan ibu genetik dari anak tersebut. Pembuahan 

biasanya terjadi dengan inseminasi buatan menggunakan sperma calon ayah dan 

dapat dilakukan tanpa harus ke klinik. Kedua, surogasi gestasional disebut juga 

sebagai ibu pengganti penuh atau induk. Pada proses yang kedua ini harus dilakukan 

di klinik menggunakan metode In Vitro Fertilization (IVF). Embrio yang ditransfer 

dapat dibuat menggunakan gamet pasangan suami isteri atau sperma calon ayah dan 

sel ovum donor. Calon surrogate mother biasanya sudah dikenal oleh sang isteri 

karena berasal dari anggota keluarga atau teman. Atau tidak dikenal sama sekali 

                                                           

30Indar, Muh. Alwy  Arifin, dkk, hukum dan bioetik dalam perspektif etika dan hukum 

kesehatan (Sleman; Deepublish, 2019), h. 80. 

31Desriza Ratman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa 

Rahim Di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h.  40-42. 
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karena mereka bertemu melalui pihak ketiga, baik melalui organisasi atau dari 

teman.32  

Dalam perkembangan teknologi kedokteran surrogate mother dapat dilakukan 

dalam berbagai cara, yaitu: 

1. Benih yang akan ditanam berasal dari pasangan suami isteri kemudian 

ditanam kembali ke rahim isteri; 

2. Salah satu benih donor (baik sperma atau ovum) yang kemudian ditanam 

ke rahimisteri; 

3. Benih berasal dari pasangan suami isteri, tetapi ditanam pada rahim wanita 

lain.33 

Berdasarkan penjelasan di atas, surrogate mother dibagi menjadi tiga jenis, 

yaitu: 

1. Traditional Surrogacy (Surogasi Tradisional) 

Surogasi tradisional adalah kehamilan yang terjadi yang dimana ovum berasal 

dari surrogate mother yang dibuahi oleh sperma yang berasal dari laki-laki yang 

bukan pasangan surrogate mother. Setelah anak tersebut lahir, maka anak tersebut 

diserahkan untuk kemudian diasuh oleh laki-laki tersebut dan pasangannya. Jadi yang 

menjadi orang tua biologisnya sudah jelas, ayah asal dari pendonor sperma dan 

ibunya adalah surrogate mother yang memberikan ovum. Maka dapat simpulkan 

bahwa, pembuahan sel sperma dan ovum dilakukan secara langsung. Artinya si suami 

                                                           

32V. Jadva, L. Blake, dkk, “Surrogacy Families 10 Years On: Relationship With The 

Surrogate, Decisions Over Disclosure And Children’s Understanding Od Their Surrogacy Origins” 

Human Reproduction, vol. 27, no. 10, (Juli 2012) 

https://academic.oup.com/humrep/article/27/10/3008/750058  (Diakses 8 Desember 2020). 

33Muntaha, “Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia” Mimbar Hukum, 

vol. 25, no. 1 (Februari 2013) https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16101/10647 (Diakses 12 

November 2020).  
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(pasangan yang sah) melakukan hubungan secara langsung dengan surrogate mother. 

Dan ketika surrogate mother itu hamil dan melahirkan anak tersebut, dia 

menyerahkannya kepada laki-laki dan pasangannnya (suami isteri). 

Pada umumnya, surogasi ini dilakukan apabila isteri tidak lagi memproduksi 

sel telur. Di luar negeri, khususnya di negara-negara yang melegalkan hubungan 

sesama jenis (homoseksual), hal ini juga dilakukan jika ingin mendapatkan 

keturunan. Oleh karena pasangannya (laki-laki) tidak dapat menghasilkan sel terul 

dan mengandung maka mereka menyewa rahim dari wanita lain. 

2. Gestational Surrogacy (Surogasi Gestasional) 

Surogasi gestasional merupakan surogasi yang paling umum dilakukan, 

khususnya negara-negara yang melegalkan, seperti India. Pada surogasi jenis ini, 

kehamilan berasal dari sel telur dan ovum dari pasangan suami isteri kemudian 

dimasukkan ke dalam rahim wanita lain (surrogate mother) hingga surrogate mother 

melahirkan. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam gestational surrogacy (surogasi 

gestasional) anak yang dilahirkan oleh surrogate mother secara genetik membawa 

gen wanita dan laki-laki lain (suami-isteri), sehingga orang tua biologis dari anak 

tersebut adalah laki-laki dan perempuan asal dari sperma dan ovum (suami-isteri), 

bukan si wanita (surrogate mother) yang mengandung dan melahirkan bayi. Hal ini 

dikarenakan sel telur dan sel sperma menyatu menjadi zigot terjadi di luar (in vitro), 

akbibatnya sang surrogate mother tidak memiliki hubungan bilogis langsung dengan 

sang jabang bayi.  

3. Intended Mother 

“intended mother” diartikan sebagai “ibu yang menginginkan kehamilan” 

yang mana hak atas anak akan dialihkan kepadanya setelah sang anak lahir. Surogasi 
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jenis ini dilakukan oleh wanita lajang atau yang memiliki pasangan yang 

menghendaki kehamilannya dilakukan oleh wanita lain yang menyetujui untuk 

dihamili dengan janin dari sel telurnya sediri maupun dari hasil donasi melalui suatu 

perjanjian bisnis.  

C. Landasan Hukum Pelaksanaan Surrogate Mother 

Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan. 

Keturunan ini diharapkan tidak hanya dapat menunjang kepentingan duniawi tetapi 

juga untuk akhirat kelak, karena doa anak soleh/solehah akan mengalir terus kepada 

kedua orang tuanya meski mereka telah tiada. Banyak pasangan yang mendambakan 

sebuah keturunan, namun memiliki kesulitan meskipun telah melakukan berbagai 

cara. 

Kemajuan teknologi saat ini memberikan solusi kepada pasangan yang 

memiliki kendala untuk mendapatkan keturunan. Dengan perkembangan sains dan 

teknologi ditemukanlah teknologi untuk mendapatkan keturunan dengan pembuahan 

di luar rahim sang ibu. Surrogate mother atau biasa di sebut dengan sewa rahim, 

adalah salah satu teknologi yang dapat menjadi solusi jika sang isteri mengalami 

masalah pada rahim.34    

Teknologi reproduksi ini banyak diminati di luar negeri, bahkan telah 

dilegalkan dan langsung dibawah otoritas negara. Keinganan untuk menjadi 

surrogate mother substansinya telah bergeser, saat ini sangat jarang ditemukan 

wanita yang sukarela menjadi surrogate mother. Pelaksanaannya kini telah 

                                                           

34Muhammad Ali Hanafiyah Selian, “Surrugate Mother: Tinjauan Hukum Perdata Dan 

Islam”, Jurnal Yuridis, vol. 4 no. 2 (Desember 2017)  

https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/255/220 (Diakses18 November 2020). 
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dikomersialkan, bahkan harganya sangat fantastis. Timbul suatu pertanyaan adakah 

surrogate mother atau sewa rahim di Indonesia? 

Di Indonesia, secara umum praktik sewa rahim dilarang pelaksanaanya, 

namun fakta dilapangan berbeda. Praktik sewa rahim secara diam-diam telah 

dilakukan secara diam-diam dalam lingkup keluarga. Kasus sewa rahim yang sempat 

mencuat pada awal tahun 2009, seorang artis diberitakan menjadi surrogate mother 

dari pasangan suami isteri pengusaha. Menurut mantan pengacaranya, artis tersebut 

mendapat imbalan Rp. 50 juta dan satu unit mobil, namun sang artis tersebut 

membantahnya. 

Kasus ini sebenarnya banyak terjadi di Indonesia, hanya saja tidak mencuat 

karena belum menimbulkan masalah. Masalah baru akan muncul apabila surrogate 

mother tidak mau memberikan anak yang dikandungnya. Hal tersebut dapat muncul 

akibat naluri alamiah seorang ibu yang timbul saat mengandung, meskipun bukan 

berasal dari benihnya. Maka dari itu diperlukan adanya undang-undnag yang 

mengatur tentang sewa rahim atau ibu pengganti (surrogate mother).35 

Salah satu tujuan hukum adalah menciptakan demaian, ketertiban dan 

ketentraman masyarakat serta sifatnya yang sifatnya memaksa dan memerintah. Salah 

satu permasalahan di bidang bioetika dikedokteran (biomedical etik) atau bidang 

reproduksi (prokreasi), yang dimana setiap warga negara memiliki hak otonom untuk 

mengatur hidupnya sendiri selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum. 

Terkait dengan hak otonom, diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia. 

                                                           

35Khairatunnisa, “Keberadaan Sewa Rahim Dalam Pespektif Hukum Perdata” Lex Privatium, 

vol. 3, no. 1, (Januari 2015) https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7042 

(Diakses 25 November 2020). 
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Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah dan juga selama tidak bertentangan dengan nilai 

luhur dan norma agama36   

Dalam UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 72 huruf (b) juga mengatakan: 

Setiap orang berhak: 

1. Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, 

serta bebas paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah 

2. Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, 

paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang 

tidak merendahkan martabat manusiasesuai dengan norma agama 

3. Menentukan sendri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat 

secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama 

4. Memperoleh informasi, edukasi, dan konelingmengenai kesehatan 

reproduksiyang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.37  

Peraturan terkait larangan sewa rahim di Indonesia secara spesifik belum ada 

yang membahas. Namun larangan tersebut termuat dalam UU. 23 Tahun 1992 

Tentang Kesehatan dan peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 1992 Tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan. Sedangakan Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) juga hanya mengeluarkan fatwa tentang bayi tabung yang boleh 

dilakukan tetapi tidak tentang sewa rahim.38 

                                                           

36Republik indonesia, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

37Republik Indonesia, Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 72 huruf 

(b). 

38Khairatunnisa, “Keberadaan Sewa Rahim Dalam Pespektif Hukum Perdata” Lex Privatium, 

vol. 3, no. 1, (Januari 2015)  https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7042 

(Diakses 25 November 2020). 
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Meskipun tidak ada secara spesifik yang membas tentang pelaksanaan 

surrogate mother, namun tidak menutup kemungkinan ada peraturan yang dapat 

digunakan dalam menangani hal tersebut. Hal dilakukan agar tidak adanya 

kekosongan hukum atas suatu peristiwa. Perauran yang secara tidak langsung 

menyengkut mengenai surrogate mother dapat dilihat dari beberapa ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

Pasal 127 ayat (1), menyatakan bahwa: 

Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan 

suami isteri yang sah dengan ketentuan: 

a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang bersangkutan 

ditanamkan dalam rahim isteri dari mana ovum berasal; 

b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan 

kewenangan untuk itu; 

c. Pada fasilitas pelayanan tertentu.39 

Ketentuan di atas menjelaskan tentang kebolehan melalukan pembuahan 

sperma ovum di luar rahim asalkan dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah 

dan di tanam kembali setelah menjadi zygot di rahim sang isteri. Jadi secara implisit 

sewa rahim atau surrogate mother tidak dibenarkan menutut hukum di Indonesia. 

Pada Pasal 72 huruf b juga menekankan bahwa kegiatan reproduksi bisa dilakukan 

secara bebas asalkan tidak merendahkan martabat manusia berdasarkan norma agama 

dan tetap menghormati nilai-nilai luhur.  

                                                           

39Republik Indonesia, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 127 ayat 

(1) 
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2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Menkes/SK/2010 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu 

Peraturan internal Departemen kesehatan ini menyatakan bahwa: 

a. Pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur isteri 

dan sperma suamiyang bersangkutan. 

b. Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertile, 

sehingga kerangka pelayanannya merupakan bagian dari pengelolaan 

pelayanan infertilitas secara keseluruhan. 

c. Embrio yang dapat dipindahkan satu waktu ke dalam rahim isteri tidak 

lebih dari tiga; boleh dipindahkan empat embrio pada keadaan: 

1). Rumah sakit memiliki tiga tingkat perawatan intensif BBL 

2). Pasangan suami isteri sebelumnya sudah mengalami sekurang-

kurangnya dua kali prosedur teknologi reproduksi yang gagal, atau 

3). Isteri berumur lebih dari 35 tahun. 

d.  Dilarang melakukan surogasi dalam bentuk apa pun 

e. Dilarang melakukan jual beli embrio ovum dan spermatozoa 

f. Dilarang menghasilkan embrio manusia semata-mata untuk penelitian. 

Penelitian atau sejenisnya terhadap embrio manusia hanya dilakukan 

kalau tujuan penelitiannya dirumuskan dengan sangat jelas. 

g. Dilarang melakukan penelitian terhadap atau dengan menggunakan 

embrio manusia yang berumur yang berumur lebih dari 14 hari sejak 

tanggal fertilisasi. 
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h. Sel telur manusia yang dibuahi dengan spermatozoa manusia tidak boleh 

di biak in vitro lebih dari 14 hari (tidak termasuk hari-hari penyimpanan 

dalam suhu yang sangat rendah/simpan beku). 

i. Dilarang melakukan penelitian atau eksperimentasi terhadap atau dengan 

menggunakan embrio, ovum atau spermatozoa manusia tanpa izin khusus 

dari siapa telur atau spermatozoa itu diperoleh. 

j. Dilarang melakukan fertilisasi trasnspesies kecuali apabila fertilisasi 

transpesies itu diakui sebagai cara untuk mengatasi atau mendiagnosis 

infertilitas pada manusia. Setiap hybrid yang terjadi akibat fertilisasi 

transpesies harus segera diakhiri pertumbhannya pada tahap biasa.40 

3.  Peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi 

a. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa reproduksi dengan bantuan atau 

kehamilan di luar cara alamiah adalah upaya memperoleh kehamilan 

diluar cara ilmiah tanpa melaluiproses hubungan seksual antara suami dan 

isteri apabila cara alami tidak memperoleh hasil. 

b. Pasal 40 menyatakan sebagai berikut:  

1). Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah hanya 

dapat dilakukan pada pasangan suami isteri yang terikat perkawinan 

yang sah dan mengalami ketidak suburan atau intertilitas untuk 

mememperoleh katurunan. 

2). Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah 

sebagimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 

                                                           

40Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Menkes/SK/2010 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu. 
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menggunakan hasil pembuahan sel sperma dan ovum yang berasal dari 

suami isteri yang bersangkutan dan ditanamkan di dalam rahim isteri 

dari mana ovum berasal. 

3). Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak 

bertentangan dengan norma agama. 

4). Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. 

c. Pasal 43 menyatakan bahwa: 

1). Kelebihan embrio hasil pembuahan di luar tubuh manusia (fertilisasi in 

vitro) yang tidak ditanamkan pada rahim harus disimpan 

sampailahirnya bayi hasil reproduksi dengan bantuan atau kehamilan 

di luar cara alamiah. 

2). Penyimpanan kelebihan embrio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun aas keinginan pasangan suami 

isteri untuk kepentingan kehamilan berikutnya. 

3). Kelebihan embrio sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilarang 

ditanam pada: 

a). Rahim ibu jika ayah embrio meninggal atau bercerai; atau 

b). Rahim perempuan lain.  

4). Dalam hal pasangann suami isteri pemiliknya tidak memperpanjang 

masa simpan kelebihan embrio, fasilitas pelayanan kesehatan 
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penyelenggara reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara 

alamiah harus memusnahkan kelebihan embrio.41 

Ketentuan dari peraturan di atas meskipun tidak secara langsung menyebutkan 

secara spesifik tentang kebolehan sewa rahim, namun pada pasal 43 ayat (3) huruf (b) 

menegaskan  tidak dibolehkan untu menitip embrio pada rahim wanita lain dalam hal 

ini surrogate mother. 

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tanggal 26 Mei 2006 

Praktik transfer embrio ke rahim titipan (bukan rahim isteri yang memiliki 

ovum tersebut) telah diharamkan oleh fatwa MUI pada 26 Mei 2006. Isi dari fatwa 

tersebut adalah: 

a. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah 

hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan 

kaidah-kaidah agama. 

b. Bayi tabung dari pasangan suami isteri dengan titipan rahim isteri yang 

lain (misalkan isteri kedua dititipikan pada isteri pertama) hukumnya 

haram berdasarkan kaidah Sadd Az-zari’ah, sebab hal ini akan 

menimbulkan masalah yang rumit dalam halwarisan (khususnya antara 

anka yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang 

mengandung kemudia melahirkannya, begitupun sebaliknya). 

c. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal 

dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd Az-zari’ah, sebab hal ini 

akan menimbulkan masalah yang rumit pada nasb dan warisan. 

                                                           

41Republik Indonesia, Peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan 

Reproduksi, Pasal 1 angka (10), Pasal 40 dan Pasal 43. 
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d. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan 

suami isteri yang sah hukumnya haram, karena hukumnya sama saja 

dengan hubungan antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina).42   

Jika dalam perkembangannya, ditemukan adanya rumah sakit yang melakukan 

pratik surrogacy, maka rumah sakit tersebut dikenakan sanksi administratif. Sanksi 

tersebut tertuang dalam Permenkes RI no. 73 Menkses/PER/II/1999 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan Pasal 10 ayat (1) dan (2). 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 

Menteri ini dapat dikenakan tindakan administratif. 

(2) Tindakan administratif sebagimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa peringatan sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan 

pelayanan teknologi reproduksi buatan.43  

Dapat disimpulkan dari peraturan di atas, bahwa terhadap pelaksanaan 

surrogate mother tidak dapat dibenarkan dan dilegalkan. Alasan-alasan pelarangan 

pelaksanaannya yaitu: 

1. Hanya pasangan yang terikat perkawinan yang sah yang bisa melakukan 

kehamilan di luar rahim, sementara praktik surrogate mother tidak 

dilandasi oleh perkawinan yang sah. 

2. Hasil pembuahan luar rahim, hanya boleh ditanamkan kembali kepada 

wanita dimana sel telur tersebut berasal, sementara pada praktik surrogate 

                                                           

42Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) Tanggal 26 Mei 2006 tentang Bayi Tabung/ Inseminasi Buatan. 

43Republik Indonesia, Permenkes RI no. 73 Menkses/PER/II/1999 Tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan, Pasal 10 ayat (1) dan (2). 
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mother, hasil pembuahan ditanam pada wanita yang bukan sumber dari asal 

sel telur itu berasal (wanita yang disewa).   

3. Adanya larangan dan sanksi terhadap pelanggaran metode kehamilan di 

luar cara alami terhadap sarana/fasilitas kesehatan. 

4. Adanya aturan yang melarang surrogacy dalam bentuk apapun. 

5. Semua jenis surrogacy, baik itu gestational agreement (indikasi medik 

dengan imbalan materi), intrafamilie surrogate (indikasi medik tanpa 

imbalan) dan commercial surrogate (tanpa indikasi medik dan 

denganimbalan materi) tidak dapat dilakukan disarana/fasilitas kesehatan 

yang ada di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.44 

Surrogate mother jika dilihat dari hukum pidana, tidak dapat langsung 

dikatakan perbuatan pidana atau tidak. Perlu diketahui apakah termasuk kedalam 

delik atau bukan. Unsur-unsur delik meliputi: 

a. Diancam dengan pidana oleh hukum 

b. Bertentangan dengan hukum 

c. Dilakukan oleh orang yang bersalah 

d. Orang itu dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatanya 

Pasal 1 ayat (1) KUHP, menyatakan: 

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan 

perundang-undangan pidana yang telah ada 

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa dengan adanya asas legalitas 

mengakibatkan seseorag tidak dapat dipidanakan jika tidak ada aturan hukum yang 

                                                           

44Desriza Ratman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa 

Rahim Di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h.  103-104. 
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mengaturnya. Hukum pidana dibuat secara tertulis guna menerapkan asas tersebut, 

sehingga biasa dikatakan seseorang telah melakukan tindak pidana sebab ia telah 

melanggar aturan hukum dan diberikan sanksi.45 

Ada dua pendapat yang berbeda tentang pratik surrogate mother, apakah 

termasuk termasuk kedalam tindakan pidana atau tidak. Pendapat pertama 

dikemukakan oleh Ni Putu Tya Suindrayani dan Sagung Putri M.E. Purwani. Dalam 

tulisan mereka, surrogate mother bukan termasuk tindakan pidana. Mereka 

berpendapat bahwa dalam asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia, 

perbuatan surogasi (ibu pengganti) tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana. 

Sebab perbuatan surogasi dalam hukum kesehatan maupun hukum pidana tergolong 

dalam kondisi kekosongannorma yang artinya belum ada paying hukum yang 

mengaturnya secara konkret dan mengikat secara luas.46 

Sedangkan pendapat kedua, mengatakan bahwa tindakan medik surrogate 

mother dapat dikategorikan sebagai perbuatan zinah. Sehingga dalam mengantisipasi 

kekosongan hukum terhadap kasus surrogate mother di bidang hukum pidana, dapat 

diterapkan pasal 284 KUHP dengan menggunakan konstruksi penafsiran ekstensif. 

