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KATA PENGANTAR 

 بِسْم اللٰ هِِ الرَّحْمٰنِِ الرَّحِيْمِِ

Puji syukur atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah swt. 

Kepada seluruh makhluknya yang ada di muka bumi ini. Atas berkat rahmat dan 

karuni-nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

”Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Perceraian Dengan 

Alasan Murtad Pada Pengadilan Agama Larantuka (Analisis Pasal 116 (H) 

Kompilasi Hukum Islam Dan Mazhab Fikih)”, sebagai salah satu syarat 

menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad saw. Yang telah diberi wahyu dan mukjizat oleh Allah swt. Berupa 

Al-Qur‟an sebagai petunjuk jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat yang akan 

tetap terjaga hingga akhir zaman dan semoga di hari akhir kita bisa mendapat 

syafaatnya. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya ilmiah ini terdapat 

banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan terhadap kemampuan 

penulis. Namun berkat rahmat dan hidayah Allah Swt. Serta bantuan partisipasi 

dari berbagai pihak yang telah memberi do‟a dan bimbingan, pengarahan, 

dorongan, dan motivasi kepada penulis sehingga segala tantangan dalam 

menyelesaikan skripsi ini dapat penulis atasi. Oleh karena itu izinkan penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Mansur Usman dan 
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Ibunda tercinta Shophia Muh.Yasin yang senantiasa mendoakan dan memberikan 

restu dalam mencari ilmu, dan yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang 

yang tulus serta keihklasan dalam membesarkan, mengasuh, mendidik dan 

memberikan motivasi serta keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan 

doa dan dukungannya kepada penulis. 

Tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 

yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Prof. H. Hamdan Juhanis, MA., Ph.D. Selaku Rektor UIN Alauddin 

Makassar. 

2. Dr. H. Muhammad Bakry, Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

hukum UIN Alauddin Makassar beserta Wakil Dekan dan seluruh Staf 

lingkup Fakultas Syariah dan Hukum. 

3. Dr. Hj. Rahmatia, HL, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas 

Syariah dan Hukum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi 

kepada penulis dalam menyelesaikan studi. 

4. Dr. Ahmad Musyahid. M.Ag, selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab 

dan Hukum yang dalam penyelesaian skripsi ini telah memberikan 

motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi. 

5. Dr. Abdi Wijaya, S.S., M, Ag. Selaku sekertaris Jurusan Perbandingan 

Mazhab dan Hukum yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada 

penulis dalam menyelesaikan studi. 
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kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya oleh karena itu penulis sangat 
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pembaca pada umumnya dan terkhusus bagi penulis itu sendiri. Aamiin 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasi ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf  

Arab  

 

    Nama  

 

       Huruf Latin  

   

                 Nama  

  Alif  tidak dilambangkan  tidak dilambangkan ا 

  Ba  B  Be ب 

  Ta  T  Te ث 

  Tsa  ṡ  es (dengan titik di atas) ث 

  Jim  J  Je ج 

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah ح

  Kha  Kh  ka dan ha خ 

  Dal  D  De د 

  Zal  Ż  zet (dengan titik di atas) ذ 

  Ra  R  Er ر 

  Zai  Z  Zet ز 
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  Sin  S  Es س 

  Syin  Sy  es dan ye ش 

  Sad  ṣ ص 

es (dengan titik di 

bawah)  

  Dad  ḍ ض 

de (dengan titik di 

bawah)  

  Ta  ṭ  te (dengan titik di bawah) ط 

  Za    ẓ ظ 

zet (dengan titik di 

bawah)  

  ain  „  apostrof terbalik„ ع 

  Gain  G  Ge غ 

  Fa  F  Ef ف 

  Qaf  Q  Qi ق 

  Kaf  K  Ka ك 

  Lam  L  El ل 

  Mim  M  Em م 

  Nun  N  En ن 

  Wau  W  We و 
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  Ha  H  Ha ه 

  Hamzah  ,  Apostrof 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 („). 

1. Vokal   

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diflong. Vokal tunggal 

bahasa Arab yang lambang berupa atau harakat, translitetarasi sebagai 

berikut: 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

      Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama  

  fatḥah dan yā‟  Ai  a dan i ي  

  fatḥah dan wau  Au  a dan u و  

 

2. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Nama Huruf dan Nama 
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Huruf Tanda 

 fatḥah dan alif ...ا  |... ي  

atau yā‟  

Ᾱ  a dan garis di atas  

  kasrah dan yā‟  I  i dan garis di atas ي  

  ḍammah dan wau  Ū  U dan garis di atas و  

 

3. Tā’ Marbūṭah 

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

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

Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah (h). 

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h).  

4. 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  ى 

bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ى  ى   ), maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 

5. Kata Sandang  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

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

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya.  

6. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) yang 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.   

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

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

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

maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 

cara; bisa terpisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 

8. Lafẓ al-Jalālah (    هالل )   

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

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

hamzah. Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ 

alJalālah ditransliterasikan dengan huruf [t].  

9. 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 nama awal 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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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 

SWT.                      = subhānahū wa ta‟ālā 

SAW.                      =  sallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s.                          =  „alaihi al-salām  

H                             =  Hijriah  

M                            =  Masehi  

SM                          =  Sebelum Masehi  

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

w.                            =  Wafat tahun  

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

HR                           =  Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Zaitun Mansur 

Nim  : 10300118071 

Judul  : Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Perceraian 

Dengan Alasan Murtad Pada Pengadilan Agama Larantuka 

(Analisis Pasal 116 (H) Kompilasi Hukum Islam Dan Mazhab 

Fikih) 

             Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Penetapan Hak Asuh Anak 

(Hadhanah) Terhadap Perceraian dengan Alasan Murtad pada Pengadilan Agama 

Larantuka (Analisis Pasal 116 (H) Kompilasi Hukum Islam Dan Mazhab Fikih). 

Permasalahan tersebut dibagi ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) bagaimana 

fenomena hak asuh anak terhadap perceraian dengan alasan murtad pada 

Pengadilan Agama Larantuka?. 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

penetapan hak asuh dalam perceraian dengan alas an murtad analisis pasal 116 (h) 

kompilasi hukum Islam dan mazhab fikih? Adapun tujuan penelitian, yaitu: 1) 

untuk mengetahui fenomena hak asuh anak terhadap perceraian dengan alasan 

murtad pada Pengadilan Agama Larantuka. 2) untuk mengetahui tinjauan hukum 

Islam terhadap penetapan hak asuh dalam perceraian dengan alas an murtad 

analisis pasal 116 (h) kompilasi hukum Islam dan mazhab fikih 

            Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis empiris dan pendekatan  

normatif syar‟i. Penelitian ini berupa pengumpulan data: wawancara, dokumentasi 

dan observasi sedangkan sumber data melalui data sekunder dan data primer. 

Secara sekunder yaitu kajian pustaka melalui buku, jurnal, laporan dan situs 

internet yang terkait topik penelitian tersebut serta dokumen-dokumen penting. 

dan secara primer yaitu mengumpulkan informasi  baik itu dari masyarakat yang 

terlibat maupun di kantor Pengadilan Agama Larantuka dan lain-lain, atau pihak 

dan pendapat langsung dari masyarakat setempat. 

           Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terkait dengan Penetapan Hak 

Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Perceraian dengan Alasan Murtad pada 

Pengadilan Agama Larantuka (Analisis Pasal 116 (H) Kompilasi Hukum Islam 

Dan Mazhab Fikih), yaitu: 1) fenomena hak asuh yang terjadi di Pengadilan 

Agama Larantuka terdapat tiga putusan perceraian karena murtad, semuanya 

berlatar belakang pasangan beda agama sebelum melakukan akad nikah 2) konsep 

hak asuh anak dalam perspektif fikih adalah sangat diusahakan untuk seorang 

anak diberikan kepada pengasuh yang seagama dengan si anak, akan tetapi anak 

yang masih kecil bahwa hak asuh anak itu hak seorang ibu.  

Saran dari penelitian ini adalah peneliti selanjutnya diharapkan lebih 

banyak mengkaji dan menelaah sumber atau referensi terkait hak asuh anak, 

sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam. 

 

Kata Kunci: Hadhanah, Perceraian, Murtad 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Fenomenah perebutan ahak asuh (hadhanah) anak pasca perceraian 

orangtua adalah wujud dari pelanggaran terhadap hak-hak anak yang diatur dalam 

ketentuan Pasal 4, Pasal 9 Ayat (1), Pasal 1, Pasal 13, Pasal 16 Ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terlebih lagi 

kasus-kasus perebutan anak yang terakhir pada pemaksaan, penculikan, pelarian, 

penyekapan, dan penyiksaan anak secara fisik maupun psikis. Sehingga 

mengabaikan hak anak untuk memperoleh pendididkan, bermain bergaul dan 

berkreasi
1
 Pelaku pelanggaraan terhadap hak-hak anak dalam kasus perebutan 

anak dapat dikenakan pidana sebagaimana di tentukan dalam Pasal 80 UU No. 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 330 KUHP. 

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak yang berbunyi “setiap anak berhak untuk diasuh oeh 

orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah 

menunjukan bahwa pemisahan itu adalah denmi kepentingan terbaik bagi anak 

dan merupakan pertimbangan terakhir “ perceraian.  

Perceraian menjadikan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, 

namun tidak memutuskan ikatan keluarga dan tanggungjawab orang tua terhadap 

anak. Sehingga kedua orang tua tetap berkewajiban mengasuh dan mendidik anak 

dengan baik hingga dewasa dan mandiri. Status agama anak dalam ketentuan 

                                                           
1
 Zulfan Effendi, ”Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang 

Keluar Dari Agama Islam (Murtad)”, (Bintan: P3m Stain Kepri, 2019), h. 3 
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hukum Indonesia, instrumen Hak Asasi Manusia, dan agama dinisbatkan 

mengikuti agama orang tuanya.
2
 

Setelah terjadinya perceraian, maka kedua orang tua tetap wajib 

memelihara dan mendidik anak. Jika terjadi perselisihan tentang hak asuh anak, 

maka diselesaikan melalui pengadilan.
3
 Pemberian hak asuh anak menurut 

khazanah fikih diberikan pada ibunya sampai anak berumur 7 tahun,
4
 jika menurut 

Kompilasi Hukum Islam sampai anak berumur 12 tahun,
5
 dan selanjutnya 

diberikan hak kebebasan bagi anak untuk memilih siapa antara ayah atau ibu yang 

akan mengasuhya ketika umur anak sudah genap 12 tahun.  

Keluarga merupakan bagian terkecil bagi semua masyarakat yang 

didalamnya hanya terdiri dari suami,anak,dan istri. Setiap individu juga 

menginginkan sebuah keluarga yang bahagia, dibutuhkan rasa saling kasih 

sayang, terciptanya keharmonisan, ketentraman dalam berkeluarga, (sakinah, 

mawaddah, wa rahmah) dan itulah merupakan kunci dari tujuan sebuah 

perkawinan.
6
Sebuah keluarga akan berjalan dengan harmonis dan tentram, apabila 

seorang ayah akrab dengan anak ddan berkerja sama dengan ibu dalam memberi 

bimbingan atau pendidikan kepada anak.
7
 

Menurut ajaran agama, anak merupakan amanah atau titipan yang maha 

kuasa melalui anugerah-Nya yag diberikan kepada siapapun hamba-Nya yang di 

                                                           
2
 M. Khoirur Rofiq, “Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama 

(Murtad)”, Journal Of Islamic Studies And Humanities Vol. 6, No. 2 (2021), 97. 

3
 Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

4
 Afifudin Muhajir, “Fath Al-Mujîb Al-Qarîb, Fi Halli Alfâz At-Taqrîb” (Situbondo: 

Ibrahimy Press, 2020), 110-111. Bisa Dilihat Juga Dalam Ali Ahmad Al-Jarjawi, Hikmah Al-

Tasyri‟ Wa Falsafatuhu (Beirut: Dār Al-Fikr, 1997). 

5
 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006). 

6
 Mudderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1992), Hal.7   

7
 Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuann Kontemporer, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2010), Hal. 10  
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kehendaki agar dijaga dipelihara dan dilindungi, karena itu menjadi tanggung 

jawab orangtua.
8
  

Pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian dalam bahasa fiqih biasa 

disebut dengan hadhanah. 

 Hadhanah adalah memelihara seorang (anak) yang belum (atau tidak) 

bisa mandiri, mendidik dan memeliharnya untuk menghindari diri dari segalah 

sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudharat atau kesengsaraaan bagi 

anak.
9
 

Proses pemeliharaan anak dari kecil sampai balig ada dua istilah yang 

berdekatan maksudnya yaitu kata hadhin dan kata wali, hadhin atau hadhanhah 

dalam bahasa arab adalah pemeliharaan anak atau hak asuh. Secara etimologis, 

hadhanah ialah meletakan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan. 

Sedangkan secara terminologisnya adalah pemeliharaan anak yang belum 

mumayyiz yang tujuannya untuk mendidik, menjaga dan menyayanginya, karena 

masih belum mampu berdiri sendiri untuk keperluannya.
10

 

 Hak asuh ( hadhanah ) anak yang berhak dalam pemeliharaannya adalah 

ibunya yang secara emosional lebih sabar dibandingkan ayahnya, dan selama 

ibunya tidak menikah dengan laki-laki lain. Karena apabila ibunya menikah maka 

hak hadhanah tersebut beralih kepada ayahnya.
11

 

Didalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlidungan anak pada Bab III mengenai hak dan 

                                                           
             

8
 Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, (Jakarta: El Kahfi, 

2008), Hal. 310  

        
9
 Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdaaan Perempuan, (Jakarta: El Kahfi, 

2008), Hal. 316 

       
10

 Abd Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), Hal. 157 

       
11

 Abdul Fatah Idris Dan Abu Ahmadi, Fikih Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2004), h. 251 
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kewajiban anak, bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan baik 

semasa dalam kandungan maupun sesudah diahirkan. 

