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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin                   Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa s es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha h ha (dengan titk di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad s es (dengan titik di bawah) ص

 Dad d de (dengan titik di bawah) ض
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 Ta t te (dengan titik di bawah) ط

 Za z zet (dengan titk di bawah) ظ

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 Hamzah , Apostop ء

 Ya y Ye ي

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

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

2. Vokal  

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin      Nama 

 ـَ 
Fathah A            A 

 Kasrah I            I ـِ 

 Dammah U            U ـُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat, dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  ي

fathah dan ya 

 

Ai 

 

a dan i 

  ك

fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harkat dan Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

  ..ا|   ي ...

fathah dan alif 

atau ya 

 

A 

 

a dan garis di atas 

  ي

kasrah dan ya 

 

I 

 

i dan garis di atas 

  و  

dammah dan wau 

 

U 

 

u dan garis di atas 

4. Ta  Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu : ta marbutah yang hidup 

atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 
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adalah [t]. sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapatkan harakat sukun 

transliterasinya adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

ta’marbutah itu transliterasinya dengan [h].  

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

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

kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) 

(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung mengaitkannya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatas (-). 

7. Hamzah  

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

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

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

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

sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (هللا) 

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

berkedudukan sebagai mudafi ilaihi (frase nominal), ditransliterasikan tanpa huruf 

hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah 

ditranslitersi dengan huruf [t].  

10. Huruf Kapital  

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital 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 capital (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.  : subhānahūwata, ālā 

saw.  : sallallāhu „alaihiwasallam 

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 An-Nisa/4:58 

HR  : Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama :  Magfirah 

Nim : 10400118102 

Judul : “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Terjadinya Pembubaran 

Perkawinan Orang Tua (Studi Kasus Pengadilan Agama 

Kabupaten Sinjai)” 

 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana “Pemenuhan Hak-Hak 

Anak Pasca Terjadinya Pembubaran Perkawinan Orng Tua Di Pengadilan Agama 

Kabupaten Sinjai” Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown kedalam 

beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana jaminan 

pemenuhan hak anak pasca pembubaran perkawinan orang tua di Pengadilan 

Agama Sinjai?, 2) Faktor apa saja yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak anak 

dari ayahnya pasca pembubaran perkawinan orang tua di Pengadilan Agama Sinjai? 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian empiris adalah jenis 

penelitian yang dipakai pada penelitian ini, penelitian yang diharuskan untuk 

berhadapan langsung dengan objek penelitian, dikarenakan kebanyakan masyarakat 

percaya terhadap sesuatu yang dapat mereka lihat secara langsung dan nyata. Jenis 

penelitian ini adalah jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku 

serta mengkaji apa kenyataan dan apa yang terjadi sebenarnya secara langsung di 

lapangan, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian 

yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada 

akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. 

Hasil penulisan ini menunjukan Jaminan pemenuhan hak anak setelah 

pembubaran perkawinan di Pengadilan Agama Sinjai belum berjalan dengan baik 

dari 7 kasus cerai gugat hanya 1 yang melaksankan putusan pengadilan sementara 

dalam kasus cerai talak dari 10 kasus tidak ada yang melaksanakan putusan 

pengadilan mantan istri juga malas melakukan penuntutan dikarenakan waktu 

persidangan yang lama dan biaya eksekusi haknya memakan biaya yang mahal. 

Faktor tidak terpenuhinya hak anak dari ayahnya ialah Faktor Ekonomi dan Faktor 

Kominikasi, Faktor Tidak digugat di pengadilan. 

Untuk diperlukan adanya jaminan di dalam putusan Pengadilan Agama 

tentang jaminan pemenuhan hak anak karena jika tidak ada jaminan dalam putusan 

maka orang tua laki-laki akan lalai akan kewajibannya. Harusnya perempuan ketika 

bercerai dan memiliki anak harus meminta 1/3 dari harta mantan suaminya sebagai 

biaya nafkah anak pada tiap putusan dalam perceraian baik ketika perempuan yang 

menggugat maupun pihak laki laki yang menggugat. Dalam kasus cerai talak 

seharusnya pengadilan menerapkan strategi agar tidak terjadi lagi masalah 

pemenuhan hak anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT menciptakan Manusia sebagai mahluk sosial untuk hidup 

berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerja sama antara satu dengan 

lainnya yang diwujudkan dengan pernikahan. Karena pernikahan merupakann 

satu-satunya yang sah agar kesinambungan generasi dapat terjadi. Perkawinan 

merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua mahluknya, baik pada 

manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan disyariatkan agar 

manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah untuk menuju kehidupan 

bahagia di dunia dan di akhirat kelak. 

Perkawinan yaitu hubungan antara suami dan istri yang merupakan suatu 

hubungan serta ikatan yang melebihi ikatan-ikatan yang lainnya, karena 

perkawinan mempunyai tujuan yang mulia dan sakral, untuk menciptakan suatu 

keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang yang dalam bahasa al-

qur’an yaitu sakinah mawaddah wa rahmah. 