Pendapat ini dikemukakan oleh Muntaha. Beliau mengkonstruksi dengan 

menyamakan  alat kelamin laki-laki dan alat teknologi yang dipakai untuk 

memasukkan zigot ke rahim wanita yang bukan isterinya, merupakan suatu perbuatan 

yang dapat dikualifisir sebagai perzinahan. Sebab hakikat dari perbuatan zina, bukan 

                                                           

45Muntaha, “Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia” Mimbar Hukum, 

vol. 25, no. 1 (Februari 2013) https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16101/10647 (Diakses 12 

November 2020). 

46Ni Putu Tya suindrayani, Sagung Putri M.E. Purwani, “Urgensi pengaturan surogasi dengan 

hukum pidana di indonesia”, Jurnal Kertha Wicara, vol. 9. no. 10 (Tahun 2020) 

http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1846500 (Diakses 25 November 2020). 
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memasukkan alat kelamin dan alat, tetapi terdapatnya sperma laki-laki dalam rahim 

seorang perempuan yang tidak iikat oleh suatu perkawinan yang sah. Sehingga ruang 

lingkup yuridis perzinahan yang termaktub di dalam pasal 284 KUHP. Maka dari itu, 

perbuatan surrogate mother merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan 

dan/atau dituntut berdasarkan pasal 284 KUHP.47  

Pelaksanaan surrogate mother tidak hanya menyinggung soal proses 

pelaksanaannya, tapi surrogate mother atau sewa rahim juga mengandung suatu 

perjanjian dalam pelaksanaannya. Aspek perjanjian yang dimaksud disini adalah 

hukum perjanjian yang sah yang berlaku di Indonesia berdasarkan hukum perikatan 

nasional yang mengacu pada Kitan Undang-Undang Hukum perdata (KUHPer). 

Perjanjian pada KUHPer tertuang pada pasal 1313. 

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih.48 

Kemudian dipertegas lagi pada pasal 1233 KUHPer, menyatakan: 

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-

undang.49 

Perjanjian surrogate mother terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri, 

dimana yang satu pihak memberikan jasa (surrogate mother) dan satu pihak sebagai 

pemberi bayaran atau imbalan materi (orang tua biologis). Perjanjian ini didasari oleh 

                                                           

47Muntaha, “Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia” Mimbar Hukum, 

vol. 25, no. 1 (Februari 2013) https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16101/10647 (Diakses 12 

November 2020). 

48Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), “Buku II Tentang 

Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan”, Bagian I Tentang Ketentuan Umum, Pasal 1313. 

49Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), “Buku III Tentang 

Perikatan”, Bagian I Tentang Ketentuan Umum, Pasal 1233. 
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jasa yang diberikan oleh wanita surrogate untuk menerima embrio dari pasangan 

orang tua biologis untuk bersedia mengandung hingga melahirkan kemudian 

memberikan menyerahkan bayi tersebut kepada orang tua biologis setelah dia lahir. 

Dengan demikian perjanjian itu menghasilkan suatu perikatan antara dua orang yang 

membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang 

mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau di tulis. 

Kedua pasal tersebut menjadi undang-undang bagi mereka dalam melakukan 

perjanjian. Unsur-unsur dalam suatu perjanjian yang harus terpenuhi, yaitu adanya 

prestasi yang dilaksanakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentukdan isi 

perjanjian, tujuan dan waktu perjanjian serta syarat-syarat tertentu sebagai isi 

perjanjian. Dalam kasus surrogate mother dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Perstasi: mengandung, melahirkan dan menyerahkan bayi yang dikandung 

wanita surrogate mother kepada orang tua biologis. 

2. Hak dan kewajiban masing-masing pihak: sesuai dengan kesepakatan yang 

diajukan masing-masing pihak, dimana hak orang tua biologis adalah 

kewajiban wanita surrogate mother begitupun sebaliknya. 

3. Bentuk perjanjian: bis tertulis atau tidak tertulis (biasanya tertulis) 

4. Isi perjanjian: seperti jumlah biaya yang harus dibayar, waktu penyerahan 

bayi (apakah sehabis lahir atau disusui dulu), langsung pembuatan akte 

kelahiran dengan data orang tua biologis, atau dalam bentuk adopsi. 

5.  Syarat-syarat tertentu: misalnya, pemeriksaan kesehatan lengkap bagi 

wanita calon surrogate mother, umur wanita surrogate mother, status 
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perkawinan, riwayat penyakit dan persalinan wanita surrogate mother dan 

lain-lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.50  

Selain itu, untuk mengetahui sahnya suatu perjanjian maka persyaratan dari 

suatu perjanjian harus dipenuhi oleh para pihak. dalam pasal 1320 syarat sahnya suatu 

perjanjian meliputi beberapa hal antara lain: 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan 

4. Suatu sebab yang halal.51 

Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai 

orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir 

dinamakan syarat objketif karena mengenai inti perjanjian atau objek dari perjanjian 

hukum yang dilakukan itu. Terkait pada pasal 1320 KUHPer, surrogacy agreement 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Dalam hal ini para pihak 

(intendeed parents dan surrogate mother) harus mempunyai kehendak 

yang sama agar terjadi kesepakatan. 

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian. Dalam hal ini para pihak harus 

mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, surrogate 

mother harus memenuhi persyaratan yang telah dikemukakan sebelumnya, 

                                                           

50Desriza Ratman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa 

Rahim Di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 105-107. 

51Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), “Buku III tentang 

perikatan, Bab II Bagian II”, Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Perjanjian Yang Sah, Pasal 1320. 
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intended parents juga harus memenuhi syarat bahwa sebagai penanam sel 

telur harus memiliki ikatan perkawinan. 

3. Mengenai suatu hal tertentu. Suatu perjanjian haruslah mempunyaiobjek 

tertentu yang jelas bentuknya untuk dijadikan sebagai objek perjanjian. 

Dalam hal surrogacy agreement yang menjadi objek adalah menanamkan 

benih di rahim wanita yang bukan istrinya untuk mendapatkan seorang 

anak. Jika dilihat dari peraturan yang ada, maka objek surrogacy 

agreement bertentangan dengan peraturan yang ada. Anak yang dikandung 

surrogate mother dan diserahkan kepada intended parents tidaklah dapat 

dijadikan objek perjanjian. 

4. Suatu sebab yang halal. Dalam suatu perjanjian haruslah ada suatu causa. 

Causa adalah isi dan tujuan dari suatu perjanjian. Pada surrogacy 

agreement causanya adalah menanamkan benih untuk mendapatkan 

seorang anak yang pada dasarnya bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. 

Peraturan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, apabila surrogacy 

agreement tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian pada poin 1 dan 2, maka 

perjanjiannya dapat dibatalkan. Selanjutnya, apabila unsur 3 dan 4 tidak terpenuhi 

maka surrogacy agreement batal demi hukum.52 

Dalam khazanah keilmuan Islam, sewa menyewa disebut dengan ijarah. 

Ijarah diartikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar 

                                                           

52Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dkk, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam 

Perspektif Hukum Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 65. 
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imbalan tertentu.53 Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa ijaran adalah 

menjualmanfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. 

Maka dari itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba 

untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu 

bukan manfaatnya tetapi bendanya.54 

Dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya 

perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Orang yang 

menyewakan disebut muajjir sedangkan yang menyewa disebut dengan musta’jir, 

dan objek yang disewakan disebut ma’jur. Adapun sesuatu yang dibayarkan sebagai 

ganti manfaat disebut dengan ajr atau ujrah yang berarti upah. Ketika akad ijarah 

telah terjadi secara sah, maka musta’jir sudah berhak atas manfaat, dan orang yang 

menyewakan sudah berhak atas upah sebagai pengganti manfaat yang disewakan 

karena ijarah termasuk jenis transaksi tukar-menukar.55 

Akad ijarah dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. 

Menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada empat, yaitu: 

1. ‘Aqid (orang yang berakad) 

2. Shigat akad 

3. Ujrah (upah) 

4. Manfaat 

                                                           

53Muhammad Ali Hanafiyah Selian, “Surrugate Mother: Tinjauan Hukum Perdata Dan 

Islam”, Jurnal Yuridis, vol. 4 no. 2 (Desember 2017)  

https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/255/220 (Diakses18 November 2020). 

54Rachmat Syafe’I, Fiqh Muamalah (Bandung: pustaka setia, 2001), h. 122. 

55Muhammad Ali Hanafiyah Selian, “Surrugate Mother: Tinjauan Hukum Perdata Dan 

Islam”, Jurnal Yuridis, vol. 4 no. 2 (Desember 2017)  

https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/255/220 (Diakses18 November 2020). 
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Sedangkan syarat ijarah sebagaiman syart dalam jual beli, yaitu: 

1. Syarat Terjadinya Akad (al-inqad) 

Syarat al-inqad berkaitan dengan ‘aqid, zat akad, dan tempat akad. 

Menurut ulama Hanafiyah, ‘aqid (orang yang melakukan akad) haruslah 

berakal dan mumayyiz (minimal tujuh tahun), serta tidak disyaratkan harus 

baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak 

mumayyiz adalah sah bila telah mendapat izin dari walinya.  

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa, tamyiz adalah syarat ijarah dan jual 

beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad 

mumayyiz sah, tetapi tergantung atas keridaan walinya.Sedangkan ulama 

Hanabilah dan Syafi’iyah mensyaratkan orang yang melakukan akad harus 

mukallaf, yaitu baligh dan berakal,sedangkan anak mumayyiz belum dapat 

dikategorikan sebagai ahli akad. 

2. Syarat pelaksanaan (an-nafadz) 

Agar ijarah dapat terlaksana, barang tersebut harus milik ‘aqid atau ia 

memiliki kekuasaan penuh atas objek tersebut. Sehingga, ijarah al-fudhul 

(ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan penuh atau 

tidak diizinkan oleh pemiliknya), tidak dimungkinkan terjadinya ijarah.56 

3. Syarat Sah Ijarah 

Akad ijarah dinyatakan sah apabila ijab dan qabul selalu disertai dengan 

kata ijarah. Kedua pihak yang mengadakan akad sewa disyaratkan memiliki 

kemampuan dan kelayakan. Akad ini diakhiri pada hak pemindahan 

kepemilikan ke tangan si penyewa. Dalam ijarah harga sewa dan harga beli 

                                                           

56Rachmat Syafe’I, Fiqh Muamalah (Bandung: pustaka setia, 2001), h. 125 
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ditetapkan bersama di awal perjanjian, inilah yang membedakan dengan akad 

sewa biasa.57 Hal-hal yang dipenuhi adalah sebagai berikut: 

a. Adanya keridaan dari kedua pihak yang berakad 

b. Adanya ma’qud ‘Alaihi (barang) yang jelas dan bermanfaat 

c. Adanya ma’qud ‘Alaihi (barang) harus dapat memenuhi syara’ 

d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara’ 

e. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang yang diwajibkan kepadanya 

f. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa 

g. Manfaat ma’qud ‘Alaihi (barang) sesuai dengan keadan yang umum.58 

Terkait dengan kasus surrogate mother (sewa rahim), tentu memiliki pro dan 

kontra terhadap pelaksanaannya. Terlebih lagi kasus ini terhitung baru dalam bidang 

keilmuan. Pendapat yang membolehkan sewa rahim yaitu Prof. Dr. Jurnalis Udin, 

PAK. Beliau mengatakan bahwa jika sewa rahim dilakukan padahal rahim ibu 

tersebut memungkinkan untuk mengandung dan melahirkan, maka baginya adalah 

haram untuk dilakukan. Namun jika hal itu darurat untuk dilakukan karena hanya itu 

jalan satu-satunya untuk mendapatkan anak dari benihnya sendiri, kemudian rahim 

isterinya rusak, maka baginya hukumnya mubah, karena hal itu dilakukan dalam 

keadaan darurat dan keinginan untuk memiliki anak sangat besar.  

Pendapat kedua yang membolehkan yaitu, H. Ali Akbar. Beliau menyamkan 

sewa rahim dan menyusukan anak ke wanita lain. Baginya menitipkan bayi tabung 

pada wanita yang bukan ibunya boleh, dikarenakan si ibu tidak bisa 

                                                           

57Muhammad Ali Hanafiyah Selian, “Surrugate Mother: Tinjauan Hukum Perdata Dan 

Islam”, Jurnal Yuridis, vol. 4 no. 2 (Desember 2017) 

https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/255/220 (Diakses18 November 2020). 

58Rachmat Syafe’I, Fiqh Muamalah (Bandung: pustaka setia, 2001), h. 125-128. 
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menghamilkannya akibat ada kelainan atau gangguan pada rahimnya. Dalam Islam, 

menyusukan anak kepada wanita lain dibolehkan dalam islam, malah boleh 

diupahkan. Maka hukum tersebut juga dapat berlaku untuk memberikan upah kepada 

wanita yang meminjamkan rahimnya.   

Sedangkan pendapat yang mengharamkan sewa rahim, yaitu dikemukakan 

oleh Dr. Yusuf Qardawi. Menurutnya pelarangan atas sewa rahim itu sudah jelas apa 

lagi dalam undang-undang kesehatan telah melarang praktik bayi tabung yang 

ditanam selain pada rahim isteri yag sah. MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang 

pelarangan sewa rahim tersebut. Ketidakbolehan ini menurutnya karena menimbulkan 

ketidak jelas siapa yang menjadi ibu dari anak tersebut, selain itu adanya 

ketidakjelasan atas nasab dari bayi tersebut. 

Pendapat lain yang melarang yaitu, Prof. Dr. Said Agil Husin Al-Munawar, 

MA. Bagi beliau, meskipun sewa rahim memberikan manfaat, namun keburukan atau 

mafsadah yang ditimbulkan lebih banyak. Keburukan yang ditimbulkan diantaranya 

kacaunya status anak, dan juga dimungkinkan akan timbul persengketaan antar ibu. 

Maka dari itu beliau berpendapat bahwa hukum sewa rahim itu tidak dibenarkan 

(haram). 59 

Dari pendapat di atas tentang dibolehkan dan tidak dibolehkannya praktik 

surrogate mother (sewa rahim), dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa praktik 

inseminasi buatan (fertilisasi in vitro) yang di tanam pada rahim dari pasangan suami 

isteri yang sah (bayi tabung)  itu diperbolehkan dalam undang-undang maupun dalam 

hukum Islam. Dalam praktiknya ditemukan kendala pada rahim wanita calon ibu. 

                                                           

59Muhammad Ali Hanafiyah Selian, “Surrugate Mother: Tinjauan Hukum Perdata Dan 

Islam”, Jurnal Yuridis, vol. 4 no. 2 (Desember 2017)  

https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/255/220 (Diakses18 November 2020). 
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Zigot tersebut tidak dapat di tanam pada isteri karena mengalami cacat sehingga 

terhalang untuk ditanam di rahimnya. Solusi yang dapat ditempuh adalah sewa rahim. 

Praktik ini menimbulkan pro dan kontra. Pendapat yang membolehkan praktik sewa 

rahim karena adanya cacat yang menjadi penghalang sehingga berlaku hukum darurat 

baginya. Sedangkan yang melarang alasannya karena perbuatan tersebut lebih banyak 

mudaratnya dibanding manfaatnya. Selain itu praktik tersebut dalam bidang 

kedokteran juga tidak dibenarkan.    

   

 

 

 



70 

BAB III 

KONSEPSI HUBUNGAN ANAK LUAR NIKAH DENGAN AYAH BIOLOGIS 

DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI                                                 

NOMOR 46/PUU-VIII/2010 

A. Latar Belakang Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-

VIII/2010 

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia 

telah menunjukkan perannya dalam mendorong dan melakukan pembaharuan hukum, 

peradilan, dan demokrasi di Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan 

segenap kewenangan yang dimiliki, memunculkan kebutuhan adanya lapangan 

hukum baru untuk menegakkan Hukum Tata Negara (HTN), yaitu Hukum Acara 

Mahkamah Konstitusi sebagai hukum formal (procedural law) yang memiliki fungsi 

sebagai publiekrechtelijke intrumentarium untuk mengegakkan hukum materil 

(materiel staatrecht). Hukum materil ini meliputi berbagai perundangan yang berlaku 

secara formal meliputi berbagai perlindungan yang berlaku secara formal dalam 

praktik penyelenggaraan negara yang berpucuk pada konstitusi atau UUD sebagai the 

supreme law of the land. Di sisi lain, perkembangan masyarakat, baik secara 

ekonomi, politik, sosial budaya serta pengaruh globalisme dan lokalisme 

mengehendaki adanya responsifitas terhadap tuntutan penegakan hukum dan 

efektivitas maupun efisiensi pelayanan publik dalam mencapai tujuan 

penyelenggaraan negara.1  

                                                           

1I Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2020 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 70-71. 
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Praktik ketatanegaraan harus berlandaskan pada UUD 1945, sebagai peraturan 

tertinggi dalam hirarki perundang-undangan. Semua peraturan yang lebih rendah 

tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Maksudnya, jika terdapat suatu 

peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka 

perlu diadakan pengujian atau judicial review terhadap peraturan tersebut. Peraturan 

tersebut tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dapat dilihat Pasal 2 yang menyatakan 

bahwa:  

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara2 

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara 

adalah berdasarkan PembukaanUndang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat 

yang merupakan sila-sila dari pancasila. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan 

ideology negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan 

Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila. 

Secara umum undang-undang ini memuat pokok-pokok ketentuan yang 

dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan perundangan. Ketentuan ini disusun 

secara sistematis yang meliputi; asas pembentukan perundangan, bahwa  Peraturan 

Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang baik. Selanjutnya berturut turut pokok ketentuan tersebut 

adalah; jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan; 

perencanaan peraturan perundang undangan; penyusunan peraturan perundang-

                                                           

2Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 2. 
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undangan; teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; pembahasan dan 

pengesahan rancangan undang-undang; pembahasan dan penetapan rancangan 

peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota; 

pengundangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan 

perundang undangan; dan ketentuan lain-lain serta penutup. Selain pokok-pokok 

ketentuan tersebut, undang-undang ini  menyertakan pula dalam lampiran mengenai 

contoh dan bentuk peraturan perundang undangan.3 

Judicial review merupakan salah satu bentuk permasalahan negara yang 

diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Judicial review dapat diajukan apabila 

ada masyarakat yang merasa haknya dirugikan salah satu undang-undang. Legal 

standing atau kedudukan hukum merupakan salah satu syarat pengajuan judicial 

review. Berdasarkan hukum acara yang berlaku, legal standing merupakan 

kedududkan/hak gugat yang menganggap hak atau kewenangan konstitusinya 

dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pemohon yang mengajukan legal 

standing, tidak hanya menyangkut hak pemohon saja namun secara otomatis 

mewakili kepentingan orang lain yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusinya dirugikan oleh undang-undang tersebut.4  

                                                           

3Kebijakan Aids Indonesia, “Regulasi Kebijakan Peraturan Pusat Dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  Pembentukan Perundang-Undangan”, Situs Resmi 

Kebijakanaidsindonesia. https://www.kebijakanaidsindonesia.net/id/dokumen-kebijakan/download/17-

peraturan-pusat-national-regulation/971-uu-ri-nomor-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-

perundangundangan#:~:text=UU%20RI%20Nomor%2012%20Tahun%202011%20tentang%20Pembe

ntukan%20Peraturan%20Perundang%2DUndangan%20HOT&text=Dalam%20undang%2Dundang%2

0ini%20menyebutkan,pengesahan%20atau%20penetapan%2C%20dan%20pengundang (7 Januari 

2021) 

4Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2006), h. 49. 
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Kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian undang-undang 

merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mengajukan suatu 

permohonan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan 

undang-undang nomor 8 tahun 2011 perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 

2003, legal standing pemohon sesuai dengan permohonan yang telah diajukan. 

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang, yaitu: 

1. Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI); 

2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI); 

3. Badan hukum publik atau privat; atau 

4. Lembaga negara.5 

Mahkamah Konstitusi (MK) bersama dengan Mahkamah Agung (MA) 

merupakan lembaga tertinggi negara dalam sistem ketata negaraan Indonesia yang 

memegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi sebagai organ konstitusi 

memiliki wewenang untuk menjadi pengawal dan penafsir terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 melalui putusannya.6 

Kasus judicial review yang sempat menjadi perbincangan adalah masalah 

pemenuhan hak seorang anak yang tidak diakui oleh ayah biologisnya yang 

diakibatkan karena status pernikahan orang tuanya secara siri. Meskipun pernikahan 

                                                           

5 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 30. 

6 Ni’matul Huda, Teori Dan Hukum Konstitusi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 222. 
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kedua orang tuanya sah menurut agama namun dalam hukum negara tetap tidak sah 

karena tidak dicatatkan pada lemabga yang berwenang.  