 Namun tanggung jawab pemeliharan ada dua sifat yaitu ada yang bersifat 

material dan bersifat pengasuh dan keduanya berbeda masalah tanggung jawab, 

bahwa tanggung jawab yang bersifat materil itu kaitanya dengan seorang ayah 

yang memenuhi pembiayaan untuk penghidupan anak, termasuk biaya 

pedidikannya dan apabila seorang ayah tidak bias memenuhi kewajibannya 

tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya 

tersebut.
12

 Hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 

Tahun 1974 Pasal 41 Ayat (2), sedangkan tanggung jawab yang bersifat pengasuh 

bahwa ibulah yang memegang hak asuh, selama anak itu belum mumayyiz. 

Berakhirnya masa asuhan atau dibebaskan untuk memilih adalah pada waktu anak 

tersebut sudah mumayyiz atau anak itu bisa ditanya atau memilih kepada siapa dia 

akan terus ikut. Jadi secara umum anak yang belum mumayyiz hak asuh diberikan 

kepada ibunya.
13

 Prioritas dalam pemberian hak asuh akan diberikan kepada ibu 

jika ayah dan ibunya beragama Islam dan keduanyaa mampu menjamin dan 

mengasuh anaknya walaupun telah bercerai, karena secara biologis anak tersebut 

masih sangat membutuhkan asupan dari air susu ibu, dan menurut psikologi anak 

tersebut lebih dekat pada ibunya. pemeliharaan anak di bawah umur akibat 

perceraian lebih baik diberikan kepada seorang ibu. karena ketergantungan anak-

anak pada ibu terbentuk karena ibu peka menanggapi setiap aktivitas bayi seperti 

menangis, senyum,menyusu dan manja. Ibu adalah orang yang pertama dan utama 

yang menjalani ikatan batin dan emosional dengan anak. Hanya ibulah yang bisa 

                                                           
 
12

 Ahmad Rofiq, Hukum Pedate Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 

197 

198 

 
13

 Arskal Salim. dkk, Demi Keadilan dan Kesetaraan, (Jakarta: PUSKUMHAM, 2009), 

h. 69 
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dengan cepat mengerti dan mampu menanggapi setiap gerak-gerik bayi. Ibu 

segera tahu kalau anaknya hendak menangis, senyum atau lapar.
14

  

Jika seorang ibu mempunyai perilaku buruk, tidak mampu memelihara 

anak, atau ibu telah berpindah agama selain Islam maka perlu dikaji kembali 

tentang prioritas pemberian hak asuh terhadap seorang ibu. 

 Mengingat tujuan utama dalam pengasuhan anak adalah untuk memberikan 

perlindungan, perawatan dan penjaminan terhadap perkembangan seorang anak, 

baik secara fisik, mental mapun spiritual. Bahkan di lihat dari sisi religiusitas, 

orangtua memiliki kewajiban untuk menyelamatkan akidah anak dengan 

pengetahuan agama Islam.
15

 

Para ulama sepakat bahwa apabila ada seorang istri maupun suami yang 

keluar dari Islam atau murtad maka pernikahannya putus tanpa ada putusan dari 

hakim meskipun ada perbedaan pendapat tentang waktu putusnya hubungan 

perkawinan.  

 alasan perceraian karena salah satu pihak pindah agama (murtad) diatur 

dalam  Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 116 huruf “h”. yaitu “apabila terjadi 

peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah 

tangga oleh salah satu pihak antara suami istri.”  

Perceraian terjadi karena alasan peralihan agama cukup banyak terjadi di 

Pengadilan Agama. Dengan latar belakang keluarga dan motif peralihan agama 

yang bermacam-macam, Oleh karena itu focus utama dalam penelitian ini adalah 

bagaimana seorang hakim memutuskan atas penetapan hak asuh anak apabila 

salah satu suami atau istri yang keluar dari agama Islam(murtad). Skripsi ini 

                                                           
14

 Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”, Jurnal 

Cendekia Hokum, Vol. 5, No. 2, (2020), h. 13 

15
 M. Khoirur Rofiq,” Pemberian Hak Asuh Anak dalam Perceraian Karena Peralihan 

Agama (Murtad)”, Journal Of Islamic Studies And Humanities, Vol. 6, No. 2 (2021), 97 
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bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan  hakim dalam menetapkan hak asuh 

anak dalam percerian ksarena peralihan agama menurut analisis pasal 116 (h)   

Kompilasi Hukum Islam dan Madzhab Fikih. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan dalam mengkaji mengenai 

penetapan hak asuh dalam perceraian dengan alasan murtad menurut analisis pasal 

116 (h) kompilasi hukum islam dan madzhab fikih.  

2. Deskripsi Fokus 

a. Hadhanah (hak asuh) 

Adalah: Pemeliharaan anak, maksudnya adalah merawat dan mendidik 

atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri 

sendiri.   

b. Perceraian  

Adalah: menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan suami istri. 

c. Murtad 

Adalah: perpindahan dari agama Islam ke agama lain (keluar dari agama). 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana fenomena hak asuh anak terhadap perceraian dengan alasan 

murtad pada Pengadilan Agama Larantuka? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan hak asuh dalam 

perceraian dengan alasan murtad analisis pasal 116 (h) Kompilasi Hukum 

Islam Dan Madzhab Fikih ?   

D. Kajian Pustaka 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Sumiyati dengan judul “Murtad 

Sebagai Penghalang Hadhanah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama 
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Jakarta Timur Perkara Nomor 1700/Pdt. G/2010 PAJT)”  menunjukan 

bahwa tidak semua perkara hadhanah itu diberian kepada seorang ibu.
16

  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Widya Eka Rahmawati dengan judul “Hak 

Hadhanah Ghairu Mumayyiz Kepada Ayah Karena Perdamaian (Analisis 

Putusan PA Jakarta Selatan No. 1091/Pdt G/PA.JS)” menunjukan bahwa 

hak asuh yang diberikan kepada bapaknya atas perdamaian dari kedua 

belah pihak antara penggugat dan tergugat. Jadi penyerahan anak itu atas 

kerelaan dari ibunya.
17

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhyiddin Dardiri dengan judul “Analisis 

Hukum Islam Terhadap Pasal 116 (H) Kompilasi Hukum Islam Tentang 

Putusnya Perkawinan Karena Murtad” menunjuka, menurut Kompilasi 

Hukum Islam pasal 116 (h), penyebab putusnya perkawinan adalah 

peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam berumah tangga.
18

   

4. Penelitian yang dilakukan oleh Moh Anas Maulana Ibroohim dengan judul 

“Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi 

Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 345/Pdt. G/2007/PA.Bks) 

menunjukan tentang hak asuh anak yang diberikan kepada bapak yang 

disebabkan kurang harmonis dan ibu tidak bias lagi menjaga dan merawat 

                                                           
16

 Lilis Sumiyati, Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah (Studi Analisis Putusan 

Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1700/Pdt. G/2010 Pajt), Skripsi Fakultas 

Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. 

17
 Widya Eka Rahmawati, Hak Haadhanah Ghairu Mumayyiz Kepada Ayah Karena 

Perdamaian (Analisis Putusan Pa Jakarta Selatan No. 1091/Pdt G/Pa.Js), Skripsi Fakultas 

Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013. 

18
 Muhyiddin Dardiri, Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 116 (H) Kompilasi Hukum 

Islam Tentang Putusnya Perkawinan Karena Murtad, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel 

Surabaya, 2012 
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anaknya dengan baik, sehingga mengakibatkan perceraian bagi  keduanya 

maka hak asuh tersebut diberikan kepada bapak.
19

 

Dengan demikian skripsi yang akan penulis angkat terdapat perbedaan dengan 

skripsi-skripsi yang sudah dibahas terdahulu, karena skripsi ini membahas tentang 

Penetapan Hak Pengasuh Anak (Hadhanah) Terhadap Perceraian Dengan Alasan 

Murtad Pada Pengadilan Agama Larantuka (Analisis Pasal 116 (H) Kompilai 

Hukum Islam Dan Mazhab Fikih). 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui fenomena hak asuh anak terhadap perceraian dengan 

alasan murtad pada Pengadilan Agama Larantuka. 

2. Untuk mengetahui peran hukum Islam terhadap penetapan hak asuh dalam 

perceraian dengan alasan murtad analisis pasal 116 (h) Kompilasi Hukum 

Islam Dan Madzhab Fikih. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 

menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi 

mahasiswa yang berkecimpung di bidang syariah dan hukum, tentang masalah 

penetapan hak asuh dalam perceraian dengan alasan murtad. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang 

masalah penetapan hak asuh dalam perceraian dengan alasan murtad dan juga 

sebagai bahan atau referensi.  

                                                           
19

 Moh Anas Maulana Ibroohim, Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat 

Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 345/Pdt. G/2007/Pa.Bks), Skripsi 

Fakultas Syariah Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. 
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BAB II 

 TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian hak asuh anak (hadhanah) 

Hadhanah berasal dari kata “hidnan” yang berarti lambung. Seperti 

kalimat “hadhana ath-thaairu baidhahu”, burung itu menggepit telur dibawah 

sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengepit anaknya.
20

 

Pemeliharaan anak dalam Bahasa arab disebut dengan istilah “hadhanah”.
21

 

Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang 

belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.  

Hadhanah menurut Bahasa berarti “‟meletakkan sesuatu dekat tulang 

rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak 

itu di pangkuannnya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara 

anaknya sehingga “hadhanah” dijadikan istilah yang dimaksudnya: “Pendidikan 

dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus 

dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.
22

  

Para ulama fikih mendefenisikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan 

anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah 

besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan 

kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik 

jasmani rohani dan akhlaknya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan 

memikul tanggung jawab. 

Al hadhn tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. 

Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dari kedua orangtuanya yang ia sukai. 

                                                           
20

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h.237. 

21
 Abd Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media. 2013), h. 131. 

22
 Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.157.  
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Bilamana seorang laki-laki maka boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan 

kedua oraangtuanya. Akann tetapi syara  menyuruhnya berbakti dan berbuat baik 

kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak 

dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemaran 

keluargannya.
23

  

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, hadhanah yaitu mengasuh 

anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni 

dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang 

membahayakan, memberinya Pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan 

kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.
24

 Hadhanah 

adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu 

menjaga dan mengatur diri sendiri. Mendapat asuhan dan Pendidikan adalah hak 

setiap anak dari kedua orangtuannya. Kedua orangtua anak itulah yang lebih 

utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan 

untuk itu.
25

  

 Menurut Muhammad Bin Ismail Salah Al -Amir Al Khalani atau yang 

disebut dengan nama Sa‟ani, mengartikan hadhanah ialah pemelihara anak yang 

belum mampu berdiri sendiri mengenai dirinya, pendidikannya serta 

pemeliharaanya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau 

membahayakannya.
26

 

Menurut Amir Syarifuddin, pengertian hadhanah di dalam istilah fikih 

digunakan dalam dua kata namun ditunjukan untuk maksud yang sama yaitu 

                                                           
23

 Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqih Muslimah, h.341. 

24
 “Hadhanah”, dalam Abdul Aziz Dahlan , dkk, ed., Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: 

Ichtiar Baru Van Hoeva, 1997), h. 37.  

25
 “Hadhanah”, dalam Harun Nasution, dkk, ed., Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: 

Djambatan, 1992), h.269. 

26
 As-San‟ani, Subulus Salam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), Cet III, h.37. 
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kafalah dan hadhanah.
27

 Yang dimaksud dengan hadhanah dan kafalah dalam arti 

sederhana adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih 

lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya 

perkawinan. Hal ini di bicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami 

dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari 

ayah dan/atau ibunya.
28

 

Dari beberapa pengertia hadhanah tersebut di atas dapat disimpulkan  

bahhwa hadhanah itu mencakup aspek-aspek: 

1) Pendidikkan 

2) Pencukupannya kebutuhan 

3) Usia (yaitu bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak sampai usia 

tertentu) 

Beberapa ulama mazhab berselisi pendapat mengenai masa asuh anak. 

Imam Hanafi berpendapat masa asuhan adalah 7 (tujuh) tahun untuk lelaki dan 9 

(Sembilan) tahun untuk perempuan. Imam Hanbali berpendapat masa asuh anak 

lelaki dan perempuan adalah 7 (tujuh) tahun dan setelah itu diberi hak untuk 

memilih dengan siapa ia akan tinggal. Menurut Imam Syafi‟i berpendapat bahwa 

batas mumayyiz anak adalah jika anak itu sudah berumur 7 (tahun) atau 8 

(delapan) tahun. Sedangkan Imam Malik memberi batas usia anak mumayyiz 

adalah 7 (tujuh) tahun.
29

 Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a) menyebutkan 

bahwa batas mumayyiz seorang anak adalah berumur 12 (dua belas) tahun.
30

 

Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

                                                           
27

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 327. 

28
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 327. 

29
 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet.V, h. 

30
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademik Presindo, 

2007), H.293. 
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menyebutkan bahwa anak dikatakan mumayyiz jika sudah berusia 18 tahun atau 

setelah melangsungkan pernikahan.
31

 

B. Dasar hukum hadhanah 

Dasar hukum hadhanah adalaha firman Allah Swt. yang artinnya: 

ل يۡه ب ي   ةُ ع  بر  ٱلۡحِج  قىُدُه ب ٱلنَّبسُ و  أ هۡليِكُنۡ ن برٗا و  كُنۡ و  نىُاْ قىُٓاْ أ نفسُ  اه  أ يُّه ب ٱلَّذِين  ء  ٰٓ  ٰ

ي   هنُۡ و  ز  بٓ أ ه  ادٞ لََّّ ي عۡصُىن  ٱللََّّ  ه  ظٞ شِد  ةٌ غِلَ  ئكِ 
ٓ ل   زُون   ه  ب يؤُۡه  لىُن  ه   ٦فۡع 

terjemahnya: 

“hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu ddan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan. (Qs. At-tahrim:6)  

  

Pada ayat ini orangtua diperintahkan oleh Allah swt. untuk memelihara 

keluarganya ari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu 

melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota 

keluarga dalam ayat ini adalah anak. Kewajiaban membiayai anak yang masih 

kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali 

perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah perceraian.
32

 Untuk memelihara, 

merawat dan mendidik anak kecil diperlukan kesabaran, kebijaksanaan,pengertian 

dan kasih sayang, sehingga seseorang tidak dibolehkan mengeluh dalam 

menghadapi berbagai persoalan mereka, bahkan Rasulullaah saw. sangat 

mengencam orang-orang yang merasa bosan dan kecewa dengan tingkah laku 

anak-anak mereka.
33

 

 

                                                           
31

 Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, Pasal 47. 