Firman Allah swt. dalam Q.S ar-Rum/30: 21 yaitu, sebagai berikut: 

وَدَّةٗ وَ  جٗا ل ِتسَۡك ن وٓاْ إلَِيۡهَا وَجَعلََ بَيۡنكَ م مَّ نۡ أنَف سِك مۡ أزَۡوََٰ تهِِٓۦ أنَۡ خَلقََ لكَ م م ِ  إِنَّ فِ وَمِنۡ ءَايََٰ
ي رَحۡمَة ًۚ

ونَ   قَوۡمٖ يَتفَكََّر  تٖ ل ِ لِكَ لََيََٰٓ  ذََٰ

Terjemahannya: 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah Dia menciptakan untukmu 

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tentram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi kamu yang berfikir”1 

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat, di 

mana anggota-anggotanya hidup dan saling bekerjasama untuk mewujudkan 

                                                           
1Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, (Cet.II, Bandung: Cordoba, 2019), h. 

406. 



2 
 

 

ketentraman/kesejahteraan bersama. Tiap-tiap anggota dalam suatu keluarga 

saling berkomunikasi dan berinteraksi. keluarga merupakan wadah untuk 

membentuk nilai-nilai, baik nilai sosial budaya maupun nilai mentalitas. 

Pendidikan utama dalam suatu keluarga memiliki peranan yang sangat 

menonjol. Keluarga merupakan tempat yang baik untuk melakukan pendidikan 

sosial, maka wajar saja apabila setiap manusia memimpikan untuk menjalani 

biduk rumah tangga yang harmonis.2 

Suatu keluarga yang dibina oleh pasangan (suami istri) yang sudah 

berikrar di hadapan penghulu, dan berjanji hidup bersama-sama selamanya serta 

berkomitmen untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu menjadikan perkawinan 

sebagai kesempurnaan hidup. Namun pada kenyataannya tidak dapat 

mempertahankan mahligai rumah tangga dengan berbagai macam alasan. Dari 

kondisi yang demikian itu, maka dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan yang 

seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup pada 

kenyataannya kadang tidak dapat menjamin kelanggengan dalam rumah tangga. 

Islam merupakan ajaran yang menjunjung tinggi nilai moral dan nilai 

keadilan. Yang dapat memberikan berbagai solusi dan alternatif atas segala 

permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Islam mengarahkan mereka 

untuk tetap bertahan serta sabar sampai dalam keadaan yang tidak ia senangi. 

Jika permasalahan-permasalahan terus terjadi, langkah yang paling utama yang 

ditunjukkan Islam bukanlah talak, melainkan harus ada usaha yang dilakukan 

oleh pihak lain serta pertolongan yang dilakukan oleh orang-orang yang baik. 

Namun terkadang dalam keadaan tertentu, terdapat hal-hal yang dapat 

menyebabkan putusnya perkawinan, seperti apabila hubungan perkawinan tetap 

dilanjutkan maka kemudaratan akan terjadi. maka Dalam situasi yang seperti ini 

                                                           
2Dedy Siswanto, Anak Di Persimpangan Perceraian, (Surabaya: Airlangga University 

Press, 2020), h. 1. 
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Islam memperbolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha yang 

telah dilakukan.3 

Talak secara teori fiqh menjadi hak suami serta dapat dilakukan secara 

langsung dengan cara ucapan talak meskipun tidak di depan sidang pengadilan 

agama. Akan tetapi cara yang seperti itu dapat membawa dampak negatif yang 

lebih buruk, karena tidak adanya status yang pasti bagi keduanya. Para ulama 

berbeda pendapat dalam hal menetapkan hukum perceraian. Menurut sayyid 

sabiq, pendapat yang paling benar yaitu pendapat yang menyatakan bahwa 

perceraian itu dilarang. Perceraian dilarang karena merupakan salah satu bentuk 

kekhufuran terhadap nikmat Allah SWT. hal yang haram adalah Kufur terhadap 

nikmat Allah SWT kecuali dalam keadaan darurat. Kategori darurat yang 

diperbolehkan yaitu apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istri atau 

karena sudah tidak saling mencintai lagi.4 

Dalam melaksanakan suatu kehidupan rumah tangga mustahil apabila 

tidak akan terjadi salah paham antara suami istri, seperti salah satu atau pun 

keduanya tidak melaksanakan kewajibannya, tidak saling percaya dan 

sebagainya, sehingga menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis 

sehingga tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara kedua-duanya. 

keadaan yang seperti ini terkadang dapat diatasi dan di selesaikan. Namun 

terkadang juga tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang-

kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan 

terhadap keduanya. 

Perceraian yaitu berakhirnya hubungan suami istri yang sudah 

diputuskan oleh hukum atau agama karena sudah tidak ada lagi saling 

                                                           
3Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)" Jurnal Al-Qadau: 

Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 2.1 (2015), 15. 
4Sayyid sabiq, Fiqh As-Sunnah, Terjemahan Bagian Perkawinan Dan Perceraian, (Jakarta: 

Pena Publishing, 2011), h. 345. 



4 
 

 

ketertarikan satu sama lain, sudah tidak saling percaya dan juga sudah tidak ada 

lagi kecocokan sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah 

tangga. Psikologi menunjukan adanya perubahan mental baik normal maupun 

abnormal serta mencakup beberapa aspek seperti: sikap, karakter, stabilitas 

emosional, sosiabilitas, rasionalitas, serta temperamen. Dan secara psikologis 

anak yang kedua orang tuanya bercerai kebanyakan mengalami resiko terhadap 

tumbuh kembang jiwanya.5 

Tidak ada seseorang pun yang menginginkan perceraian dalam perkaw-

inannya. Keharmonisan keluarga tertentu menjadi dambaan bagi siapapun yang 

secara sengaja melakukan pernikahan. Namun karena adanya permasalahan-

permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri, perceraian dapat 

dijadikan sebagai katub pengaman. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila 

memenuhi salah satu alasan yang sah, bahwa suami istri sudah tidak dapat hidup 

rukun lagi. 

Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang bercerai, Pada 

umumnya seperti: sudah tidak ada lagi kecocokan, suami tidak memberi nafkah 

dalam jangka waktu lama, salah satu pihak berselingkuh, ataupun salah satu 

pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perceraian juga 

mengakibatkan dampak negatif terhadap anak. dalam keadaan mental anak yang 

masih rentang, dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak dari segi perilaku 

sosial, dan emosional. terkadang juga berpengaruh terhadap pendidikan anak.6 

Meskipun orang tua telah bercerai, mereka tetap wajib melaksanakan 

kewajiban dan tanggung-jawabnya sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk;  

                                                           
5Didik Priyana, Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Anak, Skripsi, 

(Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011), h. 8. 
6Nurul Fadhlilah, Faktor-Faktor Penyebab Perceraian, Skripsi, (Semarang: STAIN 

Salatiga, 2013), h. 7. 
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1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi 

keputusannya; 

2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan 

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan 

bahwa ibu memikul biaya tersebut; 

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. 

Namun terkadang yang sering terjadi setelah perceraian, sebagian orang 

tua cenderung melalaikan tanggung jawabnya. Terlebih lagi apabila orang tua 

sudah memiliki keluarga baru, terkadang komunikasi dengan anak menjadi 

kurang baik, dan kurang perhatian, jarang bercengkrama dengan anak. Tentu 

anak akan merasa kesepian, bingung, cemas, menjadi pendiam, gelisah serta sulit 

untuk membentuk kepribadian mereka. 

Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai pada tahun 2021, mencatat kasus 

gugatan perceraian sebanyak 359 perkara. Yang terdiri dari cerai gugat 286 

perkara. Sedangkan perkara yang diputus hanya 280 perkara, berarti ada 6 

perkara yang di tolak, cabut, dan gugur. Sedangkan perkara cerai talak yang 

diterima oleh Pengadilan Agama Sinjai sebanyak 63 perkara, sedangkan yang 

putus hanya 69 perkara, berarti ada 10 perkara yang di tolak, cabut, dan gugur. 

Mengenai faktor tingginya angka perceraian itu, disebabkan oleh beberapa 

faktor seperti ketidakharmonisan, tidak ada tanggung jawab, ahlak yang buruk 

sehingga terjadi KDRT dan beberapa faktor lain seperti adanya pihak ketiga dan 

poligami yang tidak sehat.  
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Anak memiliki hak untuk mendapat kasih sayang atau kebutuhan 

jasmani dan rohani agar memperoleh kenyamanan di lingkungan keluarga. 

Orang tua diharuskan untuk menjadi yang pertama-tama bertanggung jawab atas 

terwujudnya kesejahteraan anak-anak mereka secara keseluruhan baik secara 

rohani, jasmani maupun sosial sehingga orang tua memiliki kewenangan untuk 

menjaga kelangsungan hidup anak yang menjadi tanggung jawab mereka dari 

lahir hingga dewasa atau sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri / 

bertanggung jawab atas dirinya sendiri. 

Sudah sangat jelas bahwa orang tua mempunyai peran yang sangat besar 

terhadap pertumbuhan anak. Cerai bukan berarti menyangkut suami atau isteri 

saja, akan tetapi juga menyangkut terhadap anak. Kurangnya perhatian 

mengenai bagaimana dan apa yang sedang terjadi kepada anak pada saat 

perceraian akan dan sedang berlangsung kadangkala memberikan keyakinan 

bahwa perceraian memang merupakan alternatif yang paling baik untuk 

memutus jalan kehidupan yang tidak sesuai agar mampu menjalani dan menata 

ulang kehidupan yang sesuai dengan keinginan mereka. Namun sangat 

disayangkan, bahwa apaun alasan terjadinya perceraian kerap menimbulkan 

dampak yang buruk untuk anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian 

memang dianggap alternatif yang paling baik dari pada membiarkan anak tinggal 

dalam lingkungan keluarga yang buruk. 

Atas dasar pemikiran di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian 

dengan judul “ Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Terjadinya Pembubaran 

Perkawinan Orang Tua (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten 

Sinjai)” 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika 

penulisan skripsi ini, sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka penulis 

membahas permasalahan yang akan dibahas, sehingga tidak keluar dari topik 

pembahasan penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada pemenuhan hak-hak 

terhadap anak pasca perceraian orang tua. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan dari fokus penelitian diatas maka dapat di lihat beberapa 

deskripsi fokus penelitian ini adalah Perceraian adalah terlepasnya ikatan 

pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan dalam istilah fiqh. 7  Dalam 

istilah fiqh disebut dengan istilah thalak yang berasal dari akar kata al itlaq yang 

artinya melepaskan atau meninggalkan.8 Dalam syariat islam, thalak melepaskan 

ikatan pernikahan atau mengakhirinya. Thalak tanpa adanya alasan merupakan 

sesuatu yang dimakruhkan.9 

C.  Rumusan Masalah 

Adapun pokok masalah bagaimana “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca 

Terjadinya Perceraian Orng Tua Di Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai” 

Supaya pembahasan tidak meluas, Maka dibatasi dalam sub pokok masalah 

dibawah ini: 

1. Bagaimana jaminan pemenuhan hak anak pasca pembubaran perkawinan 

orang tua di Pengadilan Agama Sinjai? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak anak dari 

                                                           
7Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, (edisi revisi), (Jambi: syariah press, 2014), h. 14. 