Di Indonesia, Ada beberapa istilah untuk merujuk pada suatu perkawinan 

yang tidak dicatatkan, yaitu perkawinan siri, perkawinan di bawah tangan, kawin 

kyai, dan kawin lari. Dalam pembahsan fikih perkawinan siri merupakan perkawinan 

yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi, seperti tidak adanya wali dari pihak 

wanita,tidak adanya sanksi, tau pun perkawinan tersebut sengaja dirahasiakan. 

Sedang yang umum diketahui masyarakat umum, kawin siri merupakan perkawinan 

yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak 

dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah (PPN). Suatu perkawinan yang tidak 

tercatat akan menghilangkan hak isteri dan anak-anak yang dilahirkan dan tidak 

mendapat perlindungan hukum.7 

Dari sudut pandang kepentingan anak maupun ibu kandungnya, ketentuan 

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Isi 

pasal ini dianggap mengandung unsur ketidakadilan, ditambah lagi ibu dan anak tidak 

diberikan kesempatan untuk membuktikan ayah biologis dari anak tersebut.8 Isi pasal 

tersebut, menyebutkan 

Anak yang lahir diluar dari perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya9 

                                                           

7Achmad Irwan Hamzani, “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010”, Jurnal Konstitusi, vol.1 2  no. 1 (Maret 2015) 

https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1214 (Diakses 19 November 2020) 

8Mercilita M. Mema, “Analisis Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak 

Mewaris Anak Diluar Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Lex Privatium, 

vol. 2 no. 2 (April 2014) https://www.scribd.com/document/327551917/Mewaris-Anak-Diluar-

Perkawinan (Diakses 11 Desember 2020) 

9Republik Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat 

(1) 
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Tuntutan di pengadilan atas pengakuan status dan hak keperdataan anak yang 

dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang sering 

terjadi. Ketidakadilan tersebut turut dirasakan oleh artis Hj. Aisyah Mochtar alias 

Machica Mochtar. Aisyah Mochtar dinikahi oleh Moerdiono secara agama Islam 

namun tidak dicatatkan, sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah. Dari perkawinan 

tersebut dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. 

Machica meminta pengakuan kepada Moerdiono untuk mengakui anak tersebut, 

namun tidak diindahkan oleh Moerdiono. Tidak ada kata menyerah dalam Perjuangan 

untuk mendapatkan hak atas anaknya, berbagai upaya telah dilakukan. Hingga pada 

akhirnya Aisyah Mochtar mengajukan uji materil (judicial review) ke Mahkamah 

Konstitusi. Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin 

Moerdiono sebagai pemohon 1 dan pemohon 2. Dalam kasus ini, Machica Mochtar 

sebagai ibu kandung dari Muhammad Iqbal Ramadhan menuntut pengakuan dari 

Moerdiono (mantan Menteri Sekretaris Negara selama Orde Baru) terhadap anak 

yang lahir dari hasil pernikahan siri mereka dengan permohonan uji materil terhadap 

pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Di sinilah iya mendapat keadilan, tuntutannya dikabulkan pada Putusan 

Mahkamah Konstitusi nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012.10 

Machica Mochtar yang berkedudukan sebagai perorangan warga negara 

Indonesia mengajukan permohonan pengajuan (judicial review) ketentuan pasal 2 

                                                           

10Mercilita M. Mema, “Analisis Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak 

Mewaris Anak Diluar Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Lex Privatium, 

vol. 2 no. 2 (April 2014) https://www.scribd.com/document/327551917/Mewaris-Anak-Diluar-

Perkawinan (Diakses 11 Desember 2020) 



76 

 

ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada 

intinya; 

1. Menurut para pemohon ketentuan pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) 

UU RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan ketidakpastian 

hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para pemohon, khususnya yang 

berkaitan dengan status hukum anak yang dhasilkan dari hasil perkawinan 

pemohon I; 

2. Hak konstitusional para Pemohon telah dicederai oleh norma hukum 

dalam UU RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Norma hukum ini 

jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan pemohon I adalah sah 

dan sesuai dengan rukun nikah dalam agama Islam.11 

Pasal tersebut dipandang menimbulkan ketidakadilan bagi si anak dan 

bertentangan dengan konstitusi, yakni UUD 1945 pasal 28B ayat (1).12 Setelah 

adanya putusan tersebut,tentu saja menjadi kabar gembira bagi anak luar nikah. 

Pasalnya putusan ini dapat menjadi payung hukum bagi mereka untuk melindungi 

hak-hak mereka. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 

menyebutkan bahwa anak di luar nikah tidak hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan dengan ibunya, tetapi juga dengan lelaki sebagai ayahnya yang dapat 

dibutikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Berdasarkan kewenangan serta berdasarkan berbagai pertimbangan hukum, 

maka Mahkamah Konstutusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, 

                                                           

11Achmad Irwan Hamzani, “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010”, Jurnal Konstitusi, vol.1 2  no. 1 (Maret 2015) 

https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1214 (Diakses 19 November 2020) 

12“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan 

yang sah”. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28b ayat (1) 
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meninjau bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang menyatakan: 

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya 

Dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan 

laki-laki yang dapat dibuktikan berdasakan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau 

alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. 

Sehubungan dengan keentuan tersebut maka [asal 43 ayat (1) dibaca: 

Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyaihubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/alat bukti lain 
menurut hukum mempunyai hubungan dara, termasuk hubungan perdata 
dengan keluarga ayahnya 

Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran pada pasal 43 ayat (1), 

menurutnya hukum harus memberikan perlindungan atas kepastianhukum yang adil 

terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, 

termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih 

dipersengketakan. Mahkamah Konstitusi mengharapkan bahwa putusan ini 

hendaknya tidak digunakan sebagaipembenaran hubungan diluar nikah dan tidak 

bertentangan dengan Pasal 1 dan 2 Undang-Undnag No. 1 tahun 1974.13 Dengan 

dikabulkannya permohonan judicial review tersebut, maka status Mohammad Iqbal 

Ramadhan menjadi jelas, yaitu anak dari hasil perkawinan Machica Mochtar dengan 

                                                           

13Mercilita M. Mema, “Analisis Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak 

Mewaris Anak Di luar Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Lex Privatium, 

vol. 2 no. 2 (April 2014) https://www.scribd.com/document/327551917/Mewaris-Anak-Diluar-

Perkawinan (Diakses 11 Desember 2020) 
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Moerdiono. Hak keperdataan Machica Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan 

sebagai Pemohon telah terjamin secara hukum.14 

Putusan tersebut tentu saja membawa perubahan yang baru dalam sistem 

hukum perdata dan hukum keluarga, terutama yang berlaku di Indonesia. Tentu saja 

ada yang pro dan kontra, sebagian setuju dan berpendapat bahwa perubahan ini akan 

memberikan sesuatu yang lebih baik dalam upaya perlindungan hak-hak anak dimata 

hukum dan masyarakat. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa keputusan 

tersebut akan menimbulkan kerancuan hukum dalam hal waris, bahkan ada juga yang 

berpendapat bahwaputisan Mahkamah Konstitusi ini melegalkan perzinahan di 

Indonesia.15 

B. Hubungan Anak Hasil Surrogate Mother Dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 

Allah swt., telah menetapkan bahwa pernikahan adalah satu-satunya cara yang 

halal, teratur, dan aman untuk menyalurkan kebutuhan biologis, dan juga untuk 

melangsungkan keturunan. Seseorang tidak diperbolehkan keluar tau menggunakan 

cara lain guna memenuhi kedua naluri tersebut.16 Islam sangat menjaga dan 

melindungi sebuah keturunan agar keluarga selalu terjaga dari anasir-anasir asing. 

Islam mengaharamkan zina, pengangkatan anak serta mengharamkan pencangkokan 

                                                           

14Achmad Irwan Hamzani, “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010”, Jurnal Konstitusi, vol.1 2  no. 1 (Maret 2015) 

https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1214 (Diakses 19 November 2020) 

15Mercilita M. Mema, “Analisis Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak 

Mewaris Anak Diluar Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Lex Privatium, 

vol. 2 no. 2 (April 2014) https://www.scribd.com/document/327551917/Mewaris-Anak-Diluar-

Perkawinan (Diakses 11 Desember 2020) 

16Ahmad asy-Syarbashii, YAS’ALUNAKA: Tanya Jawab Lengkap Agama dan Kehidupan 

(Jakarta: Lentera, 1997), h. 278. 
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sperma (bayi tabung), apabila ternyata pencangkokan  itu bukan sperma suami. 

Menurut sykeh syaltut, perbuatan tersebut merupakan perbuatan zina, karena dengan 

sengaja meletakkan air laki-laki lain pada ladang yang tidak ada ikatan perkawinan 

secara syara’ yang dilindungi hukum naluri dan syari’at agama. Perbuatan tersebut 

dinilai sebagai suatu perbuatan mungkar, karena memasukkan unsur asing ke dalam 

nasab.17 Hal tersebut juga berlaku pada wanita. 

Sebagian fukaha juga mengartikan bahwa perbuatan tersebut sebagai 

perbuatan zina, yang menyebabkan seseorang harus dihukum dan diberi pelajaran. 

Walaupun bentuk kejahatan pada perbuatan tersebut tersembunyi, namun hukum 

yang berlaku atasnya dalah hukum cambuk sebagimana yang Allah swt., telah 

tetapkan atas perbuatan zina.18 

Anak yang lahir dari perbuatan zina dan sumbang tidak bisa dipaksakan 

pengakuannya kepada laki-laki yang membuahinya. Hal ini didasarkan pada asas 

hukum perdata yang menentukan bahwa adanya ketentuan dan norma-norma 

perkawinan yang berlaku dalam masyaraka yang harus dihormati, di antaranya ada 

halangan bagi laki-laki untuk menikahi ibu si anak tersebut. Membenarkan 

pengakuan yang dipaksakan dalam peristiwaini adalah bertentangan dengan prinsip 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku.19 

Penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa apabila laki-laki-laki dan 

wanita dewasa berhasrat untuk hidup bersama dan ingin memiliki keturunan, maka 

                                                           

17Yusuf Qardawi, Halal dan Haram dalam Islam (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), h. 315. 

18Ahmad asy-Syarbashii, YAS’ALUNAKA: Tanya Jawab Lengkap Agama dan Kehidupan 

(Jakarta: Lentera, 1997), h. 279. 

19Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 

2006), h, 99. 
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jalan yang ditunjukkan baginya adalah perkawinan. Tentu saja jika ingin memenuhi 

hasrat tersebut, mereka harus mengikuti aturan yang berlaku dalam masyarakat di 

mana mereka berada dengan memenuhi syarat-syarat tertentu agar terikat secara sah 

dalam ikatan perkawinan. Sehingga ketika anak dari pernikahan mereka telah lahir 

status anak tersebut dapat diketahui.20 

Menurut hukum perdata, ada tiga macam status anak, yaitu: 

1. Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. 

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 250 BW 

2. Anak yang diakui, yaitu pengakuan anak terhadap anak luar kawin. 

Pengakuan ini dapat dilakukan oleh ayah atau ibunya dengan maksud antara 

anak dan kedua orang tuanya ada hubungan hukum, sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 280 BW 

3. Anak yang disahkan, yaitu anak luar kawin antara seorang wanita dan pria 

yang mengakui anak lahir sebelum pernikahan itu sebagai anakmereka yang 

sah, pengakuan tersebut dilaksanakan dengan mencatatnya dalam akta 

perkawinan.21    

Menurut H. Herusko dalam buku Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di 

Indonesia, ada banyak faktor penyebab terjadinya anak di luar kawin diantaranya 

adalah: 

                                                           

20Desriza Ratman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa 

Rahim Di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 119. 

21Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 

2006), h. 77. 
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1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak 

mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan 

tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain; 

2. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran terseut diketahui dan 

dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau 

kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain; 

3. Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang menghamilinya itu 

tidak diketahui, misalnya akibat pemerkosaan; 

4. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi 

anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang 

bukan suaminya; 

5. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 

hari, anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang sah; 

6. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk 

menentukan lain, misalnya dalam agama katolik tidak mengenal adanya 

cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan 

anak. Anak tersebut dianggap anak diluar kawin; 

7. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku 

ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya WNA dan 

WNI dan WNA tidak mendapatkan izin dari Kedutaan Besar untuk 

mengadakan perkawinan, karena salah satu dari mereka telah berkeluarga, 

tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anaktersebut merupakan anak 

luar kawin; 
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8. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama 

sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya; 

9. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan 

Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama; 

10. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksankan secara 

adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak 

didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.22 

Seiring berjalannya waktu, perkembangan ilmu dan teknologi semakin pesat. 

Salah satu perkembangan teknologi yang dapat dirasakan adalah perkembangan 

teknologi bantuan reproduksi yang dapat dijadikan sebagai solusi bagi pasangan yang 

ingin mempunyai keturunan dari genetiknya sendiri, namun terdapat penghalang 

sehingga membutuhkan bantuan teknologi. Teknologi tersebut bernama in vitro 

fertilization (IVF), teknologi pembuahan yang terjadi di luar rahim (cawan) yang 

dilakukan di dalam laboratorium dengan pengawasan ahli. Teknologi ini dalam 

praktinya meiliki pro dan kontra. Teknologi IVF dapat dilakukan apabila sel telur dan 

sel sperma berasal dari pasangan suami isteri yang sah, kemudian setelah terjadi 

pembuahan ditanam kembali ke rahim isterinya. Namun praktik IVF dilarang apabila 

adanya unsure ketiga dari proses tersebut, misalkan hasil pembuahan dari sel seprma 

dan sel ovum dari pasangan yang sah ditanamkan ke rahim wanita lain diakibatkan 

adanya kelainan pada rahim isteri tersebut.  

Praktik tersebut dinamakan surrogate mother (ibu pengganti). Terdapat dua 

jenis surogasi yaitu, surrogacy traditional (surogasi persial genetik atau langsung) 

                                                           

22Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 

2006), h. 81-82. 
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dan surrogacy gestational (surogasi penuh atau inang).23 Pada kasus surrogate 

mother, status anak yang lahir tergantung dari status perkawinan wanita yang 

dipinjami rahimnya. 

1. Anak luar perkawinan yang tidak di akui. Ini berlaku apabila wanita 

surrogate-nya satusnya gadis atau janda, maka anak yang dilahirkan 

adalah “anak di luar perkawinan yang tidak diakui”, yaitu anak yang 

dilahirkan karena zina, akibat hubungan suami atau isteri dengan laki-laki 

atau perempuan lain. 

2. Anak sah. Ini berlaku apabila status wanita surrogate nya terikat dalam 

perkawinan yang sah (dengan suaminya), maka anak yang dilahirkan 

adalah anak sah pasangan suami isteri yang disewa rahimnya,sampai 

(suami dari wanita surrogate) mengatakan “Tidak” berdasarkan pasal 251-

253 KUHPer yang dibuktikan denganpemeriksaan darah atau DNA dan 

keputusan tetap oleh pengadilan.24 

Dalam hukum Islam, melakukan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan 

perkawinan yang sah disebut dengan zina. Tidak ada pembeda penamaan atas status 

perkawinan, apakah masih perawan atau perjaka ataupun berstatus suami atau isteri, 

sebagaimana yang berlaku dalamhukum perdata. Zina terbagi atas dua macam, yaitu: 

1. Zina muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah 

menikah. 

                                                           

23Clarissa Pardosi, “Legalitas Praktiksewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Pidana Di 

Indonesia”Https://Www.Researchgate.Net/Publication/337823999_Legalitas_Praktik_Sewa_Rahim_D

alam_Perspektif_Hukum_Pidana_Di_Indonesia, (Diakses 25 Agustus 2018)  

 

24Desriza Ratman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa 

Rahim Di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 120. 
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2. Zina ghairu muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah 

menikah, berstatus perjaka/perawan. 

Dalam hukum Islam, tidak ada perbedaan perlakuan terhadap dua jenis ini. 

Semua perbuatan harus dikenakan hukuman. Hanya saja yang membedakan adalah 

kuantitasnya, bagi penzina muhson dirajam sampai mati, sedangkan yang ghairu 

muhson dicambuk 100 kali. Anak yang dilahirkan akibat zina ghairu muhson disebut 

anak di luar perkawinan.25 Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa 

status anak hasil surrogate mother adalah anak luar nikah. 

Pengajuan judicial review yang diajukan oleh Machica Mochtar dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang hak anak luar 

kawin kedudukan hukum (legal standing)nya adalah Machica Mochtar dan 

Muhammad Iqbal Ramadhan (sebagai anak dari Machica Mochtar). Putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut secara tidak langsung membawa dampak yang luas 

terhadap nasab anak luar kawin untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan kasus 

yang sama untuk mendapatkan hak keperdataan yang sama pula.26  

Isi dari ketentuan pasal tersebut sebenarnya menimbulkan multitafsir pada 

kalimat “dilahirkan diluar perkawinan”. Kalimat tersebut mengandung makna ganda, 

pada satu pihak bisa diartikan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu 

adalah anak-anak yang dilahirkan tanpa adanya perkawinan yang dari orang tuanya, 

yang biasa disebut dengan anak zina yang sudah pasti merupakan anak luar nikah. 

Selain itu dapat pula diartikan bahwa kalimat tersebut mengandung makna, anak yang 

                                                           

25Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 

2006), h. 83. 

26Achmad Irwan Hamzani, “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010”, Jurnal Konstitusi, vol.1 2  no. 1 (Maret 2015) 

https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1214 (Diakses 19 November 2020) 
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dilahirkan dari perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama 

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, akan tetapi 

perkawinan tersebut tidak dicatatkan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU 

Perkawinan, sehingga menurut hukum negara sikatakan anak luar kawin kerena 

perkawinannya tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang.27 

Penjelasan tentang anak luar nikah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi,dapat dijabarkan secara sistematis dan jelas pada tabel berikut: 

Status Anak 

Status 

Pernikahan 

UU No. 1 

Tahun 1974 

Kompilasi 

Hukum Islam 

(KHI) 

Putusan MK 

No. 46/PUU-

VIII/2010 

Ahli Hukum 

Islam 

Ahli 

Hukum 

Umum 

Terdaftar Sah Sah Sah Sah Sah 

Tidak 

Terdaftar 

Terbatas 

Atas Hak-

Hak Sipil 

Terbatas Atas 

Hak-Hak 

Sipil 

Tidak 

Dijelaskan 

Terbatas 

Atas Hak-

Hak Sipil 

Anak 

Palsu 

Tanpa 

Pernikahan 

Zina Tidak Sah Anak Luar 

Nikah 

Zina Anak 

Haram 

Tabel 3.1 Status Anak dalam Berbagai Pendapat 

Dari tabel di atas, indikator anak luar nikah dalam putusan mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu: 

1. Anak yang lahir tanpa pernikahan yang sah 

2. Anak yang lahir sebelum 180 hari ( enam bulan) 

3. Anak yang lahir setelah 300 hari (10 bulan) setelah perceraian disahkan.28 

                                                           

27I Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2020 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 127-128. 

28Marilang, “Legal Relationship Between Illegitimate Children And Their Biological Father: 

The Analysis Of Constitutional Court Decree No. 46/Puu-Viii/2010 In The Perspective Of Civil And 

Islamic Law”, Journal Of Indonesian Islam, Vol. 10 no. 2 (Desember 2016) 

http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/view/350 (Diakses 17 November 2020) 
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Anak luar nikah dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini memberikan 

perlindungan serta kepastian hukumn dengan memberikan mereka hubungan hukum 

dengan orang tuanya dan memberikan kewajiban kepada orang tuanya tanpa 

memandnag status perkawinan mereka. Dengan cara ini, anak anak mendapatkan 

hubungan hukum dari ayah dan ibu serta keluarga dari ayah dan ibunya. Putusan ini 

menjadi sebuh terobosan yang akan mengubah hukum kekerabatan di Indonesia yang 

berimplikasi pada hukum keturunan yang berlaku.29   

Akil Muhtar selaku hakim yang menangani kasus tersebut mengungkapkan 

bahwa yang dimaksud dalam putusan tersebut diartikan sebagai hubungan biologis 

semata-mata tanpa nikah, atau biasa disebut dengan zina. Dengan kata lain, aturan 

tersebut sebenarnya tidak ada pengkategorian hubungan biologis berdasarkan nikah 

siri di luar nikah. Jadi semua anak luar nikah termasuk kedalam cakupan putusan 

tersebut.30 

Anak luar kawin dapat menjadi anak yang sah apabila dibuktikan melalui ilmu 

pengetahuan dan teknologi sebagai anak dari ayahnya. Pembuktian tersebut biasanya 

dilakukan melalui tes golongan darah atau DNA (Deoksiribo Nuklead Acid). Tes 

DNA berguna untuk mengetahui apakah ada kesamaan golongan darah anak dengan 

ayah dan keluarga ayahnya atau tidak. Tes DNA ini berlaku secara umum, baik untuk 

anak luar kawin yang dilahirkan dari pernikahan siri, anak dari hasil perzinahan, anak 

                                                           

29Christianti Tri Budhayati, “Putusan MK No. 46 / PUU-VIII / 2010, Merombak Hukum 

Kekeluargaan di Indonesia,” Jurnal Refleksi Hukum ( Oktober 2012) 

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1197/2/ART_Christiana%20Tri%20B_Putusan%20

MK%20No%2046_Full%20text.pdf (Diakses 17 November 2020) 

30Marilang, “Legal Relationship Between Illegitimate Children And Their Biological Father: 

The Analysis Of Constitutional Court Decree No. 46/Puu-Viii/2010 In The Perspective Of Civil And 

Islamic Law”, Journal Of Indonesian Islam, Vol. 10 no. 2 (Desember 2016) 

http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/view/350 (Diakses 17 November 2020) 
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yang tidak diakui oleh ayahnya (li’an), anak yang tertukar, atau anak yang tidak 

diketahui asal usul orang tuanya.31  

C.  Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap 

Anak Hasil  Surrogate Mother 

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan 

kaedah-kaedah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-

putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang 

diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat 

menuju kesejahteraan rakyat, peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada 

kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang 

bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.  