32
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesi, h. 328. 

33
 Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy‟ab Al-Sijistaniy, Sunah Abi Daud (Beirut: Aaar Al-

Kitab Al-„Arabi,Tt), Juz.II, Hadis No.1913, h.251. 
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C. Hadhanah menurut hukum positif  

Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, 

dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.
34

 Suami istri 

memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, 

pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan Pendidikan agamanya.
35

 ada tiga 

pihak yang berkontribusi dan berperan besar dalam menentukan terjamin atau 

tidak terjaminya hak pemeliharaan anak. khusunya dalam kasus terjadi perceraian 

antara orangtua yakni: pertama, hakim di pengadilan, kedua, kebaikan orangtua, 

ketiga, ketertiban istri/ibu ketika proses perceraian.
36

 Seorang suami sesuia 

penghasilannya, menanggung biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan dan 

Pendidikan anak.
37

 Kewajiban orangtua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat 

berdiri sendiri, dan kewajiban itu terus berlaku meskipun perkawinan kedua 

orangtua putus.
38

 Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri/dewasa adalah 21 

tahun, sepanjang anak tidak cacat fisik/mental dan belum kawin.
39

 Semua biaya 

penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya, bila sudah meninggal, 

dibebankan kepada orang yang berkewajiban menafkahi, ayah atau walinya.
40

 

Menurut Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengadilan 

menentukan wali anak dibawah umur. Apabila pihak yang diserahkan sebagai 

wali kurang mampu membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka 

menurut Pasal 230 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hakim dapat 

                                                           
34

 Ketentuan Umum Pasal 1 huruf g Inpres No. 1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam   

35
 Pasal 77 Ayat (3) KHI 

36
 Khoruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam 

Indonesia”, Journal Al-„Adalah, Vol. 13, No. 1, (2016), h. 4 

37
 Pasal 80 Ayat (4b-c) KHI 

38
 Pasal 45 UU. Perkawinan 

39
 Pasal 98 Ayat (1) KHI 

40
 Pasal 104 KHI 
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menentukan sejumlah uang yang harus dibayar pihak yang lain untuk membayar 

sejumlah uang untuk membiayai anak yang dibawah umur. dalam menyelesaikan 

suatu perkara, seorang hakim tidak boleh berdalih, dengan alasan tidak ada hokum 

yang mengatur tentang hal itu. Oleh karena itulah seorang hakim harus 

menemukan dan menentukan hukumnya.
41

 ketidakmampuan pasangan mengatasi 

konflik dalam rumah tangga seringkali menyebabkan mereka memilih bercerai, 

meskipun diantara mereka telah lahir anak. dalam kasus perceraian dengan sebab 

murtadnya salah satu pasangan, peran hakim sangat penting dalam menentukan 

masa depan anak dengan cara memberikan hak asuh anak kepada orang yang 

tepat.
42

 Jika terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum muayyiz (belum 12 

tahun) adalah hak ibunya, setelah mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih 

ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Sedangkan biaya 

pemeliharaannya tetap ditanggung oleh ayahnya.
43

 Semua biaya hadhanah dan 

nafkah anak tetap merupakan kewajiban ayah sesuai kemampuannya terhadap 

anak-anaknya yang belum berusia 21 tahun.
44

 anak anak yang belum dewasa dan 

tidak dibawah kekuasaan orangtua harus ditaruh dibawah perwalian menurut 

sistem burgelijk wetboek. setelah pihak orangtua bercerai pun harus diadakan 

persedian mengenai perwaliaan dari anak-anak mereka yang masih dibawah 

umur.
45

 

Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, 

                                                           
41

 Suherman, “Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan 

Kehakiman”, Jurnal Hukum, Vol.1, No. 1, (2019), h. 42 

42 M. Ghufron, “Nalar Integrasi Fikih dan Psikologi Keluarga dalam Pandangan Hakim 

Agam Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtad”, Jurnal Of Islamic  Family Law, 

Vol. 10, No. 1, (2020), h. 76 

43
 Pasal 105 KHI 

44
 Pasal 149 huruf d KHI Dan Pasal 156  huruf d; Pasal 41 UU. Perkawinan 

45
 Fauzi R, “Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak 

Menurut Hokum Positif Indonesia”, Jurnal Soumatera Law Review, Vol.1, No. 1, (2018), h. 153 
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bila ibunya meninggal, maka kedudukannya secara berurut digantikan oleh 

wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis 

lurus keatas dari ayah, saudara perempuan anak tersebut, wanita kerabat sedarah 

garis samping dari ibu dan wanita sedarah garis samping dari ayah. Bila 

pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan 

rohani anak, meskipun biaya hadhanah telah dicukupi, pengadilan agama dapat 

memindahkan hak hadhanah atas permintaan kerabat anak yang juga punya hak 

hadhanah. Dan jika terjadi perselisiahn mengenai hadhanah dan nafka anak maka 

pengadilan agama memberikan keputusan berdasarkan aturan-aturan diatas, 

bahkan pengadilan dapat pula menetapkan nominal biaya pemeliharaan dan 

Pendidikan anak dengan mengingat kemampuan ayah meskipun anak-anak itu 

tidak turut tinggal bersamanya.
46

 Permohonan soal pengasuan anak dan nafkah 

anak dapat diajukan bersama-sama dengan sengketa perceraian atau di ajukan 

secara tersendiri setelah terjadinya perceraian.
47

 Selama proses perceraian seorang 

isteri dapat meminta pengadilan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin 

pemeliharan dan pendidikan anak. Karena proses perceraian tidak bisa dijadikan 

alasan bagi suami istri untuk melalaikan tugas mereka terhadap anak-anak, harus 

di jaga jangan sampai harta kekayaaan bersama, harta suami atau istri menjadi 

terlantar atau tidak terurus dengan baik, tetapi juga pihak ketiga.
48

  

Kewajiaban dan tanggung jawab orangtua, sesuai ketentuan pasal 26 

Undang-Undang Perlidungan Anak, adalah untuk mengasuh, memelihara,  

mendidik dan melindunginya. Menumbuhkembangkan sesuai kemampuan bakat 

dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Apabila orangtua 

tidak ada atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan 

                                                           
46

 Pasal 156 huruf a, b, c, d ,e, f KHI 

47
 Pasal 66 UUPA 

48
 Pasal 78 huruf b UUPA; pasal 24 aat (2) dan penjelasannya PP. no. 9/1975 
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tanggung jawabnya, kewajiban itu dapat dialihkan ke keluarga. Namun bila 

orangtua justru melalaikan kewajibannya, dapat dilakukan tindakan pengawasan 

bahkan kuasa orangtua dapat dicabut melalui penetapan pengadilan.
49

 

Permohonan penetapan pengadilan ini dapat di mintakan oleh salah satu 

orangtua, saudara kandung atau keluarga sampai derajat ketiga. Pencabutan kuasa 

orangtua dapat juga diajukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, 

selanjutnya pengadilan dapat menunjukan orang (harus seagama) atau lembaga 

pemerintahan/mayarakaat sebagai walinya. Penetapan itu juga harus memuat 

pernyataan bahwa perwalian tidak memutuskan hubungan darah antara anak 

dengan orangtua kandungnya atau menghilangkan kewajiban orangtua untuk 

membiayai anaknya dan adanya penyebutan batas waktu pencabutan. 

Diantara asas penyelenggara perlindungan anak adalah asas kepentingan 

terbaik bagi perlindungan anak, artinya dalam semua tindakan menyangkut 

dirinya maka kepentingan terbaik baginya harus menjadi pertimbangan utama.
50

 

Mengenai penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, negara, pemerintahan, 

masyrakat, keluarga, orangtua, wali dan lembaga social harus menjamin setiap 

anak untuk beribadah menurut agamanya dan sebelum anak menentukan 

pilihannya disesuaikan dengan agama orantuanya. Perlindungan meliputi 

pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama.
51

 Anak dapat 

menentukan agama pilihannya setelah ia berakal dan bertanggung jawab serta 

memenuhi syarat dan tata cara sesuai ketentuan agama pilihannya dan ketentuan 

Undang-Undang.
52

 

 

                                                           
49

 Pasal 30 UU. Perlindungan Anak 

50
 Pasal 2 Dan Penjelasannya, UU. Perlindungan Anak 

51
 Pasal 42-3 UU. Perlindungan Anak 

52
 Penjelasan Pasal 42 Ayat (2) UU. Perlindungan Anak. 
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D. Syarat-Syarat menjalankan Hadhanah 

Anak sebagai sebuah karunia yang besar bagi orangtuanya. keberadaannya 

sangat diharapkan dan ditunggu-tunggu serta disambut dengan penuh bahagia. 

semua orangtua mengharapkan memilki anak yang sehat, membanggakan dan 

sempurna. Akan tetapi terkadang kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan 

keinginan, sebagian orangtua mendapatkan anak yang diinginkannya dan 

sebagiannya lagi tidak.
53

 Seorang hadhanah atau hadhin yang menangani atau 

menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya 

kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-

syarat itu tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan 

hadhanah. adapun syarat-syarat antara lain: 

1) Baligh 

2) Berakal: orang lemah akal tidak akan dapat menyempurnakan hak 

hadhanah.
54

Malikiyah mensyaratkan cerdas, tiada hadhanah bagi orang 

dungu lagi mubazir, hanbali mensyaratkan tidak berpenyakitan sopak atau 

kusta yang harus diasingkan.
55

 

3) Mampu merawat: dapat memelihara akhlak dan kesehatan badan si anak. 

Orang yang uzur, sakit atau sibuk tidak berhak hadhanah. Adapun 

karyawati perusahan atau pekerja yang pekerjaannya menghambat 

perawatan anak tidak berhak hadhanah, tetapi bila ia masih dapat menjaga 

dan mengurusi anak maka tidak gugur haknya. Pekerja di mesir seperti 

dokter, karyawati dan semisalnya tidak digugurkan hak hadhanahnya 

karena ada juga yang mampu mengurusi anak, ada yang dengan 

                                                           
53

 Evi Hasbita, “Terapi Okupasi Perkembangan Motorik Halus Anak Autism”, Jurnal 

Iptek Terapan, Vol. 9, No. 1,  (2010), h. 20 

54
 Muhyiddin Al-Nawawi, Al-Majm, juz :18, h.320. 

55
 Muhyiddin Al-Nawawi, Al-Majm, Juz:7, h.726. 
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pertolongan kerabat atau orang yang menggantiakannya mengurusi anak. 

Orang buta juga dianggap lemah memegang hadhanah karena tidak 

mampu mewujudkan tujuan hadhanah.
56

 

4) Akhlak terpercaya: tiada hadhanah bagi orang yang tidak bisa di percaya 

merawat dan membina akhlak anak, seperti orang fasik, pemabuk, pezina 

atau perbuatan haram lainnya. Tetapi menurut ibnu abidin ibu kandung 

yang fasik dan dapat merusak anak tetap berhak selama umur anak belum 

dapat memikirkan dan memahami sifat tercelah ibunya tetapi jika ia sudah 

berakal hak ibu dicabut. Malikiyah mensyaratkan tempat tinggal yang 

aman, tiada hadhanah orang yang rumah atau lingkungan sekitarnya penuh 

kefasikan karena dikhawatirkan merusak anak atau hartanya dicuri dan 

dirampas.
57

 Menurut Muhyiddin Al-Nawawi, orang fasik tidak akan dapat 

menunaikan hak hadhanah dan akan menghambat perkembangannya 

sehingga anak tidak akan bahagia bersamanya, sehingga tidak boleh 

diberikan  kepadanya.
58

  

5) Islam 

6) Merdeka: tiada hadhanah bagi orang yang tidak merdeka.
59

 Hadhanah 

tidak boleh diberikan kepada seorang sahaya karena ia tidak akan sanggup 

melaksanakan sambil mengabdi kepada tuannya.
60

 

 Syarat khusus bagi kalangan perempuan 

1) Tidak menikah dengan orang lain.  

                                                           
56

 Wahab, Al-Fiqh Al-Islam, juz:7, h.726. 

57
Wahab, Al-Fiqh Al-Islam, juz :7 h.727. 

58
 Muhyiddin Al-Nawawi, Al-Majmu, juz :18, h. 320. 

59
 Zakariya Al-Anshary, Fath Al-Wah, juz: 2, h.214. 

60
 Zakariya Al-Anshary, Fath Al-Wah, juz: 2, h.214. 
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2) Si wanita ada pertalian darah dengan anak, seperti ibunya, saudarinya, 

nenknya. Tiada hadhanah bagi para putri paman dan bibi dari bapak, 

paman dan bibinya ibu karena bukan mahram, tetapi menuru Hanafiyah 

mereka berhak hadhanah jika si anak perempuan (juga). 

3) Ia tidak menolak hadhanah meskipun tidak di upah sementara bapaknya 

tidak mampu mengupah, menurut Hanafiyah bila ada kerabat wanita mau 

melakukan hadhanah secara cuma-cuma gugur hak yang mengharap upah. 

4) Rumah tempat hadhanah bukan rumah yang tidak disenangi/tidak disukai 

anak meskipun kerabatnya, karena akan menyiksa dan merusak dirinya. 

 Syarat khusus bagi kalangan laki-laki 

1) Mahram si anak, Hanafiyah dan Hanabilah membatasi sampai umur 7 

tahun khawatir khalwat keduanya. Tiada hadhanah bagi putra paman dari 

bapak terhadap anak perempuan, hanafiyah membolehkan jika tidak ada 

„ashabah‟ selain putra paman, diserahkan kepadanya dengan perintah 

hakim jika ia dapat di percaya dan tidak dikwatirkan timbul fitnah. Begitu 

juga dengan pndapat hanabilah jika memang yang lain beruzur. 