9. 
8Sayyid sabiq, Fiqh Sunnah 4, (Jakarta: Cakrawala publishing, 2009), h. 2. 
9Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah, Fiqh Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, Ed. 

Lengkap, 2008), h. 454. 
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ayahnya pasca pembubaran perkawinan orang tua di Pengadilan Agama 

Sinjai? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-

penelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini ada pada aspek focus/tema 

yang diteliti. Penulis menemukan beberapa penelitian yang ada hubungannya 

dengan masalah yang akan diteliti seperti judul berikut: 

Pertama, Dede Rohyadi, dengan judul skripsi Perceraian di luar Prosedur 

Peradilan Agama di Kecamatan Sodong Hilir, Tasik Malaya dan Akibat Hukum, 

pada tahun 2008. Skripsi ini menjelaskan bahwa di kecamatan Sodong hilir 

hampir semua perceraian di lakukan di luar pengadilan, karena mereka 

menganggap perceraian adalah urusan keluarga yang harus ditutupi dan agama 

sendiri memperbolehkannya.  

Kedua, Anda Faridah, dengan judul “Gugatan Perceraian Dikarenakan 

Suami Seorang Homoseksual (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama 

Yogyakarta No. 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk.). Penelitian ini berfokus pada 

gambaran tentang dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam 

memutuskan Perkara No: 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk dan bagaimana tinjauan 

hukum islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam 

memutuskan perkara tersebut.  

Ketiga, Suni, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, dengan judul 

“Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan 

Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang)”. 

Penelitian itu bertujuan mengetahui pemahaman dan pengetahuan tentang cerai 

gugat istri akibat suami di penjara menurut hukumislam dan hukum positif. Hasil 

analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa menurut islam perceraian 
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yang diajukan oleh istri kepada suami dibolehkan, namun tetapi mengucapkan 

kepada syarat dan rukun cerai sesuai syariat islam. 

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan jawaban 

atas rumusan masalah yang dituliskan diatas, yaitu: 

a. Untuk mengetahui jaminan pemenuhan hak anak pasca pembubaran 

perkawinan orang tua di Pengadilan Agama Sinjai. 

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak 

anak dari ayahnya pasca pembubaran perkawinan orang tua di 

Pengadilan Agama Sinjai. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat: 

a. Secara praktis, Diharapkan berguna untuk menjadi acuan atau 

pertimbangan bagi penerapan suatu ilmu dilapangan atau masyarakat. 

b. Secara teoritis, Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu 

pengetahuan yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran pada 

dunia akademisi. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauaun Umum Tentang Perceraian 

1. Pengertian Perceraian 

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim 

pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh 

karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab 

akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. 

Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya 

perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian. 

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, 

baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun 

karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat 

taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah 

apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan 

didepan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban 

yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.10 

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, 

harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah 

perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene 

berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk 

dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi 

terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. 

Misalnya soal hak asuh anak, kewajiban mantan suami kepada mantan istri 

maupun sebaliknya, serta pembagian harta gono-gini. 

                                                           
10Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, h. 17. 
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Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan 

Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian 

adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun 

demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama 

untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki 

permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. 

Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila 

memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang 

menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak 

berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala 

rumah tangga. 11 

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) 

jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan 

perceraian yang diajukan oleh pihak (disebut gugat cerai). Kemudian dalam 

mengajukan gugatan perceraian,yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan 

mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya 

memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi 

absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).12 

2. Dasar Hukum Perceraian 

Adapun dasar hukum asal talak adalah diperbolehkan karena akan 

memadharatkan terutama kepada anak-anak, maka Islam menanggulangi 

perselisihan di antara keluarga, jika nampak perselisihan itu, maka Islam 

menasehati supaya mereka bersama-sama menahan diri, jika tidak dapat 

menahannya, maka dua orang hakam diutus keluarga tersebut untuk memberikan 

                                                           
11Istiqamah. "Hukum Perdata (Hukum Orang dan Keluarga)", (Alauddin Press: Makassar, 

2014), h.4. 
12Marilang. "Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur" Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana 

dan Ketatanegaraan 7.1 (2018), h.142. 
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pepatah (menasehatinya). 

Seandainya keadaan keluarga itu tidak tentram dan tidak harmonis, maka 

syari’at Islam menganjurkan terhadap suami istri untuk mempertahankan 

ikatannya. Namun jika talak lagi dapat dipertahankan, maka Islam membolehkan 

untuk menjatuhkan talak sebagai jalan keluar atau sebagai jalan darurat. 

Dalam Q.S An-Nisa/4:19 

ل وه نَّ لِتذَۡهَب واْ بِ  ٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَن واْ لََ يحَِلُّ لكَ مۡ أنَ ترَِث واْ ٱلن سَِاءَٓ كَرۡهٗاۖ وَلََ تعَۡض  ِِ مَ بَ يََٰ آ عۡ

وه نَّ فعََ  وفًِۚ فَإنِ كَرِهۡت م  وه نَّ بِٱلۡمَعۡر  بيَ نَِةًٖۚ وَعَاشِر  حِشَةٖ مُّ ٓ أنَ يأَۡتيِنَ بفََِٰ وه نَّ إِلََّ ٓ سَ ءَاتيَۡت م  ىَٰ

ا وَيجَۡعلََ ٱللَّه  فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا  أنَ تكَۡرَه واْ شَيۡ  ّٗ  ّ 

 

Terjemahannya:  

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu 
berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji 
yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila 
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu 
tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan 
yang banyak”. 

Terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang hukum menjatuhkan 

talak. Menurut Ibn Hammam yang dikuatkan oleh Ibn Abidin dari madzhab 

Hanafi bahwa hukum asal menjatuhkan talak adalah terlarang (haram) kecuali 

ada keperluan yang mendesak. Menurut Jumhur ulama, hukum asal talak adalah 

ibahah (harus), tetapi yang lebih utama tidak melaksanakannya. Hal ini 

dikarenakan talak itu dapat memutuskan rasa kasih sayang.13 

Hukum menjatuhkan talak berkaitan dengan kondisi dan situasi tertentu, 

dalam situasi tertentu maka hukum talak itu ada empat :14 

 

                                                           
13Asmuni, “Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam”, 

Jurnal Warta Edisi 48, (April 2016), h. 6. 
14Asmuni, “Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam”, h. 7. 
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a. Haram 

Hukum menjatuhkam talak berubah dari mubah menjadi haram, 

jika seseorang yang menjatuhkan talak itu berat dugaan akan jatuh pada 

prostitusi (perzinaan), atau ia tidak mampu kawin dengan wanita lain 

setelah terjadinya perceraian. 

b. Makruh 

Hukum menjatuhkan talak menjadi makruh jika suami masih 

ingin melanjutkan perkawinan dengan istri, atau masih mengharapkan 

keturunan dari istrinya. Juga dihukumkan makruh manakala suami 

menjatuhkan talak, tanpa alasan seperti yang telah dinyatakan dalam 

terdahulu. 

c. Wajib 

Hukum menjatuhkan talak berubah menjadi wajib bagi seorang 

suami, apabila ia tetap hidup bersama istrinya mengakibatkan 

perbuatan haram baik mengenai nafkah atau lainnya. Misalnya, dengan 

tidak cerai. mereka terus-menerus atau karena suami atau istri tidak 

mampu menjalankan kewajibannya masing-masing. 

d. Sunnah 

Ketentuan ini berlaku bagi suami jika istri menyia- nyiakan hak-

hak Allah yang wajib dilaksanakan. Misalnya, istri sering melalaikan 

ibadah shalat dan puasa.  

Perceraian (talak) harus dilakukan satu demi satu hingga tiga kali, hal ini 

sama dengan masa tenggang haid atau suci (Quru). Ini di mungkin agar pasangan 

ini bermunasabah atau berintrospeksi diri kekurangan-kekurangan atau ada hak 

ataupun kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh kedua pasangan suami istri 

tersebut. 
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Kemudian perceraian tidak dapat dilakukan selama wanita dalam 

keadaan haid. Ada 2 alasan mengapa perceraian tidak boleh dilakukan ketika 

wanita sedang haid: 

1) Selama masa haid, wanita biasanya menjadi lesu dan mudah marah. 

Perubahan, yang terjadi dalam tubuh mereka, membuat mereka 

melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan. Hal ini 

menerangkan mengapa percekcokan, yang terjadi antara suami dan istri 

selama masa haid, yang terjadi antara suami dan istri selama masa haid, 

tidak dianggap sebagai penyebab yang cukup untuk dilakukannya 

perceraian15 

2) Selama masa ini, hubungan badani, yang merupakan faktor penting 

dalam keakraban pasangan itu, tidak dapat dilakukan. Hal ini dapat 

menimbulkan ketegangan di antara mereka. Tetapi, bila gangguan 

bulanan itu tak ada lagi , kemesraan dan ketenangan dalam hubungan 

seksual dapat menghapuskan nafsu perceraian dari benak suami, dan 

pasangan itupun dapat bersatu kembali, sekali lagi, dalam persatuan 

yang utuh.16 

Rasulullah SAW pun tidak menyetujui dilakukan perceraian dalam masa 

haid. Abdullah Bin Umar menceraikan istrinya dalam masa haid. Khalifah Umar 

melaporkan hal ini kepada Nabi. Beliau cemas dan berkata kepada Umar untuk 

menyuruh anak laki-lakinya kembali kepada istrinya dan menceraikannya 

setelah ia suci. 

 

                                                           
15Abul A‟la Al-Maududi dan Fazl Ahmed, Pedoman Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: 

Darul Ulum Press, 1999), h. 37. 
16Abul A‟la Al-Maududi dan Fazl Ahmed, Pedoman Perkawinan dalam Islam, h. 38. 
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3. Rukun dan Syarat Perceraian 

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan 

terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. 

Rukun talak ada empat, sebagai berikut:17 

1. Suami 

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, 

selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu bersifat 

menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud 

kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. 

2. Istri 

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri 

sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang 

lain. untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai 

berikut : 

a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. 

b. Istri yang menjalani masa iddah talak raj’i dari suaminya oleh hukum 

Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaaan 

suami. Karenanya bila dalam masa itu suami ynag dijatuhkan dan 

mengurangi hal talak yang dimiliki oleh suami. 

c. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad 

perkawinan yang sah. 

 

 

                                                           
17Lidiya Kusuma, “Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan 

Kabupaten Musi Rawas”, Jurnal Raden Fatah Intelektualita. No. 2, Vol. 5 (Desember 2016), h. 165-

166. 
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3. Sighat Talak 

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap 

istrinya menunjukan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah 

(sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna 

wicara ataupun dengan suruhan orang lain. 