Pelaksana dari kekuasaan kehakiman, disebut hakim. Hakim mempunyai 

wewenang untuk memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dituangkan dalam putusannya. 

Fungsi utama seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang 

diajukan kepadanya, dimana didalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem 

pembuktian negatif (negative wetterlijke), yang pada prinsipnya menentukan bahwa 

suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti serta dilandasi oleh 

integritas dan moral yang baik dari seorang hakim.32 Putusan hakim adalah suatu 

kewenangan yang diberikan kepada pejabat negara (hakim) untuk mengakhiri atau 

                                                           

31Achmad Irwan Hamzani, “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010”, Jurnal Konstitusi, vol.1 2  no. 1 (Maret 2015) 

https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1214 (Diakses 19 November 2020) 

32I Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2020 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 193-194. 
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menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak, yang diucapkan di dalam 

persidangan. Putusan tersebut mempunyai tiga kekuatan, yaitu: 

1. Kekuatan mengikat, 

2. Kekuatan pembuktian  

3. Kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan33   

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2012 

telah membuka kesempatan bagi anak luar nikah untuk mempunyai hubungan perdata 

dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Putusan tersebut menganggap adanya ketidak adilan jika seorang ibu harus 

bertanggung jawab anaknya sendiri, sedangkan laki-laki sebagai ayah yang 

menyebabkan kehamilan tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau mengakui anak 

tersebut karena berdasar kepada pasal 43 ayat (1), padahal perkembangan teknologi 

saat ini memungkinkan seorang ibu membuktikan siapa ayah dari anaknya. 

Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa semua anak harus dilindungi tanpa harus 

membeda-bedakan golongan anak.34  

Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materil Pasal 43 ayat (1) 

Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga pasal tersebut 

harus dibaca menjadi: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai 

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan…”. Pertimbangan 

                                                           

33Sudikyo mertokusumo, hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Cahaya Atma 

Pustaka, 2013), h. 220-223.  

34Mercilita M. Mema, “Analisis Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak 

Mewaris Anak Diluar Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Lex Privatium, 

vol. 2 no. 2 (April 2014) https://www.scribd.com/document/327551917/Mewaris-Anak-Diluar-

Perkawinan (Diakses 11 Desember 2020) 
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Majelis Hakim Konstitusi tentunya untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu 

perlindungan bagi anak luar perkawinan agar dia mendapat jaminan kehidupan dan 

tidak lagi mendapat stigma negatif dalam pergaulan sehari-hari.35 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar 

Kawin, bersifat umum, sebab substansi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yakni 

berupa pengujian suatu Undang-undang terhadap Undang-undnag Dasar (UUD). Oleh 

karena itu Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada dasarnya mengikat semua warga 

Negara. Pemerintah terhadap putusan tersebut, harus merespon dengan cepat agar 

semua hak warga negara dapat dilindungi secara jelas. Setidaknya hal pertama yang 

harus dilakukan sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

46/PUUVIII/2010, melakukan sosialisasi putusan MK tersebut, antara lain:  

1. Kementerian Dalam Negeri dan segenap jajaran yang terkait seperti 

Kantor Pencatatan Sipil, Kantor Kecamatan, dan Kelurahan yakni 

memberikan sosialisasi sehubungan dengan terbitnya Putusan Mahkamah 

Konstitusi, yakni terkait dengan pencatatan atas anak-anak yang dilahirkan 

di luar perkawinan.  

2. Kementerian Kominfo dari segenap jajarannya; yakni memberikan 

informasi terkait dengan implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi 

tersebut terhadap hukum keluarga dan hukum waris di Indonesia.  

3. Kementerian agama dan segenap jajaran yang terkait seperti Direktorat 

Jendral Kelembagaan Agama Islam dan segenap jajarannya, termasuk 

Penerangan Agama, yang titik beratnya terutama menekankan pada 

                                                           

35Achmad Irwan Hamzani, “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010”, Jurnal Konstitusi, vol.1 2  no. 1 (Maret 2015) 

https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1214 (Diakses 19 November 2020) 
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penjelasan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sematamata 

dimaksudkan untuk melindungi hakhak anak tidak berdosa. Ayah biologis 

tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab keperdataan atas anak luar 

kawin. Dari nilai-nilai perkawinan yang suci dari luhur harus dijunjung 

tinggi. Dengan melakukan hubungan diluar nikah, sang ayah biologis tetap 

tidak bisa melepaskan tanggung jawab keperdataan atas anak yang 

dilahirkan. 

Penerbitan Peraturan Pemerintah dinilai sangat perlu untuk dilakukan. Tujuan 

dari penerbitan peraturan pemerintah, selain melaksanakan perintah UndangUndang, 

juga untuk memberikan kejelasan aturan tentang anak luar kawin, terutama pacsa 

keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Melalui Peraturan Pemerintah tersebut 

akan dapat diberikan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan anak luar 

kawin. Di samping itu juga dimaksudkan untuk meredam keresahan yang timbul di 

masyarakat yang menilai bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menabrak nilai-nilai 

dalam hukum agama yang melarang legalisasi terhadap perzinahan dengan 

memberikan pengakuan atas anak yang dihasilkan dari hubungan zina. Pembentukan 

Peraturan Pemerintah tersebut di samping memperhatikan; Putusan Mahkamah 

Konstitusi juga mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai anak luar 

kawin.36 

Kaidah hukum Islam mengedepankan unsur maslahah mursalah guna 

memperhatikan harmonisasi kehidupan manusia. Beban hukum yang dibawa manusia 

bukanlah untuk membinasakan manusia tetapi untuk mengantarkan manusia menuju 

                                                           

36Rizky Fauzi R. Zees, “Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Anak Luar Kawin 

Berhak Mewaris Dari Harta Ayahnya”, Lex Et Societatis,  vol. 7 no. 10 (Oktober 2019) 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/27054/26645 
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kebahagiaan dunia dan akhirat. Meski mengedepankan maslahat tidak berarti dapat 

menghalalkan yang jelas-jelas dilarang dan mengharamkan yang dibolehkan. 

Pertimbangan maslahat juga tidak boleh mengabaikan kemungkinan kerusakan yang 

dapat ditimbulkan oleh hukum tersebut. Dalam kaidahnya disebutkan “monolak 

kerusakan harus diutamakan dari mewujudkan suatu kemashlahatan” (cari tulisan 

arabnya).37 

Zina dalam Islam merupakan dosa besar. Anak yang lahir dari hasil 

perzinahan adalah anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan garis keturunan 

dengan ibunya saja. Seperti yang tertuang dalam (cari hadis atau la-qur’an) 

Selain ketetapan dari al-quran dan hadis, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun 

mengeluarkan fatwa mengenai hal tersebut. Mereka menyebutkan bahwa anak luar 

nikah yang dimaksud adalah perkawinan illegal. Terkait dalam fatwa tersebut, MUI 

menyatakan bahwa anak luar nikah berhak mendapatkan wasiat wajibah (warisan 

wajib). MUI membedakan kewajiban memberi nafkah dan dukungan kepada anak 

dengan memberi mereka hubungan hukum yang disebut dengan “nasab”. Perlu 

digaris bawahi, yang dimaksud disini adalah untuk melindungi anak-anak, bukan 

untuk mengesahkan gasris keturunan keluarga antara anak dengan ayah 

kandungnya.38  

Seorang anak hasil zina, juga berhak mendapatkan haknya seperti manusia 

yang lainnya. Hanya saja kedua orang tuanya tidak terikat pernikahan, maka anak 

tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya seperti dalam pasal 186 

                                                           

37Achmad Irwan Hamzani, “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010”, Jurnal Konstitusi, vol.1 2  no. 1 (Maret 2015) 

https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1214 (Diakses 19 November 2020) 

38Republik Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang 

Status Anak Dari Perzinahan Dan Perlakuannya 
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Kompilasi Hukum Islam, sedangkan hubungan kepada ayahnya bergantung kepada 

pengakuan ayahnya. Jika mengakui anaknya, terjalinlah hubungan nasab dengan 

ayahnya. Anak hasil zina tidak hanya terputus tali nasab kepada ayahnya tetapi ia pun 

tidak berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh ayahnya.39  

Banyak pendapat dari pakar hukum yang nafsirkan tentang hubungan hukum 

yang terjalin antara anak dengan ayah biologisnya dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut. putusan tersebut menawarkan perlindungan luar biasa terhadap 

anak luar nikah. Perlu digaris bawahi bahwa hubungan hukum dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi ini adalah segala macam hubungan hukum anak yang sah 

dengan bapaknya. Tidak ada perbedaan cakupan hakdan kewajiban dari anak hasil 

perkawinan yang sah atau tidak. Hal ini dikarenakan jika anak luar nikah dengan tes 

DNA dapat membuktikan bahwa dia memiliki hubungan darah dengan ayah 

kandungnya, maka tidak ada pembeda lagi antara anak sah dengan anak luar nikah, 

semua menjadi sah.  

Hubungan hukum yang dimaksud dalam ketetapan Mahkamah Konstitusi 

tidak boleh mencakup hubungan waris, memakai nama famili pada namanya, serta 

tidak boleh menjadi wali karena tidak memiliki nasab dengan ayah nya. Hubungan 

yang terjadi hanyalah sebatas kewajiban memberikan biaya hidup, biaya pendidikan, 

perawatan, kesehatan, wasiat wajibah sebagai pengganti warisan, memberikan 

donasi, dan kewajiban mengasuh anak kandung.40  (selanjutnya cari di fikih jinayah) 

                                                           

39Mercilita M. Mema, “Analisis Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak 

Mewaris Anak Diluar Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Lex Privatium, 

vol. 2 no. 2 (April 2014) https://www.scribd.com/document/327551917/Mewaris-Anak-Diluar-

Perkawinan (Diakses 11 Desember 2020) 

40Marilang, “Legal Relationship Between Illegitimate Children And Their Biological Father: 

The Analysis Of Constitutional Court Decree No. 46/Puu-Viii/2010 In The Perspective Of Civil And 
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BAB IV 

ANAK HASIL SURROGATE MOTHER BERDASARKAN PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 

A. Syarat Substantif Anak Hasil Surrogate Mother Berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Menurut Hukum Islam 

Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam 

kehidupannya, dimana selain timbuh kembangnya memerlukan bantuan orang 

tua,faktor lingkungan juga sangat berpengaruh dalam kepribadian ketika menuju fase 

dewasa. Anak adalah generasi penerus yang akan mengemban tanggung jawab di 

masa depan, maka dari itu negara wajib memberikan perlindungan bagi anak-anak 

dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.
1
 

Anak dalam hukum Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah swt. 

yang arif dan berkedudukan mulia, yang keberadaannnya merupakan kewenangan 

kehendak Allah swt. Al-Qur’an menyebutkan bahwa manusia mmerupakan makhluk 

yang paling mulia yang diberi rizki yang baik serta dianugerahi dengan berbagai 

kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Ditegaskan dalam 

firman Allah swt.QS. al-Isrā’/17 :70  

                                          

            

Terjemahnya: 

dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik 
dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah Kami ciptakan.

2
 

                                                           

1
D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Jakarta: Perstasi 

Pustaka, 2012), h. 4. 

2
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan Dan Tajwid Warna Al-Has𝐼  B (Jarkarta: 

Samad), h. 289.  
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Ayat di atas jelas menggambarkan tentang bagaimana Islam memuliakan 

manusia dengan memberikan kenikmatan dan juga rezki. Dengan kemuliaan tersebut 

Allah swt. menjamin hak-hak, menjadikannnya sebagai khalifah di bumi, serta 

kenikmatan yang lain yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. 

UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sependapat dengan ayat 

di atas. Dalam undang-undang ini disebutkan: 

Anak adalah aman sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita 
dijaga karena dalamdirinya melekat harkat, martabat dan hak-haksebagai 
manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak merupakan bagian dari Hak 
Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, 
keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara. Sehingga setiap anak berhak 
atas kelangsungan hisup, tumbuh dan kembang, berpartisipasi serta berhak atas 
perlindungan dari tindak kekerasan dan deskriminasi perlindungan hak sipil dan 
kebebasan.

3
 

Pernikahan adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah swt. jika ingin 

mendapatkan keturunan. Pernikahan adalah bagian dari upaya melaksanakan salah 

satu maqasyid asy-syari’ah, yaitu menjaga keturunan (hifzh an-nasab). Dalam hukum 

Islam menjaga keturunan (hifzh an-nasab) adalah sesuatu yang dharury (sangat 

esensial). Hal ini dikarenakan, ketiadaannya dapat menciptakan krisis kemanusiaan, 

suatu malapetaka yang sangat besar dan merusak sendi-sendi kemanusiaan. 

Memelihara keturunan harus dimulai dengan cara memelihara agama, memelihara, 

akal, memelihara jiwa, dan memelihara harta kekayaan. Dengan melaksanakan empat 

tujuan hukum Islam tersebut, maka akan menghasilkan generasi rabbani.
4
 

Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia. Ada yang 

memposisikan anak sebagai perhiasan dunia, ada juga yang menyebutkan bahwa anak 

sebagai hiburan . Dapat dilihat dalam QS al-Furqān/ 25: 74 

                                                           
3
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

Bab 1 pasal 1 

4
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Bnadung, Pustaka Setia, 2001), h. 145-146. 
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Terjemahnya: 

dan orang orang yang berkata: “Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami 
isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan 
Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

5
 

Kedudukan dan kemuliaan tersebut tidak berlaku pada semua anak. Predikat 

yang begitu mulia dan tinggi terhadap anak tersebut hanya dimiliki oleh anak yang 

statusnya sebagai anak sah sebagai akibat dari pernikahan yang sah pula.
6
 Islam 

mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan secara sah mrmiliki kedudukan yang baik 

dan terhormat. Dia memiliki hubungan dengan ayah dan ibunya, sehingga antara anak 

dan orang tua tersebut timbul hak dan kewajiban. Anak berkewajiban 

untukmenghormati dan menaati orang tuanya sepanjang tidak dalam perbuatan 

maksiat. Sebaliknya, orang tua berkewajiban mendidik adan menafkahi anak sesuai 

dengan perkembangan anak itu sendiri.
7
 

Penjelasan sebelumnya telah dikatakan bahwa, setiap orang berhak 

membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 

Tapi tidak semua pasangan beruntung dan dikaruniayai keturunan dari buah 

pernikahan mereka. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, yang biasa terjadi adalah 

adanya kelainan pada alat reproduksi pada salah satu dari mereka. Telah banyak cara 

yang telah mereka lakukan, namun belum juga mendapatkan keturunan. Seiring 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ditemukannya suatu cara sebagai 

                                                           
5
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan Dan Tajwid Warna Al-Has𝐼  B (Jarkarta: 

Samad), h. 366. 

6
Mustofa Rahman, Anak Luiar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya (Jakarta: Atmaja, 

2003), h. 63. 

7
Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshari, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: 

Pustaka Firdaus, 2008), h. 132. 
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solusi untuk mengatasi kelainan tersebut dengan melakukan inseminasi buatan. 

Teknik ini disebut dengan In Vitro Fertilization (IVF). Teknologi repduksi ini dapat 

membantu proses pembuahan yang dilakukan di dalam suatu cawan di Laboratorium, 

setelah terjadi pembuahan dan menghasilkan zygote maka akan ditanam ke dalam 

rahim isteri. Jika terjadi kelainan pada rahim isteri maka cara yang dapat dilakukan 

adalah dengan menyewa rahim seseorang yang biasa disebut dengan surrogate 

mother.
8
 

Deriza Ratman dalam bukunya mendefinisikan bahwa, surrogate mother 

adalah seorang wanita yang mengikatkan dirinya melalui suatu ikatan perjanjian 

dengan pihak lain (suami-isteri) untuk mengandung, setelah dimasukkannya 

penyatuan sel benih laki-laki (sperma) dan benih perempuan (ovum) melalui In Vitro 

Fertilization (IVF). Ketika anak tersebut lahir berdasarkan kesepakatan, bayi tersebut 

diserahkan kepada pihak suami-isteri dengan mendapatkan imbalan berupa materi 

yang telah disepakati.
9
 

Dalam perkembangan teknologi kedokteran, surrogate mother dapat 

dilakukan dalam berbagai cara, yaitu: 

1. Benih yang akan ditanam berasal dari pasangan suami isteri kemudian 

ditanam kembali ke rahim isteri; 

2. Salah satu benih dari donor (baik sperma maupun ovum) kemudian 

ditanam ke rahim isteri; 
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3. Benih berasal dari pasangan suami isteri, tetapi ditanam di rahim wanita 

lain. 

Berdasarkan cara di atas, surrogate mother dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, yaitu: 

1. Gestational Surrogacy, dimana embrio berasal dari sperma dan sel telur 

berasal dari isteri yang dipertemukan melalui teknologi IVF (In Vitro 

Fertilization), yang kemudian di tanam ke rahim wanita lain. 

2. Geneic Surrogacy , dimana sel telur berasal dari perempuan lain yang 

bukan isteri, kemudian dipertemukan sperma dari suami yang kemudian 

ditanam dalam rahim perempuan tersebut.
10

 

Dari kedua jenis surogasi di atas, yang menjadi fokus peneliti yaitu sel sperma 

berasal dari suami, sel telur berasal dari isteri namun ditanam ke rahim wanita lain 

atau dalam hal ini Gestational Surrogacy. 

Dalam praktik surrogate mother terjalain hubungan perikatan antara yang 

ingin menyewa rahim dan yang ingin disewa rahimnya, perikatan ini disebut dengan 

surrogacy agreement. Aspek perjanjian pada praktik surrogate mother yang 

dimaksud dalam hal ini adalah hukum perjanjian yang sah yang berlaku di Indonesia 

berdasarkan hukum perikatan nasional yang mengacu pada Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPer). Pada surrogacy agreement, terdapat dua belah pihak yang 

saling mengikatkan diri, dimana satu pihak memberikan jasa/prestasi (wanita 

surrogate) dan pihak lain memberikan bayaran atau imbalan materi (orang tua 

biologis). Perjanjian ini didasari oleh jasa yang diberikan oleh surrogate mother 
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untuk menerima embrio dari pasangan orang tua biologis untuk bersedia mengandung 

serta melahirkan yang kemudian setelah anak tersebut lahir akan diserahkan ke orang 

tua biologis.
11

  

Kesepakatan yang terjalin dalam praktik surrogate mother dalam KUHPer 

tidak ditemukan secara tegas menentukan bentuk perjanjian sewa menyewa yang 

dibuat oleh  para pihak. perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk tertulis 

maupun lisan.
12

 Walaupun ada yang berpandangan bahwa surrogacy agreement 

illegal dan melawan hukum, namun terdapat badan legislasi dan hakim yang percaya 

bahwa surrogacy agreement harus dijalankan seperti perjanjian biasa.
13

 Praktik 

perjanjian dalam surrogacy agreement jika dilihat dalam pasal 1313 KUHPer, sudah 

dapat dikatakan suatu bentuk perjanjian karena pihak orang tua biologis dan 

surrogate mother saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Embryo Transfer). 

Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang 

dinamakan perikatan. Dari segi bentuknya, perjanjian tersebut berupa rangkaian kata-

kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau di tulis. 

Kemudian diperjelas lagi pada pasal 1233 KUHPer, bahwa perikatan itu ada karena 

adanya perjanjian ataupun undang-undang. 
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Berdasarkan Pasal 1313 dan 1233 KUHPer, semua yang diperjanjikan oleh 

kedua pihak tersebut sudah menjadi undang-undamg bagi mereka
14

. Adapun 

substansi perjanjian sewa menyewa minimal memuat hal-hal sebagai berikut: 

1. Tanggal dibuatnya perjanjian sewa menyewa; 

2. Subjek hukum, yaitu para pihak yang terlibat dalamperjanjian sewa 

menyewa; 

3. Adanya objek yang disewakan; 

4. Jangka waktu sewa 

5. Besarnya uang sewa; 

6. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut; serta 

7.  Dapat juga ditambahkan mengenai berakhirnya kontrak dan denda.
15

 

Jenis perjanjian yang berlaku pada kedua belah pihak pada kasus surrogate 

mother berdasarkan Pasal 1234 KUHPer merupakan perjanjian dalam bentuk jasa. 