Syaffi‟iyah membolehkan jika ada diawasi oleh anak perempuannya atau 

yang lain seperti saudarinya yang dapat di percaya, jika ia tidak lagi 

bersama dalam perjalanan maupun muqim diserahkan kepada saudarinya 

bukan kepada si lelaki. 

2) Pemegang hadhanah, bapak atau yang lainnya memiliki wanita yang baik 

dalam melakukan hadhanah, seperti istri, ibu, atau bibinya karena laki-laki 

tidak memiliki kemampuan dan kesabaran dalam mengurusi anak, berbeda 

dengan wanita. Menurut Malikiyah jika tidak ada ia tidak berhak 

hadhanah. Menurut Zakariyah Al-Anshary, orang bencong (khunsa) laki-
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laki tidak di dulukan atas laki-laki meskipun ia mengaku dengan sumpah 

bahwa ia perempuan.
61

 

dengan demikian, siapa yang nantinya akan memegang hak asuh anak 

(hadhanah) baik ibu atau ayahnya, yang diutamakan adalah untuk 

mendukung pertumbuhan yang positif terhadap anak. bagaimanapun juga 

meskipun hak asuh anak hanya bisa pada salah satu orangtuanya namun 

setelah adanya perceraian kedua orangtuanya masih berkewajiban 

memelihara dan mengurus anak-anaknya hinga dewasa meskipun tidak 

tingal dalam satu rumah.
62

 

 Menurut Fikih 

Ketika pengasuhan anak merupakan hak dasar ibu, maka para ulama 

menyimpulkan, kerabat ibu lebih di dahulukan daripada kerabat ayah.
63

karena nya 

urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak, sebagai berikut: ibu, tetapi jika 

ada factor yang membuatnya tidak layak didahulukan, maka hak pengasuhan 

dialihkan kepada ibunya (nenek) dan seterusnya. 

Lalu, jika ada factor yang menghalangi mereka didahulukan maka 

dialihkan kepada ibu ayah (nenek). akibat murtad terhadap hak asuh anak jika 

merujuk pada hukum Islam maka maka pihak yang beragama Islam yang berhak 

mengasuh anaknya jika ada salah satu pasangan yang kafir.
64

  Berikutnya adalah 

saudara perempuan kandung, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari 
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ayah, putri saudara perempuan kandung, putri saudara perempuan dari ibu, bibi 

kandung dari ibu (al-khalah assy-syaqiqah), bibi dari ibu (alkhala lium), bibi dari 

ayah (al-khalah liab), putri saudara perempuan dari ayah, putri saudara laki-laki 

kandung, putri saudara laki-aki dari ibu, putri saudara laki-laki dari ayah, bibi 

kandung dari ayah, bibi dari ibu, bibi dari ayah, saudara perempuan nenek dari 

ibu, saudara perempuan nenek dari ayah, saudara perempuan kakek dari ibu, 

saudara perempuan kakek dari ayah, dengan mengutamakan yang memiliki 

hubungan kandung di antara mereka.
65

 Jika tidak terdapat kerabat laki-laki 

aashabah, atau sekalipun ada tapi tidak layak mengasuh, maka hak asuh dialihkan 

kepada mahram kerabat laki-lakinya yang bukan ashabah. Dengan demikian, hak 

asuh diberikan secara urut kepada kakek dari ibu, saudara laki-laki dari ibu, putra 

saudara laki-laki, saudara laki-laki kakek dari ibu, saudara laki-laki kandung ibu, 

saudara laki-laki nenek dari ayah dan saudara laki-laki nenek dari ibu. 

Sebagaimana hak mengasuh anak pertama di berikan kepada ibu, maka 

para ahli fikih menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak 

dari pada keluarga bapaknya. Menurut kalangan Madzhab Hanbali berpendapat 

bahwa hak asuh anak di mulai dari ibu kandung, nenek dari ibu, kakek dari ibu, 

bibi dari kedua orangtua, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, 

bibi dari kedua orangtua, bibinya ibu, bibinya ayah, bibinya ibu dari jalur ibu, 

bibinya ayah dari jalur ibu, bibinya ayah dari pihak ayah, anak perempuan dari 

saudara laki-laki, anak perempuan dari paman ayah dari pihak ayah kemudian 

kerabat terdekat.
66
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 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2, (Jakarta Al-I‟tishom, 2008), h. 529-
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Menurut kalangan madzhab Hanafi hak asuh berturut-turut dialihkan dari 

ibu kepada: ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, 

saudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara perempuan se ayah, anak 

perempuan dari saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara seibu, 

demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.
67

  

Sedangkan menurut kalangan Madzhab Maliki, hak asuh berturut-turut 

dialihkan dari ibu kepada: ibunya ibu dan seterusnya keatas, saudara perempuan 

ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek 

perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara 

perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan 

seterusnya.
68

 

Menurut Madzhab Syafi‟i, hak atas asuhan secara berturut-turut adalah: 

ibu, ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat itu mereka adalah 

pewaris-pewaris si anak, ibu dari ibunya ayah dan seterusnya hinggga ke atas 

dengan syarat mereka adalah pewaris-pewaris pula, saudara-saudara perempuan 

kandung, sudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara peremppuan seayah, 

anak perempuan dari saudara perempuan perempuan kandung, anak perempuan 

dari saudara seibu, demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan 

ayah.
69

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpualn bahwa 

mayorias ulama sepakat bahwa kalangan perempuan lebih berhak menjalankannya 
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 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Dalam Kalangan Ahussunnah an 
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ketimbang kalangan laki-laki, karena mereka lebih dalam hal belas kasih, 

ketelatenan merawat, kesabaran dan lebih intens menjaganya, hanya saja masing-

masing berbeda-beda menetukann urutan-urutan siapa yang lebih utama. 

 Menurut Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

dan Kompilasi Hukum Islam. 

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan yang menyatakan akibat putusnya perkawinan karena prceraian ialah:  

1) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan 

keputusan. 

2) Bapak  yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataaan 

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan 

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 

istri. 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga 

mengatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

anaknya. Kewajiban ini dijabarkan dengan mengasuh, memelihara, 

mendidik dan melindungi anak. Jadi masing-masing orangtua pada 

prinsipnya memang berhak sepanjang kekuasaan mereka tidak dicabut. 

Tetapi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

sebelumnya telah menutup kekuasaan orangtua sebagaimana telah 

dimaksud pada pasal 47 ayat (1) dengan pasal 41 ayat (1). pasal terebut 
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mengatakan bahwa bila terjadi perselisihan didalam penguasaan anak-

anak, maka pengadilan yang memutuskan. Kompilasi Hukum Islam 

selanjutnya disebut KHI mengatur tentang hak asuh anak pasca perceraian. 

pengaturan tersebut juga memiliki batasan yang jelas, yaitu berlaku bagi 

anak yang masih dibawah 12 tahun (belum mummayiz).
70

  

Dalam Kompilasi Hukum Islam  Pasal 156 huruf (a) anak yang 

belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila 

ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 

wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis 

lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, 

wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, wanita-

wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
71

 pasal 105 KHI 

menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 

berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah 

dewasa diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya 

sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaannya 

ditanggung oleh ayahnya.
72

 penetapan hak pengasuh anak dapat ditetapkan 

oleh oleh Pengadilan Agama untuk diasuh oleh ibunya dalam jangka 

waktu tertentu atau sampai anak tersebut berumur 12 tahun dan dapat 

menentukan sendiri. sehingga dengan memberikan hak asuh anak dibawah 

umur 12 tahun oleh Pengadilan Agama sampai jangka waktu yang 

ditentukan tersebut merupakan suatu putusan pengadilan yang 
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berperspektif pada keadilan gender dengan alternatif  lain untuk 

selanjutnya setelah anak berumur 12 tahun maka hak asuh diberikan 

kepada ayahnya atau menurut pilihan anaknya sendiri sehingga juga tidak 

melanggar sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan 

Anak
73

 

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

seseorang dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atas permintaan 

orangtua yang lain apabila:  

1) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya 

2) berkelakuan buruk 

3) situasi kondisi pada ibu yang merugikan kepentingan dan 

kesejahteraan serta membahayakan.
74

 

E. Hak Hadhanah Istri Non-Muslim 

Syafi‟I dan Hanbali mensyaratkan wanita pelaksana hadhanah harus islam, 

tiada hak dan kewenangan wanita kafir atas anak muslim karena akan 

mempengaruhi agama si anak. Sedangkan menurut zakariyah al-anshary, 

hadhanah ibu yang kafir diterima karena hak hadhanah itu memang milikinya.
75

  

Menurut abu sa‟id al-istakhri, boleh diserahkan ke orang kafir berdasarkan 

riwayat abddul hamid ibn salamah yang artinya: “riwayat dari Abdul Hamid Ibn 

Salamah dari bapaknya, bahwa ia berkata: bapakku masuk islam tetapi ibuku 

enggan, aku masih anak kecil, keduanya memperebutkanku pada nabi, nabi 

berkata: hai anak pergilah kepada siapa kau khendaki dari keduanya, jika kau mau 

                                                           
73

 Reza Maulana “Kepastian Hukum Terhadap Pengasihan Anak Mumayyiz Pasca 

Perceraian” Jurnal Yudisial, Vol. 11 No. 1 (2018), h. 55 

74
 Muhammad Ridho, “Itsbat Nikah Terhadap Pelaku Perceraian Diluar Pengadilan dan 

Implikasi  Hukumnya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)”, Jurnal Hukum Keluarga 

Islam, Vol. 1, No. 2, (2016), h. 22 

75
 Zakariyah Al-Anshary, Fath Al-Wah, juz:2, h. 214 



26 
 

kepada bapakmu dan jika kau mau kepada ibumu, maka aku menuju ibuku, 

melihatku begitu ku dengar ia berkata, ya Allah…tunjukilah dia, aku lantas 

berbaliki ke bapaku dan duduk di pangkuannya” 

Menurut Al-Istakhri, ibu kafir zimmi lebih berhak atas anak daripada 

bapaknya yang muslim sampai anak berusia 7 tahun, setelah itu bapak berhak, 

begitu juga dengan anak kafir zimmi dalam hadhanah sama seperti anak muslim, 

ibu lebih berhak atasnya. Tetapi jika si anak menyifatkan dirinya sebagai muslim 

maka ia direbut dari orang kafir zimmi benar ataupun tidak Islamnya.
76

  

Menurut Muhyidddin Al-Nawawi, hadhanah tidak boleh diserahkan ke 

orang kafir karena tidak akan wujud kesejahteraan anak, ia akan merusak 

agamanya dan itu mudharat yang paling besar. Menurutnya hadis tersebut yang 

telah dijadikan dasar oleh Abu Hanifah, Ibnu Qasyim Al-Maliky Dan Abu Tsaur 

telah di Mansukh, karena zumhur telah berijma‟ bahwa anak muslim tidk boleh 

diserahkan ke orang kafir. Hadis ini dari segi sanad memang dapat di hujjah, 

tetapi tempat patokan hujjah ada dua yaitu ibu yang kafir dan hak (anak) 

memilih.
77

  

Menurut Al-Sayyid Al Sabiq, wanita non muslim tidak berhak hadhanah, 

tetapi golongan Hanafi, Ibnu Qasyim, bahkan maliki serta Abu Tsaur, berpendapat 

hadhanah tetap dapat dilakukan oleh pengasuh yang kafir, sekalipun si anak 

muslim, karena hadhanah itu tidak lebih dari menyususi dan melayaninya, kedua 

hal ini boleh dilakukan oleh wanita kafir. Meskipun begitu golongan Hanafi 

mensyartkan kafirnya bukan karena murtad, sebab orang kafir karena murtad 

dapat dipenjara sampai ia bertaubat dan kembali dalam islam atau mati dalam 

penjara, sehingga ia tidak  boleh diberikan keesempatan mengasuh anak kecil, 
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kecuali ia sudah taubat dan kembali ke Islam.
78

 Hanafiyah dan Malikiyah tidak 

mensyaratkan islam, pemegang hadhanah boleh ahl-kitab atau agama lain baik 

ibunya atau yang lain. tidak selamanya hak hadhanah itu jatuh pada kepada ibu, 

sang bapak pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat 

penentuan ibu tidak memenuhi karakteria untuk memberikan kepentingan anak, 

seperti murtad, tidak berakhlak mulia, gila dan sebagainya. karena dalam hal 

pengasuhan anak ini yang pertama yang harus diperhatikan adalah kepentingan 

anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman 

kepada anak yang menjadi korban perceraian.
79

 

Tetapi Hanafiyah dan Malikiyah berbeda pendapat mengenai masa 

berakhirnya hadhanahh wanita non muslim, menurut Hanafiyah sampai si anak 

berakal dalam agama di umur baligh nya yaitu 7 tahun atau bila nampak indikasi 

membahayakan agamanya seperti si wanita non-muslim mulai mengajarkan 

agamanya atau mengajak anak ke rumah ibadahnya atau kembali minum khamr, 

memakann daging babi dan inilah yang dipegang  dalam peradilan mesir.  

Sementara menurut malikiyah hak hadhanah wanita non-muslim terus 

berlangsunng hingga berakhirnya masa hadhanah menurut syarak, tetapi ia 

dilarang memberi anaknya minum khamr dan makan babi, jika kita khawatir ia 

akan melakukan itu maka ditunjukan seorang muslim yang diberi hak mengawasi 

si anak dari kerusakan. 