4. Qashdu(Sengaja) 

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh 

yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Untuk 

sahnya talak, suami menjatuhkan talak disyaratkan sebagai berikut: 

a. Berakal 

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud 

dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau masuk akal karena 

sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit 

panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya. 

b. Baligh 

Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang 

belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa 

talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang 

dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetai 

akibatnya, talaknya dipandang jatuh. 

c. Atas Kemauan Sendiri 

Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya 

kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan 

dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. 
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B. Tinjauaun Umum Tentang Anak  

1. Pengertian Anak 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Pelindungan Anak. Anak adalah amanah dari karunia Tuhan yang Maha 

Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia 

seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita 

perjuan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus 

yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masah depan.18 

Anak adalah setiap orang dibawah usiah 18 tahun, kecuali berdasarkan 

hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya 

(pasal 1 Convention on the Right of the child). Anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan (pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan asat Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Anak adalah orang yang dalam 

perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah 

kawin (pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak).19 

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan: 

a. Anak Menurut UU NO.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

                                                           

18Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. (Jakarta: Visimedia, 

2007), h. 90. 

19H.R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: PTIK, 

2016), h. 5. 
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b. Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 

tahun dan tidak dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum 

berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah 

sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya 

sebelum genap umur 21 tahun, maka ia dianggap sebagai orang telah dewasa 

bukan lagi anak-anak.20 

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Anak dalam pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum 

mencapai 16 (enam belas) tahun. 

d. Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 

Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 

21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2). 

e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak 

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat 3) Anak adalah seseorang yang telah 

berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 

f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang 

Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : 

Anak adalah setiap manusia yang belum berusia dibawah 18 (delapan 

belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan 

apabila hal tersebut demi kepentingannya. 

                                                           

20Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT.Pradnya 

Paramita, 2002),h. 90. 
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Sedangkan membicarakan sampai batas usiah berapa seseorang dapat di 

katakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli 

yakni sebagai berikut: 

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa “dalam 

masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur 

yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan 

pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah 

dewasa.”21 

Menurut Sugiri sebagaimana yang dikuti dalam buku karya Maidi 

Gultom mengatakan bahwa “selama ditubuhnya masih berjalan proses 

pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi 

dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur 

anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan 

belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.22 

Dari beberapa penegertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut 

diatas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan 

dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak 

terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam 

lingkup Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang 

tentang Perlindungan Anak sendiri diterapkan bahwa anak adalah seseorang 

yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan, dan belum pernah menikah. 

                                                           

21Bisma Siregar, Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, (Jakarta: 

Rajawali, 1986), h.105. 

22Pendapat Sugiri seperti dikutip Maidin Gultom dalam bukunya, Perlindungan Hukum 

terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung: PT.Refika Aditam, 2010), h.32. 
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2. Perlindungan Hukum Bagi Anak 

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa dan sumber daya manusia kedepan. Dalam rangka 

mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bermoral, 

diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi 

kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta 

perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka (anak) 

dan dimasa depan. Dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, 

dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-

kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan masyarakat yang 

menjadikan anak sebagai objek kejahatan tanpa mengenal status sosial dan 

ekonomi.23 

Sebagai generasi penerus, anak mempunyai peran penting dalam 

pembangunan bangsa dan negara dimasa mendatang. Upaya perlindungan 

hukum terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan berbagai 

kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children). 

Perlindungan hukum terhadap anak juga bermaksud melindungi berbagai 

kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik 

fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya 

keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak 

diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

                                                           

23Beniharmoni Harefa, Perlindungan Hukum Bagi Anak, Ctk. Kesatu, (Deepublish; 

Yogyakarta, 2016), h. 1. 



21 
 

 

Perlindungan terhadap anak dapat diartikan memberikan keamanan, 

keselamatan dan kenyamanan bagi anak dari segala gangguan, ancaman dan 

hambatan apapun yang dapat memberikan kerugian, ketakutan, baik di dalam 

lingkungan tempatnya tinggal maupun dalam lingkungan keluarganya, melalui 

didikan dari orang tua dan meluangkan waktu untuk anak tersebut untuk 

mengajari, mengajak bermain atau lainnya yang dapat membuat seorang anak 

tidak bosan dan jenuh. 

Hak asasi anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi 

manusia. Dapat dipahami bahwa hak asasi anak berarti kebutuhan yang bersifat 

mendasar dari anak. Untuk mencapai tujuan perlindungan hak asasi anak ini, 

perlu diusahakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya. Oleh kerena itu, hak asasi terhadap anak harus mendapatkan 

perlindungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk 

dilindungi oleh aparat penegak hukum. 

Hak anak yang terdapat didalam UU Perlindungan Anak antara lain hak 

berkreasi, istirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman yang 

sebaya dan yang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan 

memelihara taraf kesejahteraan sosial. Selama dalam pengasuhan, anak berhak 

mendapatkan perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik 

ekonomi maupun seksual, penelantaran, (kekejaman, kekerasan, dan 

penganiayaan), ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya terhadap pelaku hal-

hal yang tersebut dengan hukuman, hak untuk diasuh orangtuanya sendiri 

kecuali apabila terdapat aturan hukum yang meniadakannya, anak yang menjadi 

korban berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan hukum lainnya.24 

                                                           

24Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual, Ctk. Pertama, (Sinar 

Grafika Offset; Jakarta, 2016), h. 89. 
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UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang 

tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan 

yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. 