Pasal tersebut mengatur bahwa jika terjadi suatu perikatan maka harus ada sesuatu 

yang diberikan serta adanya larangan sesuai dengan perjanjian. Sehingga semuanya 

itu dinyatakan sebagai prestasi yang dapat berbentuk barang atau jasa.
16

 

Sama halnya dengan perjanjian lainnya, surrogacy agreement juga dapat batal 

demi hukum bila terjadi kesalahan atau paksaan. Unsur penipuan juga kadang terjadi. 

Dalam kasus di luar negeri pernah terjadi, Mary Beth Whitehad ingin membuat 
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berjanjian untuk melakukan sewa rahim. Setelah diteliti Mary berbohong, ia mengaku 

bahwa di infertile tapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dia fertile.
17

 

Ada dua penjelasan mengenai terminologi dari suatu pembatalan, yaitu: 

1. Null and Void; Dari awal, perjanjian itu telah batal atau dianggap tidak pernah 

ada, apabila syarat objektif tidak terpenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, 

dan dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah ada suatu 

perikatan. 

2. Voidable; bila salah satu syarat tidak dipenuhi, penjanjiannya tidak dikatakan 

batal demi hukum, tapi batal karena salah satu pihak membatalkan. 

Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak 

dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta 

pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan 

sepakatnya secara tidak bebas).
18

 

Tujuan utama dalam melakukan praktik surrogate mother adalah mendapat 

keturunan. Anak yang lahir adalah objek dari perjanjian ini. Ketika anak tersebut 

telah lahir maka ibu pengganti harus menyerahkan anak tersebut kepada pihak yang 

menyewa rahim dalam hal ini sumber dari sel telur dan sel sperma berasal. Namun 

timbul suatu masalah tentang status dari anak yang telah lahir ini, bagaimana status 

anak tersebut dimata hukum dan bagaimana hak keperdataannya? 

Anak yang lahir melalui proses sewa rahim, sampai saat ini maasih belum 

jelas bagaimana status anak atau kedudukan anak dan bagaimana hak keperdataan 
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anak tersebut. Dalam KUHPerdata seperti asas yakni seorang anak luar nikah baru 

memiliki hubungan perdata baik dengan ayah maupun ibunya setelah mendapat 

pengakuan, berdasarkan pasal 280 KUHPerdata. Penerapan prinsip hak keperdataan 

bagi anak luar nikah terhadap ayah sesungguhnya dapat diartikan dengan anak luar 

pernikahan yang telah diakui oleh orang tua sesungguhnya sebagaimana diatur dalam 

passal 280 KUHPer. Menurut KUHPer seorang anak yang telah diakui oleh orang 

tuanya memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu sesungguhnya, 

sedangkan pengertian keperdataan itu termasuk menyangkut hak pewarisan. Posisi 

anak didalam KUHPerdata dibagi menjadi : Anak Sah dan Anak Luar Kawin
19

 

Tentang pengakuan atas anak luar kawin, ada tiga cara yang dapat dilakukan 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 KUHPer, yaitu: 

1. Melalui akta kelahiran anak yang bersangkutan  

2. Dengan akta perkawinan yang ada 

3. Menggunakan akta autentik. 

Pengakuan anak luar kawin dengan cara pertama, yaitu sang ayah 

menyebutkan namanya dalam akte kelahiran dari anak yang bersangkutan. Pengakuan 

ini dilakukan saat hari kelahiran anaknya.kemudian cara yang kedua, dilaksanakan 

dengan cara melaksanakan perkawinan yang sah antara wanita yang hamil itu dengan 

pria yang menghamilinya sekaligus mengakui anak luar kawinnya. Sedangkan cara 

ketiga dapat dilakukan dengan cara, pengakuan anak anak tersebut dituangkan dalam 

akta autentik berupa akta notaris. Pengakuan ini ditindaklanjuti dengan melaporkan 
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kepada Kantor Catatan Sipil, di mana kelahiran anak itu dahulu telah didaftarkan dan 

meminta agar pengakuan itu dicatat dalam minit akta kelahiran yang bersangkutan.
20

     

Pengakuan anak dalam hukum Islam disebut dengan istilhag atau iqrar, yang 

berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa dia 

mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik status dari anak tersebut anak 

luar nikah atau tidak diketahui asal usulnya. Pengakuan anak dalam hukum Islam 

tentang anka luar nikah mirip dengan yang diatur dalam BW (Burgerlijke Wetboek) 

yang disebut dengan anak wajar (natuurlijek kinderen).
21

 Motivasi pengakuan anak 

dapat didasari oleh: 

1. Demi kemaslahatan anak yang diakui 

2. Rasa tanggung jawab sosial 

3. Menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir di luar kawin orang 

tuanya 

4. Antisipasi terhadap datangnya mudharat yang lebih besar di masa yang 

akan datang apabila anak tersebut tidak diakui. 

Pengakuan terhadap seorang anak oleh ayah dan ibunya tidak dapat dilakukan 

dengan langsung disimpulkan saja, pengakuan harus disertakan dengan akta autentik. 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah melakukan terobosan hukum melalui 

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini memutus bahwa, Pasal 43 ayat (1) 

UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945, dimana anak luar kawin tidak 

memiliki hubungan dengan ayahnya. Akibat dari putusan tersebut, anak luar kawin 
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tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya tetapi 

juga telah memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau atat bukti lain 

menurut hukum mempunyai hubungan darah. 

Putusan Mahkamah konstitusi ini dinilai telah menyinggung dunia fikih yang 

selama ini sudah ada. Oleh karena itu, tes DNA sangat diperlukan untuk memperkuat 

dan membuktikan adanya hubungan perdata antara anak ayahnya. Jika hasil tes DNA 

telah membuktikan anak tersebut adalah anak dari ayahnya, maka anak tersebut 

adalah tanggung jawab ayahnya. Jadi dapat dikatakan bahwa anak luar nikah maupun 

anak hasil pernikahan siri bisa mendapat pengakuan dari putusan Mahkamah 

Konstitusi.
22

 

Adanya perlindungan anak luar kawin oleh Mahkamah Konstitusi, bukan 

berarti melegalkan perzinahan. Akan tetapi, putusan tersebut melindungi hak-hak 

yang ada pada anak tersebut. Sebelum adanya putusan ini, anak luar nikah merasa 

memiliki nasib yang sengsara dan tidak diakui oleh hukum secara legal. Sehingga 

pada intinya putusan Mahkamah Konstitusi ini hadir untuk membela dan melindungi 

hak anak yang terlantarkan. Putusan ini bukan untuk melegalkan perzinahan, tetapi 

hanya menegaskan adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dengan 

ayah dan ibunya. Sehingga anak tersebut tidak menjadi anak alam (lahir luar nikah) 

karena tidak diakui oleh ayahnya.
23
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Sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi, ilmu fikih juga menyerukan 

untuk melindungi hak-hak anak luar kawin. Meskipun dalam literatur ilmu fikih tidak 

terdapat secara khusus membahas tentang pengakuan dan penetapan asal usul anak 

secara lengkap, tetapi secara substansial dapat ditemukan dalam bab yang membahas 

tentang hukum-hukum kekeluargaan, khususnya bab tentang da’waan nasab. Bisa 

dikata hampir semua kitab fikih membahas tentang perlunya perlindungan terhadap 

anak terlantar, anak luar kawin, anak yatim piatu, dll. Jika dalam penetapannya terjadi 

unsur keraguan, maka diselesaikan melalui pengadilan yang berwenang. Oleh karena 

itu, hakim diharapkan dapat menciptakan putusan yang berbobot dengan 

pertimbangan yang cukup sehingga, dapat menciptakan tatanan hukum baru yang 

dapat melindungi hak anak tersebut sebagaimana mestinya. Dalam menetapkan asal 

usul anak, khususnya dalam hal pengaluan anak, hakim perlu memerhatikan iijtihad 

tathbiqy dengan metodologi muqaranah li mazahib dan talfieq,
24

   

B. Status Hukum Keperdataan Anak Hasil Surrogate Mother Berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Menurut Hukum 

Islam 

Anak yang lahir dari perjajian surrogacy mother mempunyai kemungkinan 

yang unik tentang siapa yang menjadi orang tuanya. Ada beberapa jenis kombinasi 

orang tua dari anak tersebut, yaitu: 

1. Dua orang tua, yaitu si pemberi telur dan yang menjadi ibu kandung adalah 

sama, serta sang ayah kandung tanpa ikatan pernikahan; 
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2. Tiga orang tua, yaitu si pemberi telur dan yang menjadi ibu kandung adalah 

sama, ayah kandung, serta isteri dari sang ayah kandung; 

3. Empat orang tua, si pemberi telur, ibu kandung, ayah kandung, dan isteri 

dari sang ayah kandung; atau 

4. Lima orang tua, yaitu si pemberi telur, pemberi sperma, ibu kandung, ayah 

angkat dan ibu angkat.
25

   

Surrogate mother mencuatkan persoalan di tengah masyarakat tentang 

ketidakjelasan atas status anak hasil surrogate mother. Hal yang paling buruk terjadi, 

suatu hari nanti dimungkinkan terjadi perkawinan sedarah tanpa sengaja, sehingga 

secara genetik berpotensi melahirkan keturunan yang mengalami kelemahan atau 

mungkin cacat akibat inbreending. Selain itu praktik surrogate mother jua 

bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak sesuai dengan norma moral dan adat 

istiadat pada ummnya yang berlaku di Indonesia. Jika dilihat dari norma agama, 

sangat bertentangan karena terdapat unsur yang mengharamkan dalam praktiknya, 

yaitu unsur zina. Seca tidak disadari, praktik surrogate mother telah menghancurkan 

masa depan kehidupan manusia. Bagaimana mungkin seorang ibu tega memberikan 

bayi yang dikandung dan dilahirkannya kepada orang lain, padahal telah bertaruh 

nyawa dalam melahirkan anak tersebut.
26

  

Sebelum menentukan status dari anak hasil surrogate mother (sewa rahim), 

hal yang paling utama haruslah terlebih dahulu diketahui hukum dari perbuatan 

tersebut. sebelumnya telah dijelaskan bahwa, perbuatan surrogate mother berupa 
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memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim seorang perempuan yang tidak terikat 

suatu hubungan perkawinan yang sah adalah perbutan zina. Hal tersebut dikemukan 

juga oleh Muntaha, menurutnya perbuatan surrogate mother jika dikonstruksikan ke 

dalam pasal Pasal 284 KHUP dengan menggunakan nafsiran ekstensif, beliau 

menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan 

perzinahan.
27

 

Pengharaman tentang praktik surrogate mother atau sewa rahim juga diatur 

dalam al-Qur’an. Dalam al-Qur’an dijelaskan tentang keharusan menjaga kemaluan 

dari kemaluan lain tau dari mani yang lain. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah 

swt. QS. Al-Mu’minun/23: 5-6 

                                     

    

Terjemahnya: 

(5 ) dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, (6) kecuali terhadap isteri-
isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka 
dalam hal ini tiada terceIa.

28
 

Dalam suatu Hadis juga dijelaskan bahwa 

زٌِدُ بْنُ أبًَِ حَبٌِبٍ عَنْ أبًَِ  ٌَ ثَنًِ  دِ بْنِ إسِْحَقَ حَدَّ دُ بْنُ سَلمََةَ عَنْ مُحَمَّ ثَنَا مُحَمَّ ًُّ حَدَّ لِ ٌْ فَ ثَنَا النُّ حَدَّ
فِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْْنَْصَارِيِّ قَالَ قَامَ فٌِنَا خَطٌِبًا قَالَ أمََا إنًِِّ لََ  ٌْ ًِّ عَنْ رُوَ نْعَانِ مَرْزُوقٍ عَنْ حَنَشٍ الصَّ

ٌُؤْمِنُ  حِلُّ لَِمْرِئٍ  ٌَ نٍ قَالَ لََ  ٌْ وْمَ حُنَ ٌَ قُولُ  ٌَ هِ وَسَلَّمَ  ٌْ ُ عَلَ ِ صَلَّى اللََّّ أقَُولُ لكَُمْ إلََِّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ
 ِ ٌُؤْمِنُ بِاللََّّ حِلُّ لَِمْرِئٍ  ٌَ انَ الْحَبَالَى وَلََ  ٌَ عْنًِ إتِْ ٌَ رِهِ  ٌْ ًَ مَاءَهُ زَرْعَ غَ سْقِ ٌَ وْمِ الْْخِرِ أنَْ  ٌَ ِ وَالْ بِاللََّّ

سْتَبْرِئَهَا ٌَ بًِْ حَتَّى  قَعَ عَلَى امْرَأةٍَ مِنْ السَّ ٌَ وْمِ الْْخِرِ أنَْ  ٌَ  29وَالْ
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vol. 25, no. 1 (Februari 2013) https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16101/10647 (Diakses 12 

November 2020). 
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Samad), h. 342. 

29
Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, Sunan Abu Daud, Juz 3 (Beirut: Dar al-Risalah al-

'Alamiyah, 2009), h. 487. 
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Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami (An Nufaili), telah menceritakan kepada 
kami (Muhammad bin Salamah), dari (Muhammad bin Ishaq), telah 
menceritakan kepadaku (Yazid bin Abu Habib) dari (Abu Marzuq) dari 
(Hanasy Ash Shan'ani), dari (Ruwaifi' bin Tsabit Al Anshari), ia berkata 
ketika berkhutbah kepada kami; ketahuilah bahwa aku tidak berbicara kepada 
kalian kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Pada saat perang Hunain beliau berkata: (("Tidak halal bagi orang 
yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menyiramkan airnya kepada 
tanaman orang lain -yaitu menggauli wanita-wanita yang sedang hamil", dan 
tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk 
menggauli wanita tawanan hingga ia membiarkannya mengalami haid, ...)) 
Hadis Abu Daud no. 1844 

Dari dua dalil di atas sudah secara jelas menyebutkan bahwa praktik tersebut 

adalah haram. Untuk lebih mempertegas tentang keharamannya, dapat digunakan 

kaidah fikih, yaitu: 

 ما يؤدى إلي محرم فهو محرم
Artinya: 

Apa yang mengantarkan kepada yang diharamkan, maka ia haram  

Pada praktik surrogate mother ketika pembuahan telah terjadi, hasil 

pembuhan akan dimasukkan ke dalam wanita surogasinya. Dalam praktik ini sudah 

jelas bahwa dalam praktik tersebut, adanya sperma yang masuk ke dalam rahim 

wanita pengganti tersebut namun tidak terikat dalam perkawinan yang sah yang 

dimana keharamannya sudah jelas. Oleh karena itu, praktik sewa rahim dikatakan 

menyerupai perbuatan zina.   

Peraturan yang ada tidak ada satupun yang membahas secara spesifik tentang 

status anak hasil sewa rahim. Dalam hukum positif hanya mengatur secara umum 

tentang anak sah maupun anak luar nikah yang diatur dalam KUHPer dan UU Nomor 

1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 250 KHUPer, menyebutkan bahwa 

anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Kemudian, dalam 

Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang 
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lahir akibat dari perkawinan yang sah. Dari dua peraturan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa, anak sah berasal dari hasil persetubuhan yang terikat dalam ikatan 

perkawinan yang sah. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan intervensi manusia 

(dokter) dalam membantu pasangan suami isteri yang mengalami kendala belum ada 

peraturan yang jelas.
30

 

Demikian dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tentang anak luar kawin 

belum diatur pada secara jelas. Sama halnya dengan peraturan yang lain.Kompilasi 

Hukum Islam hanya memuat tentang anak sah sebagaimana yang dituangkan dalam 

pasal 99. Dari ketentuan tersebut, dapat dikatakan anak luar kawin apabila memenuhi 

syarat sebagai berikut: 

a. Anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah 

b. Hasil pembuahan sperma dan ovum darilaki-laki dan perempuan di luar 

rahim, dimana keduanya tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah, atau 

c. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh 

wanita yang bukan isteri.
31

 

Berdasarkan KUHPer, anak luar kawin itu terdiri dari anak yang dapat diakui 

dan disahkan, anak sumbang yang lahir karena hubungan darah atau karena hubungan 

perkawinan, dan anak zina. Penyebutan istilah tersebut digantungkan atas status 

perkawinan dari kedua orang tuanya, sehingga terhadap mereka terdapat persamaan 

dan perbedaan kedudukan di hadapan hukum.
32
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vol. 3, no. 1, (Januari 2015) https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7042 

(Diakses 25 November 2020). 
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Abnan Pancasilawati, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar 

Kawin”, FENOMENA, vol. 6 no. 2  (2004), h. 187. 
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Menurut sudut pandang hukum, proses yang dilalui sampai terjadinya 

peristiwa kelahiran dapat digolongkan menjadi: 

1. Jika proses yang dilalui sah (legal), baik menurut hukum agama maupun 

hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat 

sebagai anak yang sah. 

2. Jika proses yang dilalui tidah sah (illegal) baik menurut hukum agama 

maupun hukum negara, maka ketika lahir anak tersebut menyandnag 

predikat sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).
33

 

Dalam Praktiknya, surrogate mother membuka peluang lebar adanya anak 

yang dilahirkan di luar nikah. Seorang gadis atau janda  yang bersedia untuk 

melahirkan tanpa menikah dan hanya disewa rahimnya saja, dapat membawa dampak 

buruk dan penderitaan terhadap masa depan anak. Di antaranya, anak tersebut lahir 

dengan status anak di luar nikah, anak kehilangan hak waris orang tua kandungnya, 

mendapat stigma buruk di masyarakat, serta anak tersebut dapat disangkal atau 

memungkinkan adanya penolakan dari dua pihak, baik orang tua kandung maupun 

orang tua biologis.
34

    

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seseorang perempuan yang 

sedang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang 

menyetubuhinya. Sedangkan di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan 

                                                                                                                                                                      
https://www.researchgate.net/publication/307523364_Perlindungan_Hukum_Bagi_Hak-

Hak_Keperdataan_Anak_Luar_Kawin (Diakses 19 Desember 2020) 

33
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Pustaka, 2012), h. 7. 
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Jurnal Kesehatan Medika Saintika, Vol. 7 No. 2 (Desember 2016) 
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wanita yang tidak terikat perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama 

yang dianutnya.
35

 Anak yang dilahirkan di luar perkawinan seringkali dsebut dengan 

istilah anak luar kawin atau anak tidak sah. Pasal 43 (1) UU Perkawinan tidak 

memberikan pengertian tantang apa yang dimaksud dengan anak luar kawin. 

Berdasarkan enafsiran a contrario berdasarkan rumusan Pasal 42 UU Perkawinan, 

maka dapat di rumuskan bahwa anak luar kawin adalah anakyang tidak memenuhi 

kategori anak sah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 UU Perkawinan, yaitu: 

a. Anak yang dibenihkan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah 

b. Anak yang dibenihkan sebelum perkawinan dan dilahirkan dalam 

perkawinan yang sah. 

c. Anak yang yang dibenihkan dalam perkawinan yang sah dan dilahirkan 

setelah perkawinan terputus.
36

  

Dari penjelasan peraturan tentang anak luar kawin berdasarkan sudut pandang 

Undang-Undang Perkawinan, KUHPer, dan Kompilasi Hukum Islam dapat ditarik 

suatu benang merahnya, bahwa yang dimaksud anak luar kawin adalah: 

a. Anak luar kawin menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam adalah: 

1). Anak dari perkawinan yang tidak dicatat atau perkawinan siri 

2). Anak yang lahir dari orang tua yang tidak terikat perkawinan (anak 

zina) 

b. Anak luar kawin menurut KUHPer dalam arti luas, adalah: 

                                                           
35
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2006), h. 80. 
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1). Anak luar kawin dalam arti sempit 

2). Anak sumbang 

3). Anak zina
37

 

Menentukan status anak dalam kasus surrogate mother sangat tergantung 

pada status perkawinan dari wanita surrogatenya. Penggolongan status dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

a. Anak luar perkawinan yang tidak diakui. Status ini berlaku apabila status 

wanita surrogatenya adalah gadis atau janda, maka anaka yang dilahirkan 

adalah “anak luar perkawinan yang tidak diakui”, yaitu anak yang 

dilahirkan karena zina, dimana anak tersebut lahir akibat hubungan suami 

atau isteri dengan laki-laki atau perempuan lain. 

b. Bila status wanita surrogatenya terikat dalam perkawinan yang sah 

(dengan suaminya), maka anaka yang lahir adalah anak sah dari pasangan 

suami-isteri yang disewa rahimnya, sampai si bapak (suami dari wanita 

surrogate) menyatakan “Tidak” berdasarkan Pasal 251, 252, dan 253 

KUHPer yang dibuktikan dengan pemeriksaan DNA.
38

 Hal tersebut sesuai 

berdasarkan UU nomor 1 Tahun 1974 Pasal 44 yang menyatakan: 

1). Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh 
isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah 
berzina dan anak tersebut adalah akibat dariperzinahan tersebut. 