Dipersilahkan juga pemegang hadhanah laki-laki non muslim, menurut 

Hanafiyah pemegang hadhanah laki-laki harus islam dan seagama, berbeda 

dengan wanita, karena hadhanah termasuk persoalan penguasa atas diri, tiada 

kewenangan jika berbeda agama, hak hadhanah didasarkan system kewarisan dan 
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laki-laki non-muslim tidak ada hubungan waris. Walaupun misalnya si anak 

Kristen atau yahudi memilki dua saudara yang satu muslim yang satu kafir maka 

hak hadhanah bagi yang non-muslim. Sementara menurut malikiyah pemegang 

hadhanah laki-laki tidak harus muslim, sama seperti wanita, karena hak hadhanah 

tidak akan diberikan kepada mereka selagi masih ada kalangan perempuan yang 

lebih baik melaksanakan hadhanah apalagi hadhanah adalah hak kalangan 

perempuan.
80

 

 

F. Pendapat ulama tentang masa hadhanah  

1) Menurut Madzhab Hanafi, hadhanah anak laki-laki berakhir pada saat 

anak itu ttidak lagi memerlukan penjaga dan telah dapat mengurus 

keperluannya sehari-hari dan bagi anak perempun berakhir apabila telah 

datang masa haid pertamanya.
81

 Pendapat Madzhab Hanafi yang lain 

mengatakan bahwa masa hadhanah berakhir bilamana si anak telah 

mencapai umur 7 (tujuh) tahun bagi laki-laki dan 9 (Sembilan) tahun bagi 

perempuan. Mereka menganggap bagi perempuan lebih lama. Sebab agar 

dia dapat menirukan kebiasan-kebiasan kewanitaan dari perempuan (ibu) 

yang mengasuhnya. Selain itu juga, agar anak tersebut lebih dahulu 

merasakan kebiasaan haid di bawah bimbingan pengasuhnya. 
82

 

2) Menurut Madzhab Imam Maliki, masa hadhanah anak laki-laki itu 

berakhir dengan ihtilam (mimpi), sedangkan masa hadhanah untuuk anak 

perempuan berrakhir dengan sampainya ia  pada usia menikah. Jika ia 

sampai pada usia menikah, sedangkan ibu dalam masa iddah, maka ia 
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lebih berhak terhadap anak putrinya sampai ia menikah lagi. Jika tidak 

sedang demikian, maka anak itu dititpkan kepada ayahnya atau jika 

ayahnya tidak ada, maka ia dititipkan atau digabungkan kepada wali-

walinya.
83

  

3) Menurut Madzhab Imam Syaf‟i, masa hadhanah anak, baik laki-laki 

maupun perempuan, berakhir ketika sampai usia 7 (tujuh) atau 8 (delapan) 

tahun. Jika telah sampai usia tersebut dan ia termasuk yang berakal sehat, 

maka ia dipersilahkan untuk memilih antara ayah dan ibunya. Ia berhak 

untuk ikut siapa saja diantara mereka yang ia pilih.
84

 

4) Menurut Madzhab Imam Ahmad Bin Hanbal, mengatakan hadhanah anak 

itu berakhir sampai anak itu berumur 7 (tujuh) tahun. Jika ia telah 

mencapai usia tersebut dan ia seorang anak laki-laki, ia diperkenankan 

unuk memilih diantara kedua orang tuanya, tetapi jika ia perempuan, maka 

ayahnya lebih berhak dengannya dan tidak ada hak memilih baginya. 

Setelah dikemukakan berbagai pendapat para fuqaha diatas, dapat di 

simpulkan bahwa pendapat Imam Syafi‟i lebih kuat. Bahwa takhyir berlaku untuk 

anak laki-laki dan perempuan setelah mereka sampai pada umur tamyiz sebab 

pada hadhaanah sudah terdapat upaya memelihara kemaslahatan anak. 

G. Murtad 

Murtad berasal dari bahasa arab Radda yang artinya kembali, menolak, 

memalingkan. Pengertian murtad menurut Wahbah Zuhaili kembali pada jalan 

dimana dia datang. Atau lebih spesifiknya lagi, pindah dari agama Islam ke agama 

lain, karena istilah murtad hanya dalam Islam. 
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Menurut Ulama Hanafiyyah, murtad memberanikan diri mengatakan 

dengan ucapan yang menyebabkan kufur. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, 

yaitu muslim yang berpaling dari kekufuran baik dengan ucapan, niat maupun 

perbuatan.  

Menurut Salafi‟iyyah Dan Hanbaliyah, murtad yaitu memutus atau keluar 

dari islam baik dengan niat, perbuatan maupun dengan perkataan.
85

  

Sebagimana dengan agama-agama lain, maka agama Islam menghadapi  

secara tegas kepada orang-orang yang keluar dari agama Islam. Bahkan orang 

yang keluar dari agam Islam dapat diancam dengan hukum mati. Dalam hal 

perkawinan, murtad juga menjadi alasan putusnya perkawinan tersebut. Para 

imam sempat juga sependapat bahwa murtadnya salah seorang suami atau istri 

bisa menjadi alasan untuk bercerai. 

 

1. Sebab-sebab yang menjadikan seorang murtad. 

Dalam kitab fikih sunnah diberikan contoh-contoh yang menyebabkan 

kekafiran  antara lain.
86

 

a. Mengingkari ajaran agama yang telah dituangkan secara pasti. Umpamanya 

keesaan Allah,dan mengingkri ciptaan Allah. 

b. Menghalalkan yang telah disepakati keharamannya. 

c. Mencaci maki Nabi SAW, demikian juga mencaci Nabi-nabi Allah 

sebelumnya. 

d. Mencaci maki agama Islam. 

e. Mengaku baha wahyu Allah turun kepadanya. 

f. Mencampakan Al-Quran 
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2. Status hukum perkawinan orang murtad 

Peraturan, Undang-Undang mengatur mengenai murtad hanya spesifik 

pada perkara murtad yang bisa menjadi alasan perceraian sesuai dengan pasal 75 

KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengenai keputusan: 

a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad. 

b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. 

c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan bertikad baik, 

sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap. 

Mengenai murtad dapat menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang 

diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf h “peralihan 

agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam 

rumah tangga”.  

 

3. Putusnya perkawinan karena murtad  

Putusnya perkawinan karena fasakh memiliki akibat hukum khusus 

yaitu tidak ada rujuk atau dalam pengertian lain suami tidak boleh rujuk pada 

mantan istri selama istri menjalani masa iddah, oleh karena perceraian dalam 

bentuk fasakh berstatus bain sugra. Bila mantan istri dan mantan suami 

berkeinginan untuk memperbaiki hubungan pernikahanannya, mereka harus 

melakukan akad nikah yang baru, baik dalam waktu masa mantan istri 

menjalani masa iddah dari mantan suaminya itu atau nanati setelah selesai 

masa iddah. 

Akibat lain dari perceraian fasakh adalah tidak mengurangi bilangan talak. 

Artinya hak suami berupa hak untuk mentalak istri maksimal tiga kali tidak 

berlaku dengan adanya fasakh. Talak terbagi menjadi bain dan raj‟i. talak 

rajj‟i tidak mengakhiri ikatan pernikahan secara langsung, sedangkan talak 
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bain mengakhiri pernikahan seketika itu.
87

 Akibat hukum yang terjadi setelah 

ikrar talak, yaitu: hubungan antara suami istri putus, istri mempunyai masa 

iddah selama 3 bulan dan dapat dilaksanakan pembagian harta bersama, 

adanya hak pemeliharaan anak atau hadhanah. Bilamana perkawinan putus 

karena talak, maka bekas suami wajib: 

a. Memberi mut‟ah pada bekas istrinya, baik berupa uang maupun benda, kecuali 

bekas istri tersebut qabla ad-dukhul 

b. Memberi nafkah 

c.  Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya 

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 

21 tahun. 

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang 

Perkawinan dijelaskan juga mengenai akibat putusnya Karena perceraian ialah: 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiabn memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasa anak-anak, pengadilan memberi keputusann. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharan dan pendidikan 

yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat 

memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut 

memikul biaya tersebut. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan atau menetukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. 

Jika salah satu dari suami istri murtad maka pernikahan keduanya secara 

otomatis fasakh, tanpa membutuhkan Putusan Majelis Hakim untuk memisahkan 
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keduanya, jika yang murtad kembali Islam maka mereka tetap dalam pernikahann 

sebelumnya, begitu pula sebaliknya.
88

 

di dalam KUH Perdata Pasal 199 menyatakan tentang bubarnya 

perkawinan itu dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: 

1) kematian salah satu pihak 

2) tidak hadirnya suami istri selama 10 tahun dan diikuti perkawinan 

baru  

3) adanya putusan hakim perceraian  

4) tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.
89

 

Menurut Pasal 71 KHI (Kompilasii Hukum Islam) yang menyatakan 

bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:   

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama. 

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjaddi istri 

pria lain yang mafqud. 

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain. 

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan 

pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak 

berhak. 

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.  

Pada pasal 75 KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga dijelaskan bahwa 

keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: 
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a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad. 

b. Anak-anak yang dillahirkan dari perkawinan tersebut. 

c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, 

sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap; 

Berdasarkan dalam pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah 

sebagai berikut: 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan 

lain sebagainya yang sukar di sembuhkan. 

b. Salah satu pihak meninggalakan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 

kemampuannya. 

c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

g. Suami melanggar taklik talak. 

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan 

dalam rumah tangga.
90
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

   

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1) Jenis Penelitian  

  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang jenis 

datanya kualitatif, berupa pertanyaan, kalimat dan dokumen. Karena 

pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berusaha memahami gejala 

tingkalaku manusia menurut sudut pandang subjek kaitan penelitian, dan 

memungkinkan dalam penelitian ini dapat lebih memahami gejala 

sebagaimana subjek mengalaminya, memfokuskan pada proses-proses yang 

terjadi dalam individu serta lingkungan sebagai kesatuan. Menurut sugiyono 

mengatakan bahwa pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan 

pada natural setting dan juga teknis pengumpulan data banyak menggunakan 

observasi berperan serta wawancara mendalam dan dokumentasi.
91

  

2). Lokasi penelitian 

Untuk memperoleh data tentang Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhanah) 

Terhadap Perceraian Dengan Alasan Murtad Pada Pengadilan Agama 

Larantuka (Analisis Pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab 

Fikih). maka penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Larantuka      

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian Yusridis Empiris Dan Normatif Syar‟i  

 

                                                           
91

 Sugiyono, “Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R % D”, (Bandung: 

Alfabeta, 2010), h.63 



36 
 

1) penelitian yuridis empiris 

 Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan 

untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, 

kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.
92

 

2) Penelitian normatif syar‟i 

Yaitu penelitian terhadap suatu masalah yang didasarkan atas 

hukum Islam, baik itu berasal dari Al-Qur‟an, Al-Hadis, Kaidah 

Ushul Fikih Dan Pendapat Para Ulama dalam memandang sebuah 

permasalahan. 

C. Sumber Data  

  Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari 

mana data dapat diperoleh.
93

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sumber data primer dan sumber datta sekunder. Data primer adalah data 

yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang 

melakukan penelitian atau yang bersangkutan karena memerlukannya. Data 

primer disebut juga data asli atau data baru. Artinya yang diperoleh memang asli 

dari lapangan dan baru, bukan data yang sudah lama atau yang telah diolah. 

Sedangan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber sumber yang telah ada.
94
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D. Tehnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data alam penelitiian ini diakukan sesuai fokus 

penelitian. Adapun secara ringkas pengumpulan data dilakukan dengan beberapa 

tekhnik, yaitu : 

1. observasi 

Sebagai metode ilmiah, observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian.
95

 

Penelitan melakukan observasi secara terbuka, yakni pada posisi ini 

kehadiran peneliti dalam menjalankan tugasnya di tengah-tengah kegiatan 

responden diketahui secara terbuka, sehingga antara responden dengan peneliti 

terjadi hubungan atau interaksi secara terbuka.
96

 

Dalam hal ini peneliti menggunakan alat bantu buku catatan dan kamera, 

yang nantinya digunakan untuk mencaru dan mencatat hal-hal yang berkaitan 

dengan  penetapan hak pengasuh anak (haadhanah) terhadap perceraian dengan 

alasaan murtad pada pengadilan agama larantuka (analisis pasal 116 (h) kompilasi 

hukum Islam dan mazhab fikih) 

2. wawancara  

Instrument ini berfungsi untuk mengambil data di lapangan. Pada tehnik 

ini peneliti datang berhadapan muka secara langsung dengan bapak/ibu hakim 

atau menanyakan sesuatu yang telah direncanakan kepada bapak/ibu hakim, 

hasilnya dicatat sebagai informasi penting dalam penelitian.
97
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Pada penelitian ini, menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara 

dimana peneliti ketika melaksanakan tatap muka dengan bapak/ibu hakim 

menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan lebih dahulu.
98

 Hal ini 

fungsinya agar peneliti dapat menekankan pada hasil informasi yang teah 

direncanakan dalam wawancara 

3. dokumentasi 

Studi dokumentasi peneliti mungkinkan meemperoleh informs dari  

bermacam macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden 

atau tempat dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-

hari.
99

  

E. Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah di pahami, dan temuannya dapat 

dinformasikan kepada orang lain.
100

 

Adapun langkah-lan gkah dalam menganalisasi data pada penelitian 

kualitatif deskriptiif mengacuh pada langkah-langkah yang dikemukakan oleh 

Mohammad Ali, yaitu: 

a. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, 

mengabstasikan, dan mengubah data kasar ke dalam catatan lapangan. 

b. display atau sajian data 

Sajian data merupakan suatu cara merangkai data dalam suatu organisasi-
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organisasi yang memudahkan untuk membuat kesimpulan atau tindakan yang di 

usulkan. 

c. verifikasi atau penyimpulan data
101

 

Adapun verifikasi data adalah penjelasan tentang makna data dalam suatu 

konfigurasi yang secara khas menunjukan alur kausalnya sehingga dapat diajukan 

proposi-proposi yang terkait dengannya.
102
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Pengadilan Agama Larantuka 

Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Larantuka, dalam operasional 

awalnya masih menggunakan gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Larantuka hingga berdirinya bangunnan gedung Pengadilan Agama Larantuka 

yang diserah terimakan pada tanggal 29 november 1985. Pada saat Pengadilan 

Agama Larantuka beroperasi hingga tahun 2001, wilayah hukumnya cukup luas, 

dikarenakan Wilayah Kabupaten Flores Timur meliputi Pulau Lembata. Dalam 

perkembangannya, untuk Pulau Lembata dibentuk Kabupaten tersendiri sebagai 

bentuk pemekaran Kabupaten. Maka sejak berdirinya Pengadilan Agama 

Lewoleba, wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka menjadi berkurang. 