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 

berakhlak mulia, dan sejahtera. 

Cara yang dapat diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban 

tindak pidana terdiri dalam beberapa kategori yaitu materiil ataupun immateriil. 

Di Indonesia bentuk perlindungan anak terdiri dari beberapa lembaga yang 

dikhususkan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang dalam 

memberikan bantuan hukum dan upaya rehabilitasi terhadap anak yang menjadi 

korban tindak pidana, yaitu Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan 

Anak, dan Lembaga Pendampingan yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban.25 

Korban (anak) berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi atas 

penderitaan yang diterimanya sesuai dengan kemampuan dari pelaku 

berdasarkan keterlibatan pelaku dalam melakukan penyimpangan. Selain 

mendapatkan restitusi atau kompensasi seorang anak (korban) juga berhak 

mendapatkan rehabilitasi, serta mendapatkan perlindungan dari ancaman yang 

diberikan oleh pelaku kepada korban jika korban memberikan keterangan dan 

menjadi saksi dimuka persidangan. Korban juga berhak mendapatkan bantuan 

hukum serta pendampingan oleh Lembaga yang berwenang pada setiap tingkat 

                                                           
25Asni. Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia (Telaah Epistemologis Kedudukan 

Perempuan Dalam Hukum Keluarga), (Dirjen Pendis: 2012), h.34. 
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pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan 

disetiap pengadilan dan dapat melakukan upaya hukum. 

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Anak 

Hak merupakan suatu hal yang pasti dimiliki oleh setiap manusia, tidak 

terkecuali anak-anak. Maka disini akan dipaparkan sedikit mengenai hak dasar 

anak, yaitu 

1. Hak Anak Menurut Hukum Positif 

a. Hak Hidup 

Semua manusia memiliki hak yang sama untuk tetap hidup, tidak 

terkecuali juga anak-anak.Jika anak tidak terlahir kedunia, maka tidak 

akan ada hak-hak lain yang harus terlaksana. Oleh karena itu, praktik 

aborsi dan pengguguran kandungan sangat dilarang oleh negara-negara 

yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

b. Hak Pangan 

Setiap makhluk yang hidup pasti membutuhkan makan. Alangkah 

baiknya jika pangan kita terpenuhi dengan makanan yang sehat dan 

bergizi, terutama untuk anak-anak karena sangat berpengaruh untuk 

tumbuh kembangnya. 

c. Hak Sandang 

Sandang atau pakaian yang dikatakan layak tidak harus yang 

bermerek, mahal, dan mewah. Yang terpenting adalah rapi, bersih, selain 

itu juga sopan dan pantas. Orang tua memang diperkenankan untuk 

mengatur mana yang baik dan tidak baik untuk anak. Tetapi alangkah 

baiknya mereka juga harus memberikan sedikit kebebasan untuk anak 

selagi apa yang mereka pilih masih kategori wajar, jika dalam hal 
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berpakaian. Biarlah anak memutuskan untuk cara berpakaiannya sendiri, 

disamping itu orang tua juga harus tetap memberikan pengertian baik dan 

buruknya jika pakaian itu digunakan. 

d. Hak Tempat Tinggal 

Seperti halnya pakaian, tempat tinggal yang dimaksud adalah tempat 

tinggal yang layak, yakni tempat tinggal yang mampu digunakan untuk 

melindungi anak dari berbagai cuaca, tempat beristirahat, berkumpul 

dengan keluarga serta tidak mengganggu aktivitas. 

e. Hak Pelayanan Kesehatan 

Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan untuk dirinya. 

Misalnya dengan imunisasi. Dalam hal ini pemerintahpun sudah 

menyediakan sarana kesehatan dasar untuk anak seperti posyandu atau 

puskesmas diseluruh wilayahnya. 

f. Hak Pendidikan dan Pengembangan Diri 

Setiap anak berhak untuk sekolah. Awal pendidikan sekolah, maka 

orang tua berhak untuk memilihkan sekolah yang sesuai dan layak untuk 

anak. Untuk selanjutnya jika memungkinkan, anak berhak untuk 

menentukan pilihannya sendiri kemana ia akan meneruskan pendidikan. 

Dengan begitu anak tidak akan menganggap sekolah menjadi sesuatu yang 

harus ditakuti 

g. Hak Bermain 

Wajar jika anak suka terhadap bermain, karena itu membuat 

kesenangan tersendiri untuk anak. Berikanlah anak waktu untuk bermain, 

karena dengan bermain menjadi salah satu saran lain untuk 

mengembangkan potensi anak selain dari sekolahnya. 
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h. Hak Berpartisipasi 

Setiap anak juga memiliki hak untuk turut serta dalam kegiatan di 

sekitarnya, termasuk dalam pekerjaan rumah tangga, termasuk juga 

permasalahan keluarga. Dengan begitu anak akan mengerti hal-hal yang 

yang dapat ia kerjakan untuk membantua keluarganya. 

i.   Hak Mendapat Perlindungan 

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari apapun 

yang dapat menyebabkan pengaruh buruk pada mereka. Misalnya 

kekerasan, penelantaraan, dan lain.lain. 