2). Pengadilan mmeberikan keputusan tentang sah atau tidaknya atas 
permintaan pihak yang berkepentingan.

39
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Dalam konsep Kompilasi Hukum Islam, untuk mengetahui kedudukan hukum 

anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan rahim titipan 

(surrogate mother) dapat dilihat dari ketentuan Pasal 99 KHI yang menjelaskan 

definisi anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah 

dan hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri 

tersebut. dari makna di atas dapat disimpulkan bahwa, kedudukan hukum anak yang 

dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan rahim sewaan tidak 

dapat dikualifikasikan sebagai anak sah dan juga bukan sebagai anak luar nikah, 

karena lahirnya anak tersebut tidak melalui rahim perempuan yang terikat perkawinan 

yang sah. 

Jika mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta perundang-undangan 

yang telah ada, penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa anak yang lahir dari 

praktik surrogate mother dapat digolongkan sebagai anak luar perkawinan. Lebih 

spesifiknya anak tersebut dapat digolongkan anak zina. Dikatakan anak zina karena 

wanita surrogatete tersebut tidak terikat perkawinan yang sah dengan sumber dari 

sperma tersebut. selain itu dalam hukum perjanjian menyewa rahim tidak termasuk 

dalam unsur yang halal dalam suatu perjanjian. 

Selanjutnya oleh Zahrowati juga mengatakan hal yang demikian, anak hasil 

surrogate merupakan anak zina, karena tidak dalam perkawinan yang sah. Meskipun 

pelaksanaannya tidak termasuk dalam defenisi zina, namun hukmnya sama-sama 

haram, hal ini disebebkan karena: 

a. Merusak keturunan (nasab) 

b. Mengacaukan status waris dan wali 
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c. Ketika anak tersebut lahir, dimungkinkan terjadi sengketa atas kepemilikan 

antara kedua ibu tersebut yang berdampak pada psikologis pada anak 

tersebut 

d. Timbul permasalahan siapa yang menjadi ibu dari anak tersebut, apakah 

yang punya rahim atau yang mengandung anak tersebut.
40

  

Selain dari sengketa yang dapat timbul di atara ibu biologis dan ibu 

surrogatenya, secara tidak langsung juga memberikan dampak negatif bagi anak 

tersebut. Dampak tersebut dirasakan anak sebelum dan setelah anak dilahirkan. 

Dampak yang mungkin akan dirasakan adalah: 

a. Pada saat masih dikandungan 

1). Kurang memperoleh kasih sayang dari ibu pengganti (surrogate 

mother) dikarenakan anak yang dikadung bukan anak kandungnya 

2). Kurangnya perawatan kesehatan yang diberikan oleh ibu pengganti 

(surrogate mother) karena imbalan atau jaminan yang diperjanjikan 

belum dibayarkan 

3). Adanya gangguang emosional pada ibu pengganti (surrogate mother) 

mengakibatkan pertumbuhan si anak terganggu yang dapat 

berpengaruh pada mental ke depannya 

4). Memiliki resiko terkena penyakit turunan dari ibu pengganti 

(surrogate mother), seperti jantung, dan lain-lain. 

b. Pada saat diserahkan kepada pasangan suami isteri 
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1). Kehilangan kasih sayang dari ibu pengganti (surrogate mother) yang 

mengandungnya secara mental, emosional, dan fisik 

2). Kehilangan haknya untuk mendapatkan air susu ibu (ASI) dari ibu 

pengganti (surrogate mother) yang mengandungnya 

3). Kehilangan haknya untuk menggunakan nama ayahnya 

4). Kehilangan hak waris dari sanga ayah 

5). Kehilangan haknya untuk dirawat dan didik oleh ibu kandungnya 

dalm hal ini ibu pengganti (surrogate mother) 

6). Kehilangan hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya dalam hal 

ini ibu pengganti (surrogate mother) 

7). Kehilangan haknya untukidak dieksplotasi secara ekonomi (human 

trafficking)
41

 

8). Adanya ketidak jelasan status dari anak tersebut 

Status anak yang lahir dari hasil surrogare mother dalam kaitannya dengan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan adalah anak tersebut 

merupakan anak yang sah dari surrogate mother, bukan anak dari orang tua yang 

menitipkan benih di rahim surrogate mother. 

Selanjutnya jika ditinjau dari Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa 

anak hasil dari perjanjian surrogate mother adalah anak di luar perkawinan. Pasal ini 

tidak memperhitungkan status perkawinan dari surrogate mother. Meskipun 

surrogate mother terikat perkawinan, namun tidak terjadi pembuahan oleh isteri dan 

sumber dari sel telur dan sperma berasal dari pasangan suami isteri yang memesan. 
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Penyatuannya pun dilakukan dalam cawan dan setelah jadi embrio barulah ditransfer 

ke rahim ibu pengganti (surrogate mother). Jadi, anak yang lahir dari hasil praktik 

surrogate mother adalah anak di luar perkawinan, berdasarkan Pasal 99 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI).  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan status 

hukum perdata dari anak hasil sewa rahim (surrogate mother) perlu dilihat status 

perkawinan dari ibu surrogatenya. Jika surrogate mother masih gadis atau janda atau 

tidak sedang dalam ikatan pernikahan, maka status anak tersebut anak di luar 

perkawinan. Sedangkan jika ibu surrogate nya terikat perkawinan, maka anak 

tersebut adalah anak sah dari ibu pengganti dengan suamiya. 

C. Hubungan Keperdataan Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah 

Biologisnya Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-

VIII/2010 Menurut Hukum Islam 

Penentuan nasab dalam hal anak hasil surrogate mother menimbulkan suatu 

persoalan baru, karena dalam agama Islam tidak dikenal anak yang diperoleh dari 

teknik inseminasi melainkan dari perkawinan yang sah. Di sisi lain, praktik ini juga 

menimbulkan persoalan dalam kewarisan yakni dalam penentuan hak waris anak, 

sehingga menjadi tugas baru bagi ulama untuk mengkaji lebih lanjut apakah ada hal-

hal yang mempunyai kesamaan dengan kasus tersebut.
42

  

Setiap wanita yang hamil sebagai hasil dari donor ovum atau donor embrio 

dalam proses implantasi, baik itu tidak terikat dalam perkawinan atau terikat dalam 

ikatan perkawinan, hak dari anak tersebut yaitu: 
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 Salim HS, Bayi Tabung Tinjauan Aspek hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h.1. 
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1. Setiap anak yang lahir atau yang belum lahir, tidak akan memiliki, 

hubungan dengan laki-laki yang menghasilkan semen/sperma yang 

digunakan di prosedur donor, hak dan kewajiban anak itu akan diberikan 

kepada suami dari wanita tersebut 

2. Laki-laki yang menghasilkan semen/sperma yang digunakan tidak akan 

memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang ayah dari anak yang 

dikandung, kecuali kalau laki-laki itu, atau sewaktu-waktu menjadi suami 

dari wanita itu.
43

  

Dilihat sekilas hubungan yang terjalin antara anak dengan pasangan suami 

isteri pemilik benih dalam hal ini orang tua biologisnya, sama seperti hubungan orang 

tua dan anaknya pada umumnya. Namun jika dilihat dari peraturan yang ada, 

hubungan yang terjalin memiliki sedikit perbedaan. Mengingat anak tersebut adalah 

anak hasil surrogate mother, bukan dikandung dan dilahirkan dari isterinya meskipun 

benihnya berasal dari suami dan isterinya.  

Setiap anak yang lahir dari perjanjian surrogate mother, harus mengetahui 

siapa orang tuanya. Dari peraturan yang berlaku, sudah diketahui bahwa anak tersebut 

adalah anak dari ibu yang melahirkan dengan tetap mempertimbangkan status dari 

surrogate mother. Secara genetis, anak tersebut adalah anak dari pasangan suami 

isteri sumber dari benih itu berasal, namun tidak dapat dikatakan secara pasti bahwa 

mereka adalah orang tua dalam hukum positif. Meski belum jelas siapa sebenarnya 

orang tua dari anak tersebut, anak tersebut berhak mendapat kasih sayang dari kedua 
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nya, baik dari ibu pengganti dan pasangan suami isteri hingga anak tersebut dewasa 

dan mengenal hak serta tanggung jawabnya.  

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas 

Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: 

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh 
oleh orang tuanya sendiri

44
 

Pasal di atas secara tegas telah menyebutkan tentang keharusan anak 

mengetahui orang tuanya. Dalam kasus surrogate mother, status anak yang dilahirkan 

adalah anak luar nikah yang dikategorikan sebagai zina. Oleh karena status anak luar 

nikah, maka untuk memperjelas siapa orang tuanya, maka dilakukan pengakuan atau 

pengesahan terhadap anak tersebut. KUHPer menyaratkan bahwa anak luar kawin 

yang dapat disahkan adalah anak luar kawin selain anak zina dan anak sumbang. 

Anak sumbang dapat disahkan apabila  telah memperoleh dispensasi dari presiden,
45

 

sedangkan akan zina dapat dilakuan dengan cara pengangkatan anak.  

Hak-hak keperdataan anak luar kawin dalam peraturan perundang-undangan, 

secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberlakukan 

bagi warga non muslim dan dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku bagi umat 

muslim. Hak keperdataan anak merupakan hak yang melekat pada setiap anak yang 

diakui oleh hukum yang terjalin dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya. Hak 

tersebut meliputi, hak mengetahui asal usulnya, hak mendapat pemeliharaan dan 
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pendidikan, hak diwakili dalam segela perbuatan hukum di dalam dan di luar 

pengadilan, hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan warisan.
46

  

Tanggung jawab atas perlindungan hak-hak adalah suatu kewajiban yang 

tidak hanya harus dilaksanakan oleh orang tua, tetapi juga merupakan tanggung 

jawab bagi keluarga, masyarakat serta pemerintah guna menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan anak, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial berdasarkan 

Undang-undang perlindungan anak. Selain itu tidak adanya deskriminasi atas latar 

belakang anak, guna menjamin keberlangsungan hidupnya kelak.  

Kenyataannya tidak semua anak mendapatkan perlindungan hak yang yang 

sama. Masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan haknya, seperti banyak 

dijumpai masih adanya anak-anak terlantar dan terjadinya eksplotasi anak. Hal yang 

sama juga dirasakan oleh anak luar kawin. Anak luar kawin menanggung beban yang 

diakibatkan karena perbuatan orang tuanya. Selain menyandang status anak tidak sah, 

anak tersebut juga hanya hanya mempunyai hak keperdataan dengan ibunya saja, 

sedangkan ayah biologisnya secara hukum tidak terikat oleh anak tersebut.   

Tidak adanya keharusan tanggung jawab ayah kepada anak tersebut dapat 

menimbulkan masalah dalam tumbuh kembang. Setiap anak pasti memerlukan 

penghidupan, kasih sayang, serta pendidikan, baik secara jasmani maupun rohani dari 

orang tua yang utuh sehingga dapat tumbuh menjadi sosok yang mampu memikul 

tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan negara ke depannya.
47
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Melihat adanya ketidak adilan atas perbuatan tersebut, Mahkamah Konstitusi 

melalui judicial review mengubah peraturan yang ada sebelumnya. Undang-undang 

perkawinan, KUHPer serta kompilasi hukum islam, sebelumnya mengatur bahwa 

“anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunyadan keluarga 

ibunya” dan anak tersebut memiliki hubungan dengan ayahnya apabila ayahnya 

mengakui anak tersebut. 

Ada perubahan peraturan tersebut, maka pasal 43 ayat (1) Undang-undang 

Perkawinan telah berubah, maka terhadap keberadaan KUHPer masih berlaku 

berdasarkan asas perundang-undangan lex posterior derogate legi priori, dengan 

pertimbangan bahwa putusan mahkamah konstitisi no 46/VIII-PUU/2010 menjadi 

bagan pasal yang tidak terpisahkan dari ketentuan yang terdapat dalam undang-

undang perkawinan. Kemudian pada Kmpilasi Hukum Islam, berlaku asa lex superior 

inferori, sehingga ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sepanjang 

bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan tidak berlaku lagi. 

Akibat dari perubahan hukum tersebut, norma hukum yang berlaku sekarang, 

baik yang berlaku dalam KUHPer maupun dalam Kompilasi Hukum Islam berubah 

menjadi “anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut 

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga 

ayahnya”.
48
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Mahkamah Konstitusi pada bagian pertimbangan hukum putusan, sebagamana 

hasil putusan tersebut berpendapat bahwa secara ilmiah tidak mungkin seseorang 

perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan sperma baik melalui 

hubungan seksual maupun cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang 

menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karenanya suatu ketidak adilan jika hanya 

ibu yang menaggung perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama.
49

 

Dari penjelasan di atas, berdasarkan tujuan dari penelitian ini, penulis 

beranggapan bahwa anak hasil surrogate mother juga termasuk dalam putusan ini. 

Mengingat dalam putusan tersebut tidak disebutkan secara rinci tentang yang mana 

yang dimaksud anak luar kawin. Anak hasil inseminasi melalui proses surrogate 

mother dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan atau anak yang 

diakibatkan karena zina, apabila perempuan yang mengandungnya berstatus janda 

atau gadis, hak kewarisan anak tersebut hanya kepada ibu yang mengandungnya dan 

bukan kepada laki-laki pemilik benih tersebut. hal ini dikarenakan anak tersebut telah 

lahir dikarenakan oleh perbuatan zina tersebut.
50

 

Akibat dari putusan ini pengesahan anak luar kawin dapat dilakukan atas 

inisiatif anak yang bersangkutan atau pihak yang mewakili kepentingannya. 

Pengesahan dilakukan di pengadilan dengan memberikan bukti yang sah memiliki 
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hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti yang 

sah. Dengan adanya putusan ini, kedua orang tua tersebut tidak lagi diharuskan untuk 

melakukan perkawinan jika hanya untuk mendapatkan hubungan perdata antara 

anaknya dengan dirinya dan keluarganya.
51

 Terhadap anak luar nikah yang statusnya 

anak zina yaitu statusnya sebagai anak angkat.  

Anak yang dilahirkan dari suatu rahim dengan tidak ada akad nikah 

disilsilahkan kepada ibunya yang melahirkan seperti anak zina walaupun bukan hasil 

dari perbuatan zina, dari itu anak yang dilahirkan bukan anak si ayah yang punya 

sperma, dengan demikian bila ia perempuan, ayah yang punya sperma tidak berhak 

menjadi wali sekaligus tidak saling waris mewarisi.
52

 Dalam hal ini yang dimaksud 

adalah anak yang lahir dari perjanjian surrogate mother (ibu pengganti). Anak 

tersebut dikatakan anak luar nikah atau disamakan dengan anak zina karena ibu 

surrogatenya tidak mempunyai hubungan pernikahan dengan ayah biologis dari anak 

tersebut. Sedangkan anak tersebut adalah anak sah apabila ibu surrogatenya terikat 

suatu perkawinan. Namun tidak dapat dipastikan secara mutlak karena sel telur dan 

sel sperma berasal dari pasangan pemesan rahim sewaan.  

Mengingat bahwa anak yang lahir dari prakitik surrogate mother, tidak 

bersalah dan harus tetap dilindungi dari segala hak-haknya, maka Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012. Fatwa ini 
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dikeluarkan guna menjawab kebingungan hubungan perdata yang terjalin antara anak 

dengan ayah biologisnya. 

Ada enam ketentuan hukum yang menjadi hasil ketetapan Fatwa MUI tentang 

permsalahan tersebut, di antaranya: 

a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan 

nafkah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahiranya 

b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah 

dengan ibunya dan keluarga ibunya 

c. Anak hasil zina tidak mengandung dosa perzinaan oleh orang yang 

mengakibatkan kelahirannya 

d. Pezina dikenakan hukuman had oleh pihak yang berwenang, untuk 

kepentingan menjaga keturunna yang sah (hifzh al-nasl) 

e. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zīr kepada pezina yang 

mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: 

1). Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut 

2). Memberikan harta setelah ia meninggal memalui wasiat wajibah 

f. Hukuman pada poin (e) bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk 

mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang 

mengakibatkan kelahirannya.
53

 

Hukuman ta’zīr diberkan karena telah melakukan tindakan jarīmah dalam 

hukum Pidana Islam, yang biasa disebut dengan delik atau tindak pidana. Jarīmah 

adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum syara’ dan pelakunya diberikan 
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sanksi berupa had (bentuk tertentu) atau ta’zīr (pelanggaran yang jenis bentuk dan 

hukumannya berdasarkan keputusan hakim/penguasa).
54

 Penambahan sanksi ta’zīr 

pada pelaku zina yang diberikan oleh pemerintah (ulil amri) merupakan suatu bentuk 

pemberian efek jera serta hukuman tambahan atas perbuatan yang dilakukannya.  

Status hukum anak hasil surrogate mother adalah anak luar nikah yang 

dikategorikan sebagai anak zina. Meski dalam praktiknya tidak melakukan hubugan 

secara langsung antara ayah dengan ibu surrogate nya tetapi hal utama dikatakan zina 

adalah adanya sperma yang masuk kedalam rahim tanpa adanya pernikahan yang sah. 

Oleh karena itu, meskipun dalam perjanjian sewa rahim (surrogacy agreement) ibu 

surrogate harus menyerahkan anak tersebut kepada pasangan suami isteri yang 

melakukan perjanjian, anak tersebut statusnya tetap saja tidak berubah menjadi anak 

sah dari pasangan tersebut meskipun secara biologis sel sperma dan ovum berasal 

dari pasangan tersebut. Anak tersebut tetaplah anak luar nikah dan stausnya adalah 

anak zina.  

Anak luar nikah dapat berubah menjadi anak sah apabila oaring tua 

kandungnya melakukan pengesahan atau pengakuan di pengadilan dengan 

menyertakan bukti bahwa anaktersebut memiliki hubungan darah dengan orang 

tuanya. Namun perlu diingat bahwa, anak luar nikah dapat disahkan atau diakui oleh 

orang tuanya kecuali anak zina dan anak sumbang, kecuali jika anak sumbang 

mendapat kompensasi dari presiden.  

Hubungan pedata anak hasil surrogate mother dengan orang tua biologisnya 

dapat menjadi legal menutut hukum apabila orang tua biologis tersebut melakukan 
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pengangkatan anak. Dalam hukum perdata, pengangkatan anak merupakan suatu 

perbuatan menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam 

pemliharaan dan sampai pada hal kewarisan. Selanjutnya dalam Kompilasi hukum 

Islam pada pasal 171 disebutkan bahwa: 

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan hidupnya sehari-hari, 
biaya pendidikan dan sebagainya beralih  tanggung jawabnya dari orang tua 
asal ke orang tua angkatnya berdasrkan putusan pengadilan.

55
 

Pengangkatan anak adalah salah satu bentuk perlindungan anak guna 

melindungi hak-hak anak agar anak laur nikah terlebih anak zina dapat merasakan 

perlindungan dan tidak merasa sebatang kara hidup di dunia akibat perbuatan orang 

tua mereka. selain itu adanya keadilan bagi mereka atas haknya sebagai manusia. 

Dengan begitu, hak yang dimiliki anak sah sama dengan hak anak luar nikah. 

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah 

antara anak dan orang tua kandung,dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli 

waris dari orang tua angkat. Kemudian, anak angkat tidak diperkenankan memakai 

nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamatnya, 

dan juga orang tua angkat tidak boleh bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak 

angkatnya.
56

 

Istilah pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tabanni. 

Sedangkan dalam Staatsblad 1917-129 pengangkatan anak dikenal dengan istilah 

adopsi, yang berasal dari bahasa Belanda yaitu adoptie atau dalam bahasa inggris 
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disebut adoption yang dalam Kamus besar bahasa indonesia, adopsi adalah 

pengambilan atau pengangkatan anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.
57

 

Hukum islam mengatur bahwa pengangkatan anak sama sekali tidak merubah 

hubungan anak angkat dengan orang tua dan keluarga aslinya. Perubahan yang terajdi 

hanya perpindahan tanggung jawab dalamhal pemeliharaan, pengawasan, serta 

pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat. Ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam penetapan anak angkat, yaitu: 

a. Anak angkat dalam pandangan Islam tidak menggunakan nama ayah 

angkatnya. Berdasarkan firman Allah swt. QS al-Ahzab/33: 4-5 

                                     

                                    

                                   

                                

    

Terjemahnya: 
(4) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah 
hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang 
kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-
anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian 
itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan 
yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) 
Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 
bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan 
jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka 
(panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan 
maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang 
kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang 
disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.