2. Tempat  

 Alamat Kantor Pengadilan Agama Larantuka: Jalan Achmad Yani No. 10 

Telp/Fax (0383) 21256 Larantuka-Flores Timur-NTT 86218 

3. Visi Dan Misi  

1) Visi: 

 Terwujudnya Pengadilan Agama Larantuka yang Agung 

2) Misi: 

 Menjaga Kemandirian Badan Peradilan  

 Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilaan 

 Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan  

 Meningkatkan Kreadibilitas dan Transparansi Badan Peradilan. 

B. Fenomena Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Larantuka 

 Dari beberapa factor-faktor penghalang seorang pengasuh tidak 

memperoleh hak asuh anak yang penulis sampaikan pada teori di bab sebelumnya, 

bahwa terlihat jelas dari jumlah kasus perkara hadhanah yang masuk ke 

pengadilan agama larantuka untuk tahun 2021 dan 2022 baik perkara yang 

diterima dan diputuskan dengan beberapa alasannya yaitu untuk perkara yang 
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diterima di pengadilan agama larantuka untuk tahun 2021 terdapat 1 perkara dan 

ditahun 2022 terdapat 2 perkara. 

 Dari 3 (tiga) Putusan Perceraian karena murtad, semuanya berlatar 

belakang pasangan  beda agama sebelum melakukan akad nikah kecuali satu 

perkara yang status agamanya seagama yaitu Islam. Ketika akad nikah dilakukan, 

calon pasangan non muslim beralih ke agama islam (muallaf) dan menikah secara 

islam, terlepas apakah keislamannya hanya formalitas ataukah dilakukan dengan 

penuh kesadaran. Namun jika dilihat dari bukti-bukti dan keterangan pihak yang 

murtad, melalui pengakuan dan keterangan saksi di pegadilan agama larantuka, 

terlihat bahwa yang bersangkutan merasa nyaman dan ingin kembali ke agama 

semula. Seperti yang di jelaskan pada tabel di bawah ini: 

No.putusan Status 

agama pra 

nikah 

Status 

agama 

cerai 

Bukti 

peralihan 

agama 

 

25/Pdt.G/2021/PA.Lrt Calon 

suami-istri 

Islam 

Suami istri 

Islam, 

namun 

istri tidak 

pernah 

beribadah 

secara 

Islam dan 

mengaku 

akan 

pindah 

Kristen 

Pengakuan 

istri dan saksi 

dipengadilan  

 

83/Pdt.G/2022/PA.Lrt Calon suami 

Katolik, istri 

Islam 

Suami 

kembali 

Katolik, 

istri tetap 

Islam 

Pengakuan 

suami dan 

saksi  

 

127/Pdt.G/2022/PA.Lrt Calon suami 

Islam, Istri 

Katolik 

Suami 

Islam, istri 

kembali 

Katolik 

Pengakuan 

istri dan saksi 
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No. putusan Agama, akhlak, dan kemampuan 

mengasuh 

Hak asuh anak 

25/Pdt.G/2021/PA.Lrt Suami: Islam, agama baik, dan 

mampu mengasuh bersama istri 

baru yang seagama dan 

berkomitmen menyayangi anak-

anak dari suami. 

Istri: Islam, namun ingin murtad 

mengikuti pacar non muslim, 

akhlak buruk, tinggal serumah 

dengan lelaki yang bukan mahram, 

telah melakukan perzinahan dan 

punya anak 1 diluar nikah, serta 

tidak mampu mengasuh anak 

dibuktikan dengan meninggalkan 

ketiga anak dirumah neneknya.  

Hak asuh anak 3 

orang anak 

dibawah umur 12 

tahun (10 th, 8 th, 

6 th) diberikkan 

kepada ayah 

Islam, akhlak baik 

dan mampu 

mengasuh anak. 

83/Pdt.G/2022/PA.Lrt Suami: murtad dan kembali ke 

agama Katolik selama 12 tahun 

setelah menikah, suami 

menelantarkan keluarga dan 

mempunyai perilaku yang buruk. 

Istri: Islam, akhlak baik dan mampu 

mengasuh anak. 

Hak asuh 2 anak 

(16 th, 11 th) 

diberikan kepada 

ibu yang 

beragama islam. 

 

127/Pdt.G/2022/PA.Lrt Suami: Islam, akhlak kurang baik 

dan menelantarkan keluarga 

terutama anak dibuktikan dengan 

putusan Pengadilan tentang 

penelantaran anak oleh suami. 

Istri: murtad dan kembvali ke 

agama Katolik, akhlak baik dan 

mampu mengasuh anak. 

Hak asuh anak 

diberikan kepada 

istri yang murtad 

dengan alasan 

suami yang tidak 

bertanggungjawab 

terhadap keluarga 

dan terbukti 

menelantarkan 

anak. 
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Hak asuh anak Pertimbangan hakim 

25/Pdt.G/2021/PA.Lrt 

Ayah Islam, akhlak baik, dan mampu 

mengasuh anak. 

1. Istri terbukti tidak mampu 

mengasuh anak dan mempunyai 

perilaku yang dapat 

menelantarkan serta 

membahayakan anak (UU. No.1 

Tahun 1974 Pasal 49 Ayat (1) 

UU Perkawinan 

2. Hak asuh diberikan kepada 

ayahnya karena ibu tidak dapat 

menjamin hak anak dalam 

perkembangan fisik dan 

spiritual anak terutama dalam 

agama anak, yang diisyaratkan 

antara pengasuh anak dan anak 

yang diasuh harus seagama (UU 

No. 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak Pasal 31 

Ayat (1) dan (4). 

83/Pdt.G/2022/PA.Lrt 

Istri Islam, akhlak baik dan mampu 

mengasuh anak 

1. Seorang istri mempunyai hak 

untuk menggugat cerai suami 

kepada Pengadilan jika suami 

telah membahayakan istri dan 

keluarga (kitab fikih sunah juz 

11 halaman 290) 

2. Kaidah “menghindari mafsadah 

(kerusakan) lebih diutamakan 

daripada mendatangkan 

maslahah (kemaslahatan)” 

127/Pdt.G/2022/PA.Lrt 

Istri murtad (suami tidak 

bertanggungjawab dan terbukti 

menelantarkan anak) 

1. Perbedaan pendapat Ulama 

terhadap ketentuan hak asuh 

oleh orangtua non muslim. 

2. Suami (Islam) terbukti 

menelantarakan anak dan tidak 

dapat menjamin tumbuh 

kembang anak. 

3. Hak asuh diberikan kepada ibu 

untuk kemaslahatan anak. 
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 Pola Pemberian Hak Asuh Anak dalam Perceraian Karena Peralihan 

Agama 

 Dari uraian tentang latar belakang, kondisi para pihak yang melakukan 

perceraian karena murtad, dan pertimbangan hakim dalam merumuskan putusan 

hukum, maka dapat dijelaskan  macam-macam pola pemberian hak asuh dalam 

perceraian karena murtad. 

 Orangtua atau keluarga yang memegang hak asuh harus memenuhi syarat-

syarat hadhanah yaitu, berakal, dewasa, mampu untuk mendidik dan mengasuh 

anak, akhlak baik, islam, merdeka, dan diprioritaskan ibu (wanita) bagi anak yang 

belum mumayyiz. Dalam putusan-putusan pengadilan yang dikaji dalam tulisan ini 

syarat berakal, dewasa dan merdeka sudah terpenuhi semua oleh para pihak yang 

berperkara, selanjutnya hanya melihat apakah syarat agama islam, akhlak baik dan 

syarat mampu mengasuh anak. 

1. Jika semua syarat hadhanah terpenuhi pada ayah atau ibu yang bercerai, 

maka hak asuh diberikan pada ibu jika anak belum mumayyiz atau masih 

dibawah umur 12 tahun, dan jika anak sudah mumayyiz maka anak diberi 

hak memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya sesuai kenyamanan anak. 

2. Jika semua syarat hadhanah terpenuhi pada ayah atau ibu yang bercerai, 

kecuali syarat seagama (Islam) antara anak dan orangtua, maka hak asuh 

anak diberikan pada orangtua yang beragama Islam.  

3. Jika semua syarat hadhanah terpenuhi pada ibu meski ada potensi untuk 

murtad, disaat yang sama ayah beragama Islam namun buruk akhlaknya 

dan tidak mampu mengasuh anak, maka hak asuh diperioritaskan untuk 

diberikan kepada ibunya.  

4. Jika semua syarat hadhanah terpenuhi pada  ayah, sedangkan ibu 

beragama islam namun berpotensi murtad, buruk akhak serta tidak mampu 

mengasuh anak, maka hak asuh anak diberikan kepada ayah. Seperti pada 

putusan Pengadilan Agama Larantuka Nomor 25/Pdt.G/2021/PA. Lrt. Saat 

bercerai, istri hidup serumah diluar nikah dengan lelaki non muslim dan 
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berkeinginan untuk mengikuti mengikuti agama lelaki tersebut serta sudah 

mempunyai 1 anak diluar nikah, sedangkan ketiga anaknya dititipkan pada 

orangtua istri (nenek) yang saat itu mengasuh 10 anak dan jarang 

mendapatkan kasih sayang dari ibu kandungnya. 

5. Jika semua syarat hadhanah terpenuhi pada salah satu orangtua, maka hak 

asuh anak diberikan pada orangtua yang memenuhi semua syarat 

hadhanah. Seperti pada putusan Pengadilan Agama Larantuka Nomor 

83/Pdt. G/2022/PA.Lrt. dimana hak asuh diberikan kepada pada ibu karena 

ayah murtad dan kembali ke agama Katolik selama 12 tahun setelah 

menikah dan suami menelantarkan keluarga serta mempunyai perilaku 

yang buruk.  

6. Jika syarat islam tidak terpenuhi pada salah satu orangtua namun semua 

syarat lain terpenuhi sedangkan orangtua yang beragama Islam akan tetapi 

tidak mampu mengasuh anak dan buruk akhlak, maka atas dasar 

kemaslahatan anak, majelis hakim menggali lebih dalam kondisi kedua 

orangtua untuk menetapkan yang terbaik untuk anak, maka hak asuh 

diberikan kepada orangtua yang murtad namun syarat lain terpenuhi agar 

hak-hak anak dalam masa perkembangannya dapat terjamin dan terpenuhi. 

Seperti dalam putusan Pengadilan Agama Larantuka Nomor 127/Pdt. 

G/2022/PA.Lrt. yang menetapkan hak asuh pada ibu yang murtad, namun 

bisa mengasuh anak sedangkan ayah yang beragama Islam dihukum 

berdasarkan putusan Pengadilan karena menelantarkan anak. 

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Dalam 

Perceraian Dengan Alasan Murtad Analisis Pasal 116 (H) Kompilasi 

Hukum Islam Dan Madzhab Fikih. 

 Dalam sebuah perceraian, entah alasan apapun, anak adalah pihak yang 

paling disayangkan untuk dikorbankan. Seorang anak secara langsung maupun 

tidak secara langsung mengalami beberapa permasalahan, salah satunya adalah 

hak asuh bagi dirinya. Islam adalah agama yang membolehkan perceraian, namun 

juga sangat menyayangkan sebab dikatakan bahwa “cerai adalah perkara yang 
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dibolehkan, namun dibenci oleh Allah”. sementara itu tanggung jawab menafkahi 

anak, baik dalam rumah tangga, maupun sudah cerai, adalah tanggung jawab sang 

ayah. 

 Hak asuh anak terletak pada sang ayah dan pengadilan memiliki hak untuk 

memaksa si ayah mencukupi kebutuhan si anak, jika diperlukan. Jumlah 

nominalnya dapat ditentukan dan harus sesuai dengan pendapatan sang ayah. 

Dalam Al-Qur‟an disarankan agar pasangan yang berpisah tersebut 

bernegogoisasi dengan adil dan terbuka mengenai masa depan sianak. Sementara 

untuk masalah tinggal, Islam menyarankan agar si anak diasuh oleh seorang 

muslim yang imannya kuat, sehat secara jiwa dan raga. Aturan Islam lebih 

fleksibel untuk masalah kepada si ayah atau ibu anak itu dirawa, tergantung pada 

kon;disi keduanya dan peraturan daerah setempat. Biasanya disarangkan agar 

anak-anak dibawah umur tentunya diasuh oleh ibu, sementara yang lebih tua pada 

sang ayah. Untuk anak peempuan, biasanya hak asuh akan jatuh pada ibunya. 

Bagaimanapun juga, aturan yang digaris bawahi oleh Islam adalah si anak 

terpenuhi kebutuhannya secara fisik dan emosional. 

1. Konsep Hak Asuh Anak dalam Perspektif Fikih  

 Dalam hukum Islam, hak pengasuh anak dikenal dengan hadhanah.
103

 

Dalam Islam telah diatur bagaimana aturan dalam pengasuhan anak. Sehingga 

dapat mengantisipasi hal-hal yang ditimbulkan akibat terputusnya perkawinan 

serta menimlbulkan dampak yang buruk bagi anak itu sendiri disamping beban 

psikologis yang harus ditanggung si anak akibat perceraian orangtuanya. Seperti 

yang dijelaskan oleh bapak Hakim Pengadilan Agama Bapak Drs. Sultoni M.H 

yang mengatakan bahwa:  

 “berkaitan dengan perkara hadhanaseperti ini, tentu saya sangat 

berusaha untuk seorang anak diberikan kepada pengasuh yang seagama. 

Akan tetapi anak yang masih kecil bahwa hak asuh itu hak ibu, maka 

masalah seperti itu bisa disampingi, maksud disampingi itu dengan 

alasan-alasan diantaranya seperti ibu yang murtad . sehinggga dengan 
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adanya pasal 105 KHI itu, pasal tersebut bisa disampingkan, karena kita 

khawatir akidah dan akhlak anak mengikuti ibunya yang seperti itu. 

Maka hal inilah yang menjadi alasan utama dalam hal hak asuh anak”.
104

 

 Didefenisikan oleh para ahli fikih bahwa kata “hadhanah”adalah 

melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun 

perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, tanpa perintah 

daripadanya, menyediahkan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari 

suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya gar 

mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya.
105

 

 Islam memberlakukan hak asuh sebagai wujud untuk memberikan yang 

terbaik untuk anak. Karena, jika anak akibat perceraian itu dibiarkan serta tidak 

diberi perlindunga dan pemeliharaan, maka kondisi anak akan terganggu. Suatu 

hal wajib bagi orangtua untuk menjaganya walaupun sudah terpisahkan dengan 

perceraian. Anak merupakan karunia Allah swt. yang sangat mulia yang 

keberadaanya sangat diharapkan oleh setiap orangtua. 

 Hadhanah berbedah maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). dalam  

hadhanah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani disamping 

pula pengertian mengenai pendidikan, sedangkan tarbiyah hanya mengandung 

pendidikan saja. Demikian hanya pemegang hadhanah maupun tarbiyah. Jika 

hadhanah dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika si anak sudah tidak 

mempunyai keluarga. Sedangkan tarbiyah boleh dilakukan oleh siapapun.
106

  

2. Hadhanah Menurut Hukum Islam Di Indonesia  

“Islamic Law” merupakan istilah yang digunakan oleh ahli hukum barat atau 

istilah Indonesianya adalah “hukum Islam”, sebagai terjemahan dari asy-syari‟ah 

al-islami  istilah al-hukm al-islami tidak dijumpai didalam Al-Qur‟an maupun as-

sunnah. Penggunaan yang ditentukan adalah kata syari‟ah yang dalam 

penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Adapun yang dimaksud dengan 
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syari‟ah adalah peraturan yang telah ditetapkan (diwahyukan) oleh Allah kepada 

Nabi Muhammad saw. Untuk manusia yang mencakup tiga bidang, yaitu 

keyakinan, perbuatan, dan akhlak. Dalam khazanah ilmu hukum Islam di 

Indonesia, istilah hukum islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum 

dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau 

tingkah laku yang diakui oleh negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat 

untuk seluruh anggotanya.
107

 

 Hukum Islam di Indonesia merupakan seperangkat peraturan-peraturan 

yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam ke empat produk hukum 

Islam yaitu: fiqh, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undangyang di 

pedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesai
108

. Dalam bahasa ke 

empat produk hukum Islam tersebut dikategorikan ke dalam  sumber-sumber 

hukum formal yaitu: undang-undang (statute), kebiasaan (costum),keputusan-

keputusan hakim (jurisprudentie), trakta (treaty), pendapat sarjana hukum 

(doktrin).
109

 

 Hukum Islam yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah segalah 

peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan hadhanah 

yaitu intruksi presiden (InPres) No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islamdan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974. 

 Terbentuknya aturan-aturan hukum Islam yang ada dalam peraturan-

peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak lepas dari adanya pemikiran-

pemikaran ulama yang termaktub dalam kitab-kitab fikih dengan kata lain 

mengacuh pada ijtihad ulama sebelumnya. Dengan tidak melihat satu mazhab saja 

artinya yang menjadi tolak ukur dalam hukum Islam di Indonesia adalah 

kesesuaian dengan nilai-nilai kultur di Indonesia. 
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3. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusnya Perkawinan Karena Murtad 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (h) 

 Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Perkawinan di Indonesia 

adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Ketentuan dalam UU 1/1974 

secara tegas menunjukan kepada hukum agama sebagai syarat keabsahan suatu 

perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) UU 1/1974. Oleh karena 

itu, keberadaan dan keberlakuan hukum Islam dalam mengatur perkawinan antar 

umat muslim, harus dijadikan pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus atau 

perkara perkawinan.  Ketentuan hukum Islam yang mengatur perkawinan antara 

lain terdapat dalam kitab suci Al-Qur‟an, Hadis Rasul, dan Kompilasi Hukum 

Islam Indonesia (KHI).  

Hukum islam memiliki krakteristik yang berbeda dengan hukum sekuler. 

Karena, dalam hukum islam terkandung nilai-nilai moral dan asas-asas yang 

merupakan perintah Allah SWT, sehingga penafsiran dan penggunaannya tidak 

hanya didasarkan pada pertimbangan rasional atau logika semata-mata, tetapi juga 

harus digali apa yang menjadi asal-usul atau riwayat lahirnya surat dalam Al-

Qur‟an yang dijadikan sebagai acuan dan konteks atau aktualisasinya dengan 

moralitas agama islam saat ini. Hukum islam telah berkembang ke arah yanglebih 

baik ditinjau dari aspek pengaturannya. Ketentuan hukum materil yang diatur 

dalam kompilasi hukum silam telah mengakomodasi kebutuhan. 

Ditinjau dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian. 

Menurut Al- Qur‟an surat an-nisa ayat (21), dinyatakan perkawinan adalah 

perjanjian yang sangat kuat, disebut dengan kata-kata “misqan galizan”. Ditinjau 

dari aspek sosial, perkawinan mengubah kedudukan dan status perempuan 

dimasyarakat sebagaimana diatur dalam Al-Qur‟an surat an-nisa ayat (3), 

berbunyi “jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinlah seorang 

saja”.  

Perkawinan menurut agama islam adalah ikatan yang suci yang melibatkan nama 

Allah dalam upacara perkawinan. 

 Ketentuan dalam Al-Qur‟an kemudian diatur lebih lanjut kedalam 

kompilasi hukum islam. Dalam pasal 2 KHI ditegaskan behwa perkainan menurut 
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hukum islam merupakan akad yang sangat kuat atau mistaqan ghalidzan  untuk 

menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena, 

perkawinan merupakan lembaga yang suci yangbertujuan untuk mewujud 

kehidupan rumah tangga yang sakianah, mawaddah, warahmah. Perkawinan 

dapat dilanjutkan apabila tidak ada perkara yang bisa merusak ikatan perkawinan 

tersebut. 

Dalam pasal 116 (h) KHI disebutkan bahwa salah satu penyebab putusnya 

perkawinan adalah “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Dari pasal tersebut sangat jelas sekali 

bahwa murtadnya seorang suami atau istri tidak menjadi inti dari alasan putusnya 

perkawinan.  

Perkawinan bisa dianggap batal jika dengan adanya murtad tersebut 

menjadikan ketidakrukunan dalam keluarga tersebut. 

Untuk dapat dikualifikasi sebagai murtad, maka pelakunya harus memnuhi 

syarat-syarat berikut, yakni:  

a) Balig berakal. Ini syarat utama, sebab orang yang belum balig 

berakal belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga 

segala perbuatanya belum menimbulkan efek hukum. 

b) Dilakukan atas kemauan dan kesadaran sendiri. Apabila murtad 

dilakukan dibawah ancaman yang membahayakan, maka tidak 

dikualifikasi sebagai murtad.  

 Sesuai dengan hukum positif Indonesia yang belum menerapkan 

pidana Islam, maka orang murtad tidak dibunuh.sementara menurut hukum Islam, 

harus dibunuh setelah melewati tegang waktu penasehatan dan eksekusi 

dilaksanakan oleh pihak berwenang, yakni atas perintah hakim. 

Begitu juga dalam hal perkawinan, para imanm madzhab yang juga 

berpedoman pada Al-Qur‟an dan Hadis berpendapat bahwa apabila suami atau 

istri keluar dari agama Islam, maka perkawinan mereka rusak. 

 Ulama hanafiyah berpendapat jika suami istri murtad maka pernikahan 

keduanya secara otomatis faskh, tanpa membutuhkan putusan hakim untuk 

memisahkan keduanya. Madzhab Hanafi juga berpendapat bahwa murtadnya 
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suami dianggap sebagai thalaq ba‟in karena kemurtadannya dilakukan tanpa 

paksaan, sehingga tidak mungkin perkawinan itu langgeng. 

 Menurut Malakiyah apabila suami atau istri murtad, maka ikatan 

perkawinan mereka akan putus, dan putusnya perkawinan karena murtad termasuk 

talak. 

 Adapun Syafi‟iyah berpendapat bahwa, apabila suami atau istri tersebut 

murtad sebelum melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul), maka ikatan 

pernikahan putus seketika, tetapi apabila murtad sesudah melakukan hubungan 

suami istri (ba‟da dukhul), maka menunggu selesai masa iddah, apabila setelah 

masa iddah selesai dan tidak kembali pada Islam, maka putuslah perkawinan 

mereka. 

 Hanabilah bependapat bahwa jika suami atau istri murtad, pernikahan 

mereka ditangguhkan selama masa iddah,  jika yang murtad kembali Islam maka 

mereka tetap dalam pernikahan sebelumnya, begitupun sebaliknya. 

 Menurut Ja‟fariyah pernikahan suami istri yang murtad sebelum 

berkumpul fasakh saat itu juga, jika telah berkumpul pernikahan keduanya 

ditangguhkan selama masa iddah. Apabila suami dan istri bersama murtad atau 

tidak diketahui yang mana terlebih dahulu murtad kemudian kembali masuk Islam 

maka pernikahan keduanya tetap sebagai istihsan karena agama mereka tidak 

berbeda. 

 Kalau dilihat dalam Al-Qur‟an, Hadis maupun pendapat para ulama, 

masalah murtad ini sangat tegas dan ketat, hal ini menunjukan bahwa Islam tidak 

dapat mentolerir kemurtadan, walaupun dilakukan dengan dalih apapun. Menurut 

Islam mempertahankan aqidah adalah sesuatu yang final, tidak dapat ditawar-

tawar. 

Kemudian jika ini dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 

(h), yang mana murtad tidak menjadi sebuah alasan putusnya perkawinan jika 

tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Maka akan sangat bertentangan 

dengan hukum yang selama ini dipergunakan oleh umat Islam, yaitu Al-Qur‟an, 

hadis, maupun imam mazhab dengan kata lain pasal 116 (h) tidak bisa dijadikan 

sebagai acuan atau belum cukup dijadikan sebuah pedoman hukum dalam 
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Kompilasi Hukum Islam. Karena pasal 116 (h) bertolak belakang dengan Al-

Qur‟an dan hukum fiqih-fiqih. Padahal jika dilihat, berdirinya Kompilasi Hukum 

Islam adalah untuk dijadikan sebagai pegangan bagi umat Islam yang rumusanya 

diambil dari kitab kuning. Jadi kesimpulannya adalah murtadnya salah satu 

diantara suami istri dalam pernikahan harus cerai, baik tidak terjadi percekcokan, 

apalagi terjadi percekcokan. 

 Pada pasal yang sama dalam poin “f” disebutkan yaitu salah satu 

penyebab putusnya perkawinan adalah “antara suami dan istri terus menerus 

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 

dalam rumah tangga”. Sebenarnya pada poin ini sudah cukup mewakili apa yang 

disebutkan pada poin “h”, yang intinya adalah perselisihan atau ketidakrukunan 

dalam keluarga. 

 Keyakinan beragama adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, 

perlu dihormati oleh siapapun (pasal 29 UUD 1945). Dari sudut pandang 

demikian sangat logis jika murtad merupakan salah satu alasan bercerai. Dengan 

bercerai, masing-masing pihak dapat mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, 

begitupun mencari pasangan yang seakidah. Dari sudut kepentingan pendidikan, 

perkembangan jiwa dan agama anak-anak, akan lebih maslahat berada dibawa 

bimbingan single parent ketimbang sehari-hari bernaung dibawah dua akidah 

yang berbedah. Sangat relevan jika murtad dijadikan sebagai alasan perceraian 

tanpa dikaitkan dengan “timbulnya perselisihan dan pertengkaran”, sebagaimana 

diatur dalam pasal 116 huruf “h” KHI. 

 Jika alasan pada pasal 116b (h) tetap dipertahankan maka akan 

berdampak negatif  bagi masyarakat Islam karena tidak tepat untuk diterapkan 

dalam kasus yang salah satu suami atau istri yang murtad. Jikalaupun pada pasal 

116 (h) tidak dihilangkan berarti akan bertentangan dengan bab VI pasal 40 huruf 

c dalam Kompilasi Hukum Islam tentang larangan kawin: 

c. seorang wanita yang tidak beragama islam 

maupun pasal 44: 

seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang 

pria yang tidak beragama Islam. 
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 Pasal 40 “c” tersebut, isinya adalah larangan bagi pria yang beragama 

Islam kawin dengan wanita yang tidak beragama Islam, demikian juga dengan isi 

pasal 44 bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan 

seorang pria yang tidak beragama Islam. Pemberlakuan pasal 40 huruf “c”dan 

pasal 44 Kompilasi Hukum Islam harus mendapatkan perhatian serius terutama  

masyarakat yang melaksanakan perkawinan dan perceraian (Kantor Urusan 

Agama Dan Pengadilan Agama) harus mampu menerapkan pasal tersebut dalam 

melaksanakan tugas jabatannya. 

 Kompilasi hukum Islam sangat menekankan adanya larangan pria Islam 

kawin dengan wanita yang tidak beragama Islam atau sebaliknya wanita yang 

beragama Islam kawin dengan pria yang tidak beragama Islam. Sedangkan orang 

murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, meskipun dahulunya 

beragama Islam, karenanya mengapa ada kalimat “yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga” dicantumkan pada pasal 116 (h) tersebut. 

Jadi penulis berpendapat bahwa jika salah satu suami atau istri murtad, maka tidak 

perlu lagi menunggu sampai terjadinya ketidakrukunan dan pertengkaran, karena 

pengakuan suami atau istri yang murtad sudah cukup menjadi alat bukti yang 

sempurna dan mengikat, karenanya hakim harus mengabulkan gugatan perceraian 

atas alasan peralihan agama atau murtad. 