58
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b. Antara ayah, ibu serta saudara angkat dengan anak angkat tidak 

mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi tetap 

harus menjaga ketentuan mahram, seperti tidak boleh melihat aurat, 

berkhalwat, ayah atau saudara angkat tidak boleh menjadi wali pada 

pernikahan anak angkat. 

c. Antara ayah angkat dengan anak angkat tidak saling mewarisi.
59

 

Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung pada Firman Allah Swt 

dalam Surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 seperti yang telah ditulis sebelumnya. Berdasarkan 

kedua ayat di atas, jumhur ulama menyatakan bahwa hubungan antara ayah atau ibu 

angkat dan anak angkanya hanya sekadar hubungan kasih sayang. Hubungan antara 

ayah atau ibu dan anak angkatnya tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan 

dengan warisan, nasab dan tidak saling mengharamkan perkawinan. Apabila ayah 

atau ibu angkat meninggal dunia, anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris yang 

berhak menerima warisan. Meski staus dari anak tersebut adalah anak angkat, namun 

tidak meutup kemugkinan anak itu sangat berbakti kepada orang tua angkatnya. Oleh 

karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi 

Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat ( 1 dan 2 ), yaitu: 

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan keentuan pasal 176 

sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang 
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tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 

dari harta warisan anak angkatnya 

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat diberi 

wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua 

angkatnya 

Para ulama fikih berpendapat bahwa, pengangkatan anak dalam hukum Islam 

tidak diakui karena mengakibatkan putusnya hubungan kekerabatan dengan orang tua 

kandungnya seperti yang dipraktikkan pada zaman jahiliyah dulu. Hukum Islamhanya 

mengakui, bahkan menganjurkan pengangkatan anak, dalam arti status 

kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan 

dengan sendirinya tidak mempunyai hubungan hukum apa-apa. Larangan tersebut 

tertuang dalam firman Allah QS Al-Ahzab/33: 4-5 pada penjelasan sebelumnya. Dari 

surah al-Ahzab, ada tiga garis besar yang dapat dirumuskan, yaitu: 

1. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia 

2. Anak angkatmu bukan anak kandungmu 

3. Panggillah anakangkatmu menurut nama bapaknya. 

Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dikalangan masyakat hukum 

khususnya hukum Islam terjadi kontrofersi. Hal ini disebabkan karena adanya 

perbedaan proses pengangkatan diberbagai daerah sesuai dengan hukum adat yang 

mereka anut. Al-Qur’an menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak 

karena anak tersebut tidak memiliki hubungan pertalian darah. Dalam hukum waris 

Islam dijelaskan bahwa seseorang dapat mewarisi harta karena adanya hubungan 

darah. Selain itu sebagian orang berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak 

dapat dilaksanakan karena ketetapan hukum mengenai wasiat dalam ayat tersebut 
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telah dinaskh, baik al-Qur’an maupun Hadis. Dengan kata lain peristiwa 

pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum 

terhadap status anak anak, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat 

mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Oleh karena itu, prinsip 

pengangktan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan 

tujuan agar anak tersebut tidak terlantar atau menderita dalam tumbuh kembangnya.
60

 

Jadi dapat dikatakan, dari penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa 

pengangkatan anak dalam hukum Islam boleh dilakukan asalkan tidak memberikan 

akibat hukum. Akibat yang dimaksud seperti tidak menyebabkan adanya hubungan 

darah, hubungan perwalian serta hubungan mewarisi. 

Melihat kondisi yang terjadi, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

memberikan solusi dengan memberikan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh 

lebih dari 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, guna melindungi 

ahli waris lainnya.
61

 Dalam konsep hukum Islam Kontemporer selain wasiat dikenal 

juga istilah wasiat wajibah yang hukumnya wajib untuk diberikan. Secara teori, 

wasiat wajibah mempunyai arti sebagai tindakan penguasa atau hakim sebagai aparat 

negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat wajibah bagi orang yang telah 

meninggal dunia yang diberikan pada orang tertentu dalam ketentuan tertentu pula.
62
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Sampai saat ini, secara formal tentang wasiat wajibah belum ditemukan 

defenisi secara jelas dalam sistem hukum Islam di Indonesia. Dalam suatu literatur, 

Bisma Siregar mengungkapkna bahwa, wasiat wajibah suatu wasiat yang 

diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta 

warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara‟. Ketentuan 

tentang wasiat wajibah tertuang dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Unsur-unsur yang terkait dalam ketentuan tersebut yaitu: 

1. Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau 

sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat. 

2. Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat 

akan tetapi dilakukan oleh negara 

3. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boeh 

melebihi satu pertiga (1/3) dari harta peninggalan pewaris.
63

 

Anak Angkat tidak termasuk golongan penerima warisan diakibatkan tidak 

adanya hubungan nasab dengan pewaris atau ayah angkatnya. Nasab adalah penentu 

utama dalam penentu ahli waris. Meski demikian, Kompilasi Hukum Islam 

melindungi hak anak angkat dengan memberikan wasiat wajibah sebagai pengganti 

warisan baginya. Alasan pemberian wasiat wajibah sebagai pengganti warisan 

terhadap anak angkat adalah mempertimbangkan mashlahah mursalah.
64
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Pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam 

dilakukan dengan selain mengedepankan prinsip keadilan, juga memperhatikan 

prinsip kebebasan, perdamaian, kebersamaan serta toleransi. Dengan demikian 

sejatinya keadilan merupakan nilai yang tidak dapat di tawar-tawar, karena keadilan 

merupakan jaminan perlindungan terhadap kepentingan individu sekaligus jaminan 

ketertiban sosial. Kewajiban wasiat wajibah berlaku bagi setiap orang yang 

meninggal dunia dan meninggalkan harta tetapi tidak berwasiat, maka hartanya harus 

disedekahkan untuk memenuhi kewajiban tersebut. oleh karena itu, ketika anak 

angkat ditetapkan berhak atas sebagian harta peninggalan, boleh jadi akan 

menghilangkan atau setidaknya mengurangi bagian ahli waris yang termasuk dzawil 

furudl atau dzawil arham.
65

  

Tentang ketentuan wasiat wajibah untuk anak angkat, dari penjelasan di atas 

penulis berpendapat bahwa pemberian bagian 1/3 untuk anak angkat sebagai wasiat 

wajibah baginya itu boleh untuk dilakukan. Terkait dengan anak hasil surrogate 

mother anak tersebut berhak atas wasiat wajibah. Penulis beranggapan bahwa selain 

karena dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah membolehkan hal tersebut, disisi 

lain anak surrogate mother memiliki hubungan secara bilogis dengan orang tua 

angkatkanya dalam hal ini sebagai pewaris. 

Melalui pengangkatan anak, anak hasil surrogate mother telah mendapatkan 

perlindungan penuh dari orang tua biologisnya. Meski secara hukum anak tersebut 

bukan anak kandung namun jika dilhat anak tersebut mendapatkan hak yang sama 

                                                           
65

Eko Setiawan, “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam 

Kajian Normatif Yuridis”, Muslim Heritage  Vol. 1 No. 2, (November 2016-April 2017). 

https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1045 (Diakses 12 Februari 

2021) 

https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1045


132 

 

seperti yang didapatkan oleh anak sah. Dari peraturan yang ada, dapatlah disimpulkan 

bahwa, anak hasil surrogate mother memiliki hubungan perdata dengan orang tua 

biologisnya, antara lain: 

1. Hak perlindungan (elimentasi) 

2. Hak mendapatkan biaya hidup 

3. Hak mendapatkan biaya kesehatan 

4. Hak untuk biaya pendidikan, serta 

5. Wasiat wajibah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Praktik surrogate mother hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami isteri 

yang terikat perkawinan yang sah, dimana sang isteri tersebut mengalami 

kelainan pada rahimnya sehingga dapat mengandung. Selain itu praktik ini 

harus terikat dalam suatu perjanjian yang sah, sehingga kedua belah pihak 

dapat menunaikan hak dan kewajiban secara penuh. Tes DNA sangat 

dianjurkan untuk dilakukan saat anak tersebut telah lahir, guna lebih 

memastikan anak tersebut adalah anak yang diperjanjikan. 

2. Status anak hasil surrogate mother berstatus anak luar nikah, jika ibu 

penggantinya masih gadis/janda. Namun jika ibu penggantinya terikat 

dalam suatu perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah dari 

ibu pengganti dan suaminya, sampai suaminya mengingkari dan dapat 

membuktikannya di pengadilan. 

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 membuat anak luar 

nikah juga telah memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga 

ayahnya. Hubungan yang dimaksud dalam putusan tersebut yang 

dibolehkan dalam hukum Islam, yaitu: 1) Hak perlindungan; 2) hak 

mendapatkan hidup; 3) Hak untuk mendapatkan biaya kesehatan; 4) Hak 

untuk biaya pendidikan; dan 5) wasiat wajibah.  
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B. Implikasi Penelitian 

1. Praktik surrogate mother adalah perbutan yang dilarang oleh undang-

undang dan melanggar norma-norma yang ada. Jika hal itu terlanjur 

dilakukan, maka praktik surrogate mother sumber sperma dan ovumnya 

harus berasal dari pasangan suami isteri yang sah dan diikat dalam suatu 

perjanjian yang sah (surrogacy agreement) dengan perempuan yang akan 

menjadi ibu surogasiya. Untuk lebih memastikan anak tersebut adalah 

benar anak biologis mereka, maka harus dilakukan tes DNA (Deoxyribo 

Nucleic Acid). 

2. Pemeritah diharapkan segera membuat regulasi yang jelas terhadap praktik 

surrogate mother. Meskipun pelaksanaannya masih secara diam-diam, 

namun perlua ada langkah preventif dari pemerintah untuk mencegah 

terjadinya praktik ini. Sehingga Anak luar nikah berhak mendapatkan 

perlindungan yang sama dan tidak adaya deskriminasi yang mereka 

dapatkan.  

3. Bagi ibu kandung dan orang tua biologis diharapkan memberikan 

perlakuan dan kasih sayang yang sama dengan anak hasil surrogate 

mother. Anak tersebut lahir akibat perbuatan mereka, hendaklah dijaga dan 

rawat dengan sepenuh hati, sama seperti anak-anak pada umumnya.  
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PUTUSAN 
Nomor 46/PUU-VIII/2010 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, 

menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:  

[1.2] 1.  Nama : Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti 

H. Mochtar Ibrahim 

  Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Maret 1970 

  Alamat  : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 

002/008, Desa/Kelurahan Pondok 

Betung, Kecamatan Pondok Aren, 

Kabupaten Tangerang, Banten 

2.  Nama : Muhammad Iqbal Ramadhan bin 

Moerdiono 

 Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Februari 1996 

  Alamat  : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 

002/008, Desa/Kelurahan Pondok 

Betung, Kecamatan Pondok Aren, 

Kabupaten Tangerang, Banten. 

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 

2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii) 

Miftachul I.A.A., yaitu advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang 

beralamat di Wisma Nugra Santana 14th Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal 

Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama 

bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; 

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; 
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[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon; 

 Mendengar keterangan dari para Pemohon; 

 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon; 

 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon; 

 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah; 

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan 

Rakyat; 

 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon; 

2. DUDUK PERKARA 

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan 

bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 

(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah)  pada hari Senin tanggal 14 Juni 

2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 

211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan  

Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan 

Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut: 

A.  Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon 

1. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia; 

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan: 

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 

a. perorangan warga negara Indonesia; 

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 

c. badan hukum publik atau privat; atau 

d. lembaga negara. 

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan: 

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga 
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negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan 

diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum 

perkawinannya oleh undang-undang; 

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua syarat yang 

harus dipenuhi untuk permohonan uji materiil ini, yaitu apakah Pemohon 

memiliki legal standing dalam perkara permohonan uji materiil undang-

undang ini? Syarat kesatu adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai 

Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat 

kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon 

tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 

4. Bahwa telah dijelaskan terdahulu, Pemohon adalah warga negara 

Indonesia yang merupakan “Perorangan Warga Negara Indonesia”, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya, 

Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji 

materiil ini; 

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang 

menyatakan: 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sehingga oleh karenanya 

pemikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan hal itu 

juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana tercantum 

dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., 

tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan: 

"... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung 

pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. 

Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, 

dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang 

saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan 

Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal 

(mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan 

dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh 

laki-laki bernama Drs. Moerdiono; 
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6. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan: 

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.” 

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak 

konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin 

oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

telah dirugikan; 

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan: 

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah.” 

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon 

yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara 

dengan warga negara Indonesia Iainnya dalam membentuk keluarga dan 

melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama 

di hadapan hukum; 

Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak 

Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama 

di hadapan hukum. 

Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk 

keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan 

berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak 

konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan 

perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya 

masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan 

perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, 

serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. 

Bagaimana mungkin norma agama diredusir oleh norma hukum sehingga 

perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari diredusirnya norma 

agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya 

menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi 
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anaknya di muka hukum menjadi tidak sah; 

7. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: 

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” 

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon 

hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama 

juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika 

norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu 

perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan 

yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-

Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan 

sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. 

Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidak-

tidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya 

adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan 

sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan 

adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam 

perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. 

Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah 

menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak 

sah? 

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak 

konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan 

pengesahan atas pemikahannya serta status hukum anaknya yang 

dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 

1945 telah dirugikan; 

8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum.” 

Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 
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43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah 

merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. Ditilik 

berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah meredusir kepentingan 

norma agama karena pada dasamya sesuatu yang oleh norma agama 

dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah 

berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. Akibat dari bentuk 

pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah 

hilangnya status hukum perkawinan Pemohon dan anaknya Pemohon. 

Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap 

norma agama; 

9. Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon 

dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) 

UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk 

mendapatkan pengesahan terhadap pemikahan sekaligus status hukum 

anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka 

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai 

kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun 

sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup 

fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur 

Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 

sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon 

sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan 

dalam uraian selanjutnya yang secara mutatis mutandis mohon dianggap 

sebagai satu kesatuan argumentasi; 

10. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut, jelas menunjukkan bahwa 

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak 

sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil undang-undang; 

B. Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil UU Perkawinan 

11. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan 

merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU 

Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat 

(1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang 

mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status 
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perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil 

perkawinan; 

12. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan 

tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan 

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) 

dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak 

konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status 

hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah 

dicederai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas 

tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan 

sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional 

yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan 

Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah 

tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang 

mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan 

sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah 

menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang 

dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam 

UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum 

dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama). Hal 

senada juga disampaikan oleh Van Kan: “Kalau pelaksanaan norma-norma 

hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan 

memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju 

norma-norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat-akibat 

dari pelanggaran norma-norma hukum itu.” (Van Kan, Pengantar Ilmu 

Hukum (terjemahan dari Incleiding tot de Rechtswetenshap oleh Mr. Moh. 

O. Masduki), PT. Pembangunan, Jkt, cet. III, 1960, hal. 9-11.) 

13. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki 

kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan 

pengesahan atas pemikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi 

yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) 

adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada 
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diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang 

dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang 

dilahirkan dari pemikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta 

tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama 

telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. 

Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan 

norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak 

tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, 

pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak 

yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah 

berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu 

menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum 

menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak 

terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara. 

Dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang 

dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan 

norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Konstitusi 

Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan 

norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma 

hukum. Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum 

terhadap norma agama; 

14. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka 

telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) 

antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan, 

khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan 

dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang 

dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran 

atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik 

Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan 

tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pemikahan Pemohon yang 

telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon 

tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak 
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hasil pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum  pula; 

Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B 

ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak Iahirnya anak Pemohon telah 

mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-

usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon 

dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya 

mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami 

dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, 

mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak ada seorang anakpun 

yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan 

diskriminatif karena cara pemikahan yang ditempuh kedua orang tuanya 

berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan, anak tersebut 

adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di 

hadapan hukum; 

Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU Perkawinan 

berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah 

perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar 

perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan 

mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di 

masyarakat, sehingga merugikan Pemohon; 

Kelahiran anak Pemohon ke dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang 

tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih-sayang antara kedua 

orang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat dari ketentuan 

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian 

hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. Hal tersebut telah 

melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga 

menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya 

pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal 

tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan 

anak dalam pergaulannya di masyarakat; 

15. Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, 

yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta 
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untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal 

ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang 

menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon 

dan anak yang dihasilkan dari pemikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon 

tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir 

dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak. 

Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan di 

masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional 

Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh 

kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan 

diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Bukankah Van 

Apeldoorn dalam bukunya Incleiding tot de Rechtswetenschap in 

Nederland menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur 

pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. 

Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan 

melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu 

kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya 

terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan 

golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. 

Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan 

pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum 

untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara 

kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh 

sedapat mungkin yang menjadi haknya (Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu 

Hukum, terjemahan Incleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht 

oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet. IV, 1958, hal. 13). 

Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya 

mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis 

(etische theorie) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan 

mewujudkan keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin 

dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk 

umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya 

adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain, menurut teori 

utilitis (utilities theorie), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa 
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yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan 

sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kelemahannya 

adalah hanya memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualistis, 

sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Teori 

selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang dikemukakan 

oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus 

ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Utrecht 

menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum 

(rechtszekerheid) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua 

tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. 

Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum 

bertugas polisionil (politionele taak van het recht). Hukum menjaga agar 

dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (eigenrichting). 

Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah 

mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat (Riduan 

Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Pustaka Kartini, Cet. Pertama, 

1991, hal. 23-26). Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang 

termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang 

seharusnya didapatkan oleh Pemohon; 

16. Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka MK 

berwenang untuk mengadili dan memutuskan Perkara Permohonan Uji 

Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap 

Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir 

maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan 

memberikan Putusan sebagai berikut: 

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk 

seluruhnya; 

2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, 

bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 

1945; 

3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-
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adilnya (ex aequo et bono); 

[2.2]   Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah 

mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan 

Bukti P-6, sebagai  berikut:  

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

2. Bukti P-2 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 

46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs. 

3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia Nomor 230/KPAI/VII/2007. 

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia Nomor 07/KPAI/II/2007. 

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 perihal 

Somasi tertanggal 16 Oktober 2006. 

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 03/KH.M&M/K/I/2007 perihal 

Undangan dan Klarifikasi tertanggal 12 Januari 2007. 

 Selain itu, Pemohon juga mengajukan ahli, yaitu Dr. H.M. Nurul Irfan, 

M.Ag., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan 

keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011, yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

1. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan 

adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya; 

2. Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap-

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah 

jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain 

perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat; 

3. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah 

memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai 

wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita; 
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4. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan 

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, serta berdampak pada pernikahan seseorang 

yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat 

di KUA maka pernikahannya menjadi tidak sah; 

5. Karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki 

nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta 

kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak; 

6. Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan 

masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah 

lainnya; 

7. Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar 

nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya 

adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, karena anak yang 

seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi 

akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan 

perkawinan yang tidak dicatat; 

8. Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung 

beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau 

pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya; 

9. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat individu. Seseorang 

tidak dapat menanggung beban dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab 

terhadap dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat al-

Isra’/17:15; Surat al-An’am/6:164; Surat Fatir/35:18; Surat az-Zumar/39:7; dan 

Surat an-Najm/53:38; 

10. Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernazab kepada ibu 

kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah 

memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara 

Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab 

kepada kedua bapak dan ibunya; 

11. Bahkan dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut 

memutus hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika anak yang akan 

diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus 
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diakui sebagai saudara seagama atau aula/anak angkat; dan bukan dianggap 

sebagai anak kandung; 

12. Dalam fiqh, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi 

terdapat perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa’ untuk menaati ulil amri (dalam 

hal ini Undang-Undang sebagai produk ulil amri); 

13. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan 

bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat 

(2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 

14. Jika Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengandung 

madharat, tetapi menghapusnya juga menimbulkan madharat, maka dalam 

kaidah hukum Islam, harus dipilih madharat-nya yang paling ringan; 

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah 

menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Februari 

2011, dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2011 dan 

diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2011, yang 

menyatakan sebagai berikut. 

I .  Pokok Permohonan 

Bahwa para Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga 

negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2) 

dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang pada intinya sebagai berikut: 

a. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat 

(1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan 

kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status 

perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan 

Pemohon I ;  

b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dicederai oleh norma hukum 

dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan 

merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan 

rukun nikah dalam islam. Merujuk ke norma konstitusionai yang termaktub 

dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon I yang 

dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 

UU Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum. 
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Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum 

anak (Pemohon I I )  yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I menjadi anak 

di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) 

Undang-Undang Perkawinan. Disisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah 

barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di 

muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. 

c. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan a quo telah menimbulkan perlakuan 

yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang 

bersifat diskrimintaif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan a quo 

dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) 

serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

I I .   Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 

Berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, 

maka agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang 

memiliki kedudukan hukum dalam permohonan Pengujian Undang-Undang 

terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 

a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 

51 ayat (1) UU MK. 