4. analisis pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak dalam 

perspektif fikih   

 Dalam hal penetuan hak asuh anak mengenai dasar hukumnya yang 

diambil oleh Hakim Pengadilan Agama adalah kutipan dari “Kitab Kifayatul 

Akhyar Juz II”, karangan Imam Taqiyuddin yang artinya: 

 Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada 7, 

yaitu: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, menetap dan 

tidak bersuami baru. Apabila kurang satu dari syarat-syarat tersebut, maka gugur 

hak asuh anak.
110

 Seperti yang di jelaskan oleh salah satu Hakim Di Pengadilan 

Agama Larantuka Bapak Drs. Sultoni M.H yang mengatakan bahwa: 
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  “Oleh karena nya seorang ibu berhak mendapatkan hak asuh anak 

dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, sedangkan dalam normatifnya 

ialah tidak pemboros, tidak penjudi dan hal lainnya, sebagaimna yang 

tertera dalam pasal 109 KHI bahwa, Pengadilan Agama dapat mencabut 

hak seseorang dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan 

kerabatnya, apabila walinya pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan 

melalaikannya. Dan untuk dalam undang-undang perkawinan yang 

dijelaskan didalam bab hak dan kewajiban antara orangtua dan anak di 

dalam pasal 49 bahwa apabila salah satu kedua orangtuanya telah 

melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk, 

maka hak asuh itu bisa di cabut. Oleh karena itu dari bebrapa penjelasan 

yang menerangkan seperti itu maka bisa dihubungkan dalam kitab-kitab 

maupun dalam undang-undang lainnya. sehingga apabila orangtuanya 

melanggar syarat atau faktor-faktor yang menyebabkan hak asuhbitu 

gugur, maka terhalanglah untuk mendapatkan hadhanah”.
111

 

 Dalam menetapkan hak asuh anak karena istri murtad, Hakim Pengadilan 

Agama merujuk pada mazhab Syafi‟I yang berpendapat bahwa hak asuh anak 

tidak diperkenakan bagi orang kafir. Sama halnya dimana seorang ibu dalam hal 

ini telah keluar dari agama Islam. Ulama berbeda pendapat mengenai syarat Islam 

bagi pemegang hak asuh anak (hadhanah). Ulama Syafi‟I mensyaratkan Islam 

sebagai syarat bagi pengasuh atas anak Islam. Dalam kitab “raudlatut tholibin wa 

umdatul muftin” karya yahya bin syarf an-nawawi disebutkan bahwa “maka tidak 

berhak hak asuh anak (hadhanah) bagi orang kafir atas anak muslim”.  

 Ulama Hanabilah juga mensyaratkan Islam sebagai syarat mutlak bagi 

pemegang hak asuh anak atas anak muslim. Dikarenakan barangkali 

mengakibatkan fitnah atas anak tersebut. Dalam kitab “Iqna‟fi Fiqh Al-Imam 

Ahmad Bin Hanbal” Juz II Karya Imam Musa Al-Hijawi disebutkan: 
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“maka tidak berhak hak asuh anak bagi orang kafir atas anak muslim karena tidak 

ada wilayah bagi orang kafir atas anak muslim dan karena dimungkinkan 

mengakibatkan fitnah atas agama anak”
112

 

 Sedangkan Ulama Hanafiyah tidak mengisyaratkan Islam bagi pemegang 

hak asuh bagi anak muslim. Dalam kitab “Al-Ikhtiyar Li Ta‟lil Al-Mukhtar” Juz 

IV dalam “Fasl Fil Hadanah” Karya Muhammad Bin Mawdud Al-Musilli 

disebutkan: 

“kafir dzimmi lebih berhak atas anaknya muslim selama tidak ditakutkan bahwa 

kekafiran anaknya” 

 Akan tetapi dalam hal ini Imam hanafi mengisyaratkan bahwa yang 

dimaksudkan bukanlah kafir murtad. Dalam kitab “Ad Durr Al Mukhtar “ dalam 

bab “hadhanah” Juz 3 Karya Ibnu Abidin Al-Hanafi disebutkan: 

“(hadhanah tetap untuk ibu) yang senasab (meskipun) ibu itu kafir kitabi atau 

majusi (setelah pisah kecuali apabila ibu itu murtad)”
113

 

 Adapun menurut Ulama Malakiyah juga tidak mengisyaratkan Islam bagi 

pemegang hak asuh atas anak muslim . dalam Kitab “Syarh Al-Kabir” Juz II 

Karya Abu Barakat Ahmad Ad menyebutkan: 

“tidak diisyaratkan Islam untuk seorang pengasuh baik laki-laki maupun 

perempuan”
114

 

Akan tetapi, Ulama Malikiyah berpendapat jika dikhawatirkan kerusakan pada 

anak yang diasuh, hak asuh anak tidak lantas pindah bagi pemegang hak asuh 

yang Islam akan tetapi hak asuh itu tetap pada ibu yang murtad tadi selama dalam 

proses pengasuhannya berada di lingkungan orang Islam. Disebutkan juga dalam 

Kitab “ Syark Al Kabir” Juz II Karya Abu Barakat Ahmad Ad Dardir: 

“harus tinggal (bersama orang muslim) jika dikhawatirkan kerusakan pada anak 

tersebut seperti makan daging babi atau khamr, supaya orang-orang muslim tadi 

mengawasi orang yang mengasuh anak tersebut dan tidak boleh mengambil anak 
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tersebut dari pengasuh. Dan tidak diisyaratkan di lingkungan mayoritas muslim, 

akan tetapi, satu orang muslim sudah cukup”
115

 

 Ulama Malikiyah tetap memberikan hak asuh anak kepada ibu yang 

kafir. Akan tetapi jika hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak 

yang negatif terhadap anak, maka diisyaratkan untuk pengasuh tinggal bersama 

orang muslim dan satu orang muslim cukup untuk mengawasinya agar tidak 

mengajarkan hal-hal yang yang buruk bagi anak. 

 Ibnu Rusyd dalam Kitab “Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid” 

mengatakan bahwa Jumhur Ulama sepakat mengenai hak asuh adalah hak ibu, hal 

ini berangkat atas dasar hadis Nabi Muhammad saw yang artinya: 

“barangsiapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah SWT akan 

memisahkan orang tersebut dengan orang-orang yang dicintainya di hari kiamat” 

 Menurut analisa penulis, tidak diisyaratkan Islam sebagai syarat 

pengasuh adalah berdasarkan kemungkinan keumuman hadis tersebut. Dalam 

hadis itu tidak dibatasi apakah ibu muslim atau kafir, jadi dalam pengasuhan 

diperbolehkan baik pengasuh muslim atau kafir. 

 Sedangkan yang mengisyaratkan Islam kemungkinan besar membatasi 

keumuman hadis tersebut dengan pertimbangan menutup bagi kemungkinan 

munculnya kemadhorotan (saddudz dzari‟ah). Dalam kamus Ushul fikih, secara 

istilah sadduz dzari‟ah adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan 

untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang 

kepada kerusakan yaitu dengan memahami kata dalam hadis tersebut dengan 

batasan muslimah. Artinya seorang anak kecil yang ikut bersama ibunya yang 

kafir akan sangat besar kemungkinannya untuk mengikuti agama ibunya. Supaya 

hal itu tidak terjadi maka hadis diatas perlu diartikan secara khusus yaitu al 

walidah muslimah. 

 Dari beberapa pendapat di atas, menurut penulis, pendapat Ulama 

Malikiyah adalah yang sesuai dengan kontekstual yang ada dalam masyarakat 

sekarang. Dimana ibu yang murtad tetap boleh mengasuh anaknya karena maksud 

                                                           
115

 Abu Barakat Ahmad Ad. Syarh Al Kabir Juz II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 1992), h. 

529. 



57 
 

dalam pengasuhan hanya berkaitan dengan memelihara anak dan merawat anak. 

Apalagi jika anak itu masih balita yang sangat membutuhkan kasih sayang ibu. 

Namun apabila dikhawatirkan tidak menjamin agama anak, Ulama malikiyah 

berpendapat bahwa ibu yang murtad tetap berhak mengasuh anaknya selagi ibu 

yang murtad harus tinggal dengan orang muslim supaya orang tersebut dapat 

mengawasin 
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BAB V 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Dari uraian tabel diatas dapat disimpulakan bahwa pertimbanagan hakim 

dalam memberikan hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama 

melalui latar belakang agama para pihak sebelum menikah, saat menikah, saat 

bercerai, dan kondisi para pihak untuk menggali terpenuhinya semua syarat hak 

asuh (hadhanah). Terdapat tiga syarat prioritas yang sering dijadikan patokan 

dalam menetapkan hak asuh anak yaitu terpenuhinya syarat beragama Islam, 

berakhlak baik, dan mampu mengasuh anak.  

 Pola pemberian hak asuh anak dalam perceraian karena peralihan agama 

(murtad) dalam putusan Pengadilan Agama adalah: (1) jika semua syarat 

hadhanah terpenuhi pada ayah atau ibu yang bercerai kecuali syarat seagama 

(Islam) antara anak dan orangtua, maka hak asuh anak diberikan kepada orangtua 

yang beragama Islam, (2) jika syarat Islam tidak terpenuhi pada salah satu 

orangtua namun semua syarat hadhanah yang lain terpenuhi, sedangkan orangtua 

lain Islam namun tidak mampu mengasuh anak dan buruk akhlak, maka atas dasar 

kemaslahatan anak, majelis hakim menggali lebih dalam kondisi kedua orangtua 

untuk menetapkan yang terbaik bagi anak meskipun hak asuh diberikan kepada 

orangtua yang murtad. 

 Rekomendasi untuk praktisi hukum terutama hakim dan untuk kedua 

orangtua yang akan bercerai  karena alasan murtad hendaknya tetap 

memperhatikan hak pokok anak, yaitu pemberian kasih sayang kedua orangtua,  

dengan pembagian hak asuh yang adil antara ayah dan ibu. Untuk menjamin 

perlindungan agama anak  sesuai dengan agama asal anak maka jika diasuh oleh 

orangtua yang murtad, upayakan agar orangtua Islam tetap dapat mengasuh dan 

mengawasi pendidikan agama anak hingga anak dapat memilih agamanya sendiri 

dalam pendidikan dan pengasuahan orangtua yang moderat melalui pembuatan 

kesepakatan mengasuh anak kedua orangtua yang dikuatkan dengan putusan 

hukum.  
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 Setelah uraian tentang Analisi perceraian dengan alasan murtad pada 

pasal 116 (h) KHI, maka dapat disimpulkan pada beberapa hal yang merupakan 

intisari dari pembahasan tersebut. 

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (h), menjelaskan 

bahwa penyebab putusnya perkawinan adalah peralihan agama atau 

murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah 

tangga. Ketika salah satu pihak murtad, maka perkawinan tersebut 

tidak langsung putus. sehingga apabila salah satu pasangan tidak 

keberatan apabila pasangannya murtad, maka perkawinan tersebut 

dapat terus berlanjut. Pengadilan Agama hanya dapat memperoses 

perceraian apabila salah satu pihak mengajukan permohonan 

ataupun gugatan cerai. 

2. Pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam jika ditinjau dari segi 

hukum Islam maka sangat tidak relavan karena murtad dalam pasal 

tersebut masih belum dijadikan sebuah alasan putusnya 

perkawinan kecuali apabila perkawinan tersebut menimbulkan 

ketidakrukunan dalam rumah tangga. Padahal para ulama sepakat 

apabila suami atau istri murtad, maka perkawinan mereka putus 

atau rusak secara otomotis meski sebab murtad tersebut tidak 

menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dalam Al-

Qur‟an, Hadis maupun pendapat para ulama, masalah murtad ini 

sangat tegas dan ketat, hal ini menunjukan bahwa Islam tidak 

mentolerir kemurtadan, walau dilakukan dengan dalih apapun. 

Menurut Islam mempertahankan aqidah adalah sesuatu yang final, 

tidak dapat ditawar-tawar. 

 

B. Saran 

 Bagi para hakim pengadilan agama hendaklah lebih berhati-hati dan adil 

dalam memutuskan perkara hak asuh anak, karena hak pengasuhan ini bukan 

hanya tanggung jawab siapa yang lebih berhak untuk mengasuh, tetapi lebih 
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melihat kepada hak-hak anak yang tidak terpenuhi dalam peranan keluarga yang 

akan berdampak pada psikologis, fisik maupun sosiologis anak tersebut, dan akan 

juga berakibat pada masa depan mereka. Oleh karena itu dalam perkara hadhanah 

hakim juga harus mengedepankan hak seorang ayah, karena tidak selamanya hak 

asuh itu ditangan ibunya walaupun dalam ketentuan yuridis formilnya menyatakan 

seperti itu, akan tetapi syarat-syarat agama dalam pengasuhan anak itu penting 

bagi anak yang di asuh agar terjamin kesejahteraan dan kemaslahatan bagi diri 

anak. 

 Dalam hal ini penulis menyarankan tujuan dibalik hukum pemeliharaan 

anak, maka yang harus di utamakan yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi anak 

dan orangtua. Oleh karena dalam penerapannya hukum positif tersebut harus tetap 

mempertimbangkan bagaimana peran masing-masing orangtua dalam menjaga, 

mendididik, serta mengasuh anak dengan baik. Karena upaya menjaga 

kemaslahatan hak anak dan kesejahteraannya bukan semata-mata merebut hak 

pengasuh anak, melainkan tetap mengasuhnya, walaupun keduanya telah putus 

ikatan perkawinannya. Meskipun dalam hukum positif secara tegas mengatur hak 

asuh anak adalah hak ibu, akan tetapi ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara 

luas khusunya seorang ibu yang murtad yang membawa dampak buruk bagi 

akidah dan akhlak anaknya. Oleh karena itu bagi salah satu orangtua yang murtad 

sebaiknya jangna memperebut hak pengasuh anak, tetapi harus lebih melihat 

kepentingan anaknya dan hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi oleh kedua 

orangtuanya. Bahwa pada hakikatnya tidak ada suatu ketentuan pasti dalam 

masalah hak asuh anak, akan tetapi terserah kepada kemaslahatan anak yang 

bersangkutan dimana dia dapat lebih berkembang dan lebih bermanfaat, maka 

disitulah anak berada.   
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