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang 

dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; 

c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat 

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 

Jika memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon dalam 

permohonan ini memiliki kualifikasi atau bertindak selaku perorangan warga negara 

Indonesia, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah 

dirugikan atas berlakunya Undang-Undang a quo atau anggapan kerugian tersebut 

sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut. 

Bahwa dari seluruh uraian permohonan para Pemohon, menurut Pemerintah 

anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas yang terjadi 

terhadap diri para Pemohon, bukanlah karena berlakunya dan/atau sebagai akibat 

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut, karena pada 

kenyataannya yang dialami oleh Pemohon I dalam melakukan perkawinan dengan 

seorang laki-laki yang telah beristri tidak memenuhi prosedur, tata cara dan 

persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal (2), Pasal (4), Pasal 
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5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya maka perkawinan Poligami yang 

dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dicatat. 

Seandainya Perkawinan Pemohon I dilakukan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang terdapat dalam Undang-Undang a quo, maka Pemohon I tidak 

akan mendapatkan hambatan dalam melakukan pencatatan perkawinan, dan 

dijamin bahwa Pemohon I akan memperoleh status hukum perkawinan yang 

sah dan mendapat hak status anak yang dilahirkannya. 

Karena itu, Pemerintah melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 

memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah 

benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk 

diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau 

kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang 

dimohonkan untuk diuji tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah permasalahan 

yang terjadi terhadap para Pemohon adalah tidak terkait dengan masalah 

konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang a quo 

yang dimohonkan untuk diuji tersebut, akan tetapi berkaitan dengan 

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko 

akibat hukumnya dikemudian hari. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah adalah tepat 

jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para 

Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada 

Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para 

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak dalam 

Permohonan Pengujian Undang-Undang a quo, sebagaimana yang ditentukan 

dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan 

Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 

Putusan Nomor  11/PUU-V/2007). 
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III.  Keterangan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan/argumentasi secara rinci 

terhadap dalil-dalil maupun anggapan para Pemohon tersebut di atas, dapat 

disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

A.  Secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Perkawinan adalah sebuah pranata untuk mengesahkan hubungan dua anak 

manusia yang berbeda jenis kelamin sehingga menjadi pasangan suami istri. 

Secara umum perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan 

keluarga yang lestari, utuh, harmonis, bahagia lahir dan batin. Karena itu 

dengan sendirinya diperlukan kesesuaian dari kedua belah pihak yang akan 

menyatu menjadi satu dalam sebuah unit terkecil dalam masyarakat, sehingga 

latar belakang kehidupan kedua belah pihak menjadi penting, dan salah satu 

latar belakang kehidupan itu adalah agama. 

Agama menurut ahli sosiologi merupakan sesuatu yang sangat potensial untuk 

menciptakan integrasi, tetapi di sisi lain sangat mudah sekali untuk memicu 

konflik. Karenanya jika UU Perkawinan menganut aliran monotheism tidak 

semata-semata karena mengikuti ajaran agama tertentu saja, yang 

mengharamkan adanya perkawinan beda agama, melainkan juga karena 

persamaan agama lebih menjanjikan terciptanya sebuah keluarga yang kekal, 

harmonis, bahagia lahir dan batin, daripada menganut aliran heterotheism 

(antar agama) yang sangat rentan terhadap terjadinya perpecahan, tidak 

harmonis, tidak bahagia dan tidak sejahtera. 

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga 

negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap 

orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam 

Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1): 

"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Dengan demikian perlu disadari 
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bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban 

penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah 

mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat 

dilaksanakan sebebas-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi 

pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak 

konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan 

pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud 

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 

suatu masyarakat demokratis”. 

Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, 

pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun pengaturan tersebut 

bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat 

luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu 

hak konstitusional orang lain. Selain itu pengaturan pelaksanaan hak 

konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara 

yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk 

Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa ...”. 

Artinya bahwa pembentukan Undang-Undang meskipun di dalamnya 

mengandung norma atau materi yang dianggap membatasi hak konstitusional 

seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya 

yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa 

Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan lain sebagainya. 

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan 

hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk 

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan a quo 
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sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang 

semata-mata bertujuan untuk melindungi warga negara untuk terciptanya 

masyarakat adil makmur dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam 

Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya perkawinan adalah suatu lembaga 

yang sangat menentukan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan 

sejahtera, maka keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat 

itulah yang akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi 

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yang terbentuk 

adalah keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sejahtera, 

mustahil akan terbentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang 

sejahtera. 

Dengan demikian, maka UU Perkawinan telah sejalan dengan amanat 

konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena UU 

Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan 

menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi 

undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan 

seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi 

tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain. 

B.  Penjelasan Terhadap Materi Muatan Norma Yang Dimohonkan Untuk 

Diuji Oleh Para Pemohon. 

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang 

menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, 

yaitu: 

Pasal 2 yang menyatakan: 

Ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku” 

Pasal 43 yang menyatakan: 

Ayat (1): “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” 

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), 

UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut: 

Pasal 28B ayat (1): “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 
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melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. 

Pasal 28B ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”. 

Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum”. 

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat 

menyampaikan penjelasan sebagai berikut: 

1. Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu 

saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat 

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan 

spiritual dan material. 

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang a quo menyatakan bahwa 

“suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu”; dan pada Pasal 2 ayat (2) 

dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. 

Bahwa menurut Undang-Undang a quo, sahnya perkawinan disandarkan 

kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan 

belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk: 

a. tertib administrasi perkawinan; 

b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, 

istri maupun anak; dan 

c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang 

timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte 

kelahiran, dan lain-lain; 
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Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang 

menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28B 

ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pencatatan 

perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara 

melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun 

keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum 

terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. 

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo memang tidak berdiri sendiri, 

karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” 

memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat 

dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan 

prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan 

agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan 

dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan 

yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 

UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. 

Bahwa benar UU Perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi tidak 

berarti bahwa undang-undang ini melarang seorang suami untuk beristri lebih 

dari seorang (poligami). Apabila dikehendaki, seorang suami dapat melakukan 

poligami dengan istri kedua dan seterusnya, akan tetapi hal tersebut hanya 

dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan 

prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang a quo khususnya 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 serta PP 

Nomor 9 Tahun 1975. 

Apabila suatu perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan Undang-

Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di 

Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dengan segala akibat 

hukumnya antara lain: tidak mempunyal status perkawinan yang sah, dan 

tidak mempunyal status hak waris bagi suami, istri, dan anak-anaknya. 

Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan poligami 

yang diatur dalam UU Perkawinan berlaku untuk setiap warga negara 

Indonesia dan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap orang 

atau golongan tertentu termasuk terhadap para Pemohon. Di samping itu 
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ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 

yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 

Dari uraian tersebut di atas, tergambar dengan jelas dan tegas bahwa 

pencatatan perkawinan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan 

Sipil menurut Pemerintah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas 

keberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan pengujian oleh para 

Pemohon. 

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak 

bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) 

UUD 1945. 

2. Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: “Anak yang dilahirkan 

diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya”, menurut Pemerintah bertujuan untuk memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara 

anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak 

dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, 

sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut 

Undang-Undang a quo dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar 

perkawinan yang sah. Ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi 

logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan 

yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang a quo, 

karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan 

hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan 

hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu 

perkawinan yang sah. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan 

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo justru bertujuan untuk memberikan 
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perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara 

anak dan ibunya serta keluarga ibunya. 

Oleh karena itu menurut Pemerintah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat 

(2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kaena apabila perkawinan tersebut 

dilakukan secara sah maka hak-hak para Pemohon sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

dapat dipenuhi. 

Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para 

Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah 

memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap 

Pemohon, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan 

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan hak 

dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang 

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan perimbangan moral, nilai-nilai 

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 

ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) 

dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

IV. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada 

Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, dapat 

memberikan putusan sebagai berikut: 

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal 

standing); 

2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak-

tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat 

diterima (niet ontvankelijk verklaard); 

3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 

4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan 
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tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D 

ayat (1) UUD 1945; 

Namun demikian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 

putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan 

Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 dan 

menyampaikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 

pada tanggal 24 Februari 2011, yang menguraikan sebagai berikut: 

Keterangan DPR RI 

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan     

a quo, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan 

mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon 

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur 

dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa 

“Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: 

a. perorangan warga negara Indonesia; 

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang diatur dalam Undang-Undang; 

c. badan hukum publik atau privat; atau 

d. lembaga negara.” 

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 

ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan 

“hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) 

ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 

1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.  

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat 

diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam 
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permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih 

dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 

a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan aquo sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam 

“Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya 

Undang-Undang. 

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah 

memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul 

karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide 

Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) 

yaitu sebagai berikut: 

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang 

diberikan oleh UUD 1945; 

b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut 

dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang 

diuji; 

c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang 

dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat 

potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan 

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 

kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau 

tidak lagi terjadi. 

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam 

perkara pengujian Undang-Undang a quo, maka para Pemohon tidak memiliki 

kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon. 

Menanggapi permohonan para Pemohon a quo, DPR berpandangan bahwa 

para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para 

Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk 

diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak 
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dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya 

ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. 

Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR menyerahkan 

sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk 

mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan 

hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) 

Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 

011/PUU-V/2007. 

II. Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan 

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menghalang-halangi 

pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak dalam perkawinan, dan  

kepastian hukum atas status perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B 

ayat (1) dan ayat (2)  serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945  telah dirugikan.  DPR 

menyampaikan penjelasan sebagai berikut: 

1. Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa untuk memahami UU 

Perkawinan terkait dengan ketentuan Pasal Undang-Undang a quo yang 

dimohonkan pengujian, dipandang perlu untuk memahami dahulu pengertian 

dari Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 

Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan sebagai ikatan antara 

seorang pria dan seorang wanita berhubungan erat dengan 

agama/kerohanian. Jika dilihat dari pengertiannya maka setiap perkawinan 

yang dilakukan berdasarkan agama adalah sah. Namun jika dikaitkan dengan 

tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera 

serta keturunan, maka akibat dari perkawinan memunculkan hak dan 

kewajiban keperdataan. 

2. Bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul 

dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan 

pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, 
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namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum  dan memberikan 

perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan 

(suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan 

administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan 

kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu 

kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat 

mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan 

kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan   

perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat 

dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan. Bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut: 

a. untuk tertib administrasi perkawinan; 

b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, 

membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain); 

c. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan; 

d. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak; 

e. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh 

adanya perkawinan;  

3. Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 

Perkawinan yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku” merupakan norma yang mengandung 

legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan 

dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk 

memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap 

perkawinan. Dengan demikian DPR berpendapat bahwa dalil Pemohon yang 

menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah menimbulkan 

ketidakpastian hukum adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar.  

4. Bahwa terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa para 

Pemohon tidak dapat melakukan pencatatan perkawinannya karena UU 

Perkawinan pada prinsipnya berasaskan monogami sehingga menghalang-

halangi para Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) 

UUD 1945, DPR merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 

12/PUU-V/2007 dalam pertimbangan hukum  halaman 97-98 menyebutkan: 
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Bahwa Pasal-Pasal yang tercantum dalam UU Perkawinan yang memuat  

alasan, syarat, dan prosedur poligami sesungguhnya semata-mata sebagai 

upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang 

menjadi kewajiban suami yang akan  berpoligami dalam rangka mewujudkan 

tujuan perkawinan. Oleh karena itu penjabaran persyaratan poligami tidak 

bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Dengan demikian alasan para Pemohon tidak dapat mencatatkan 

perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnnya berasas monogami 

adalah sangat tidak berdasar. Pemohon tidak dapat mencatatkan 

perkawinannya karena tidak dapat memenuhi persyaratan poligami 

sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu sesungguhnya 

persoalan para Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan 

persoalan penerapan hukum yang tidak dipenuhi oleh para Pemohon. 

5. Bahwa oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak 

dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat 

diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, 

sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari 

akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat 

sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Bahwa selain itu, perlu disampaikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan 

yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dapat  berimplikasi  terhadap pembuktian hubungan keperdataan anak dengan 

ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat 

tersebut,  tentu hanya mempunyai  hubungan keperdataan dengan ibu dan 

keluarga ibunya. 

7. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut DPR justru dengan 

berlakunya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan akan menjamin 

terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberikan perlindungan dan kepastian 

hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu serta 

keluarga ibunya. Apabila ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini 

dibatalkan justru akan berimplikasi  terhadap kepastian hukum atas status 

keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Dengan 

demikian ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan 
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dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya 

Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar 

putusan  sebagai berikut: 

1. Menyatakan permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya 

permohonan a quo tidak dapat diterima; 

2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya; 

3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) 

dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 

4. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tetap 

memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami 

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis 

bertanggal 11 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 

Mei 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; 

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala 

sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara 

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

putusan ini; 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 

[3.1]  Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk 

menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, 

selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 
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[3.2]  Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan 

mempertimbangkan: 

a.  Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; 

b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan 

permohonan a quo; 

Kewenangan Mahkamah 

[3.3]  Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan 

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, 

selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu 

kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar;  

[3.4]  Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji 

konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap 

UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh 

karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;  

Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon  

[3.5]  Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta 

Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang 

terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu 

Undang-Undang, yaitu: 
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a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang 

mempunyai kepentingan sama);  

b.  kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang diatur dalam Undang-Undang;  

c.  badan hukum publik atau privat; atau  

d.  lembaga negara;  

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 

1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:  

a.  kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 

(1) UU MK;  

b.  kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 

1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan 

pengujian;  

[3.6]  Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-

putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 

konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 

lima syarat, yaitu:  

a.  adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh 

UUD 1945;  

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap 

dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;  

c.  kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau 

setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan 

akan terjadi;  

d.  adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud 

dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;  

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 

kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;  
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[3.7]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada 

paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 

mengenai kedudukan hukum (legal standing)  para Pemohon dalam permohonan  

a quo  sebagai berikut:  

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai 

perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang 

diatur dalam UUD 1945 yaitu: 

Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga 

dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”;  

Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi”, dan  

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

di hadapan hukum”; 

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 

ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;  

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh 

para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut 

Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian 

dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga 

para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan a quo; 

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal 

standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; 

Pendapat Mahkamah  

Pokok Permohonan 

[3.11]  Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian 

konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, “Tiap-tiap 
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perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan 

Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak; 

[3.12]  Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan 

perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna 

hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, 

Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-

prinsip perkawinan menyatakan, 

“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di 
samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan 
adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting 
dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang 
dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat 
dalam daftar pencatatan”. 

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan 

perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; 

dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang 

ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. 

Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-

undangan merupakan kewajiban administratif. 

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, 

menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif 

negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan 

jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 

yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan 

sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) dan 

ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai 

pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan 

ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang 
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dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan 

yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) 

UUD 1945]. 

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan 

agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang 

dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang 

sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna 

dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara 

terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan 

dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti 

otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat 

terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian 

yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti 

pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur 

bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka 

mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. 

Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan 

dengan adanya akta otentik sebagai buktinya; 

[3.13]  Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) 

frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam 

perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu 

permasalahan tentang sahnya anak. 

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya 

pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) 

maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang 

menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil 

manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena 

hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan 

perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika 

hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang 
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menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung 

jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan 

hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala 

berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan 

bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. 

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului 

dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, 

adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara 

bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. 

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai 

bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat 

juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan 

laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal 

prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan 

perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena 

kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan 

status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di 

tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian 

hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang 

ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan 

perkawinannya masih dipersengketakan; 

[3.14]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 

ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus 

dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang 

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti 

lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata 

dengan keluarga ayahnya”; 

[3.15]  Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka 

dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak 
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beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang 

menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan 

dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni 

inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan 

perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah 

sebagai ayahnya; 

4. KONKLUSI 

 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di 

atas, Mahkamah berkesimpulan: 

[4.1]   Mahkamah  berwenang  untuk  mengadili permohonan a quo; 

[4.2]  Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk  

mengajukan permohonan a quo; 

[4.3]   Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian; 

 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5076); 

5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili,  

Menyatakan: 

§ Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 



 37

§ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan 

hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata 

mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; 

§ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 

sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang 

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 

bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai 

ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 

serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai 

hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”; 

§ Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 

§ Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya; 

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap 

Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, 

Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-

masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, 

tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah 

Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan 

Februari, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. 

Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida 
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Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil 

Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan 

didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 

para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. 

KETUA, 

 
 

ttd. 

 
Moh. Mahfud MD.  

 
ANGGOTA-ANGGOTA, 

ttd. 
td  

Achmad Sodiki  

ttd. 
 

Maria Farida Indrati  

ttd. 
 

Harjono  

ttd. 
 

Ahmad Fadlil Sumadi 

ttd. 
 

Anwar Usman 

ttd. 
 

Hamdan Zoelva 

ttd. 
 

M. Akil Mochtar 

ttd. 
 

Muhammad Alim 

 

6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) 

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki 

alasan berbeda (concurring opinion), sebagai berikut: 

[6.1]  Perkawinan menurut Pasal 1 UU 1/1974 adalah “… ikatan lahir bathin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
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membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”; sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan 

Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa: ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” 

Sementara ayat (2) menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. 

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan 

Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat 

(2) Undang-Undang a quo tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara 

administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang 

telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah 

pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang 

dilakukan. 

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-

undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan 

bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 

ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya 

menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga 

dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa 

perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi 

berwenang atau pegawai pencatat nikah. 

Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif 

yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka 

hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi 

penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” 

dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo juga akan dimaknai sebagai 

perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang 

lima. 

Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan 

dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu 

tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, 

suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena 
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pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya 

kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh 

otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa. 

[6.2] Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada 

pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari 

inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh 

pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. 

Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari 

penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara 

sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan 

rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. 

Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena 

kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, 

adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh. 

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita 

dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan 

setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, 

wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak 

bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan 

anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan 

syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat 

dihindari dan ditolak. 

Negara mengatur (mengundangkan) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya 

positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. 

Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya 

menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat 

ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan 

administrasi kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dengan 

konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan. 
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Saya berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan 

kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan. 

[6.3] Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu 

dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada 

kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang 

mengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan 

menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara 

hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974 

yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam 

memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri 

dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut. 

Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, 

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”, adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945. Saya menilai, Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak 

bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang a quo yang mensyaratkan pencatatan, meskipun faktanya 

menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ketiadaannya 

tidak menghalangi adanya pernikahan itu sendiri. Kenyataan ini dapat terlihat 

adanya pelaksanaan program/kegiatan perkawinan massal dari sejumlah 

pasangan yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan. 

Selain itu hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) 

UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang 

mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak 

sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 

justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga 

dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban 

terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang 

dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu 

peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian 

konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2 
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ayat (2) UU 1/1974, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak 

bagi sahnya perkawinan, pasal a quo potensial merugikan hak konstitusional 

Pemohon I.  

[6.4] Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya 

pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan 

keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh 

berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan 

keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan 

secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-

cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya 

friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek 

hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan 

semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-friksi 

dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundang-

undangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralisme hukum. Tidak dapat 

dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi pluralisme 

hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan hukum agama 

maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan 

pembenarannya dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2) 

UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa, “Dalam menjalankan hak dan 

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan 

dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 

Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya 

mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada 

syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan 

tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan 

kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. Kenyataan ini 

dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir 

dari perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindungan terhadap wanita dan anak-
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anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan kerugian akibat 

perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek hukumnya, 

yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari 

perkawinan dimaksud. 

[6.5] Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat 

dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau 

kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, 

yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum, 

dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai 

perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat 

dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah). 

Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagi 

wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah 

kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UU 1/1974 

terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem 

hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak 

dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan 

jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang salah 

satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974). 

Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, 

negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta 

gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena 

untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu 

adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya. 

[6.6] Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki 

potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi 

kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan 

bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat 

dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak 

dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih 

berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga 
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selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu 

suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak 

dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak 

memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, 

misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi 

anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah 

dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif 

peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena 

sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak 

bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif. 

Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 

1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Keberadaan 

Pasal a quo menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan 

keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari 

perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan 

menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut 

menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang 

tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum 

agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut 

menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau 

yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”. Dengan kata lain, potensi kerugian 

akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan 

risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko 

yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. 

Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari 

suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut 

hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua 

orang tua biologisnya. 

 

PANITERA PENGGANTI, 

ttd. 

Mardian Wibowo 
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