Dari sekian hak dasar anak yang telah dipaparkan di atas. Maka dalam 

hal ini orang pertama yang sangat berperan untuk memenuhi semua hak dasar 

anak tersebut adalah orang tua. Alangkah baiknya jika orang tua mampu 

memberikan seluruh hak dasar tersebut kepada anak dengan sangat baik. 

2. Hak Anak Dalam Islam 

Orang tua memiliki kewajiban untuk membimbing kehidupan 

anaknya, membimbing anak dalam artian menuntun agar anak dapat memilih 

sesuatu yang terbaik untuk kehidupannya sendiri. Memenuhi hak hak anak 

yang seharusnya memang sudah sepatutnya diberikan oleh orang tuanya 

kepada mereka. Hal ini dimaksudkan agar anak tidak salah dalam mengambil 

keputusan, semisal dalam hal yang sederhana dapat dicontohkan seperti 

adanya salah pergaulan, sehingga anak mempunyai perilaku yang tidak baik. 

Maka dari itu disini peneliti akan sedkit membahas beberapa hak-hak anak 

dalam Islam yang harus dipenuhi oleh orang tua: 

a. Mendapatkan pengarahan untuk memilih pasangan yang Sholeh/Sholehah 

sebelum menikah 
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Sebelum dilahirkannya seorang anak ke dunia, maka seseorang 

diharuskan untuk menikah, dan dalam tahapan ini seseorang yang hendak 

menikah hendaknya memperhatikan siapa yang hendak dinikahinya agar 

tidak menyesal dikemudian hari. Maka dalam hal ini, orang tua juga dapat 

memberikan sebuah pengarahan untuk anak, agar dia dapat memilih calon 

pendamping hidup yang sesuai dengan ketentuan Qur’an dan sunnah atau 

dapat langsung mencarikan pasangan untuk anaknya, agar anak mereka 

mendapatkan pasangan calon suami atau istri yang baik. 

b. Hak mendapatkan cinta Kasih 

Sudah menjadi kewajibannya orang tua untuk selalu menyayangi 

anaknya, dalam ajaran agama Islam orang tua diperintahkan untuk 

menunjukkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga 

dengan demikian anak juga dapat merasakan bahwa dirinya dicintai oleh 

orang tuanya. Menunjukkan perasaan cinta dan kasihnya terhadap anak-

anaknya dengan menciumnya, dan mengkritik orang tua yang tidak pernah 

mencium anaknya. 

c. Hak mendapatkan pengasuhan (Hadlanah) 

Setiap anak yang dilahirkan harus mendapat pengsuhan yang baik 

terlebih dari kedua orang tuanya, yakni seorang anak harus mendapatkan 

pendidikan, pemeliharaan makan, minum, pakaian, dan tempat yang baik 

untuk anak. Sebelum anak menginjak usia dewasa dan mampu hidup dengan 

kemampuannya sendiri, pemeliharaan yang dimaksud adalah sebuah 

pengawasan dan juga penjagaan terhadap keselamatan anak baik jasmani 

maupun rohani agar anak terhindar dari sesuatu yang menghambat 

pertumbuhannya baik secara fisik, mental ataupun psikis. 
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Hak asuh bagi anak adalah agar dirawat dengan cinta kasih orang 

tuanya, perhatian terhadap setiap yang berkaitan dengan anak, dari makanan 

yang dimakan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal serta dilindungi dari 

segala penyakit yang akan mengganggu dan menghambat pertumbuhan dan 

perkembangan sang anak. Dengan pengasuhan yang baik dari orang tuanya, 

anak akan tumbuh dengan baik pula sehingga akan membentuk karakter 

anak yang sehat jasmani dan rohaninya. 

d. Hak mendapatkan nafkah dan nutrisi yang baik 

Menurut ajaran agama Islam, anak berhak untuk mendapatkan 

pemenuhan kebutuhan pokok atau utama baginya, seperti nafkah. 

Kemudian sudah banyak dibahas bahwa anak memiliki hak mendapatkan 

nafkah , nafkah tersebut terjadi karena akibat dari nasab yang terikat, yakni 

antara anak dan seorang Ayah. Maka dari itu, bagaimanpun keadaannya 

seorang Ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya. 

Selain pemenuhan hak nafkah, anak juga berhak memperoleh 

pemberian gizi yang baik dari orang tuanya. Di dalam ilmu kesehatan gizi 

merupakan sumber makanan yang sangat diperlukan untuk anak, karena gizi 

yang cukup dapat dijadikan penunjang untuk kecerdasan anak. 

e. Hak mendapat nama dengan nama yang baik 

Sebagaiamana yang kita ketahui bahwa setiap perkataan yang keluar 

dari mulut kita adalah sebuah doa, sehingga pemberian nama yang baik 

diharapkan menjadi sebuah doa yang akan terwujud dikehidupan sang anak 

kelak. Maka diharapkan sebagai orang tua agar berhati-hati dalam 

memilihkan nama untuk anaknya. Hendaklah sebagai orang tua 

memberikan nama yang enak didengar dan memiliki arti yang baik untuk 

anak-anaknya. 
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D. Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian 

Perceraian tersebut mempunyai mempunyai akibat hukum seperti orang 

tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya, 

hal tersebut dituangkan dalam Pasal 149 huruf (d) KHI yang menjelaskan bahwa 

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan 

biaya Hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. 

Sehingga segala biaya mengasuh anak dan segala sesuatu yang diperlukan anak 

dibebankan kepada ayah untuk memenuhinya. Terkait itu besarnya jumlah 

nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya 

ditetapkan oleh hakim, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial 

si bapak dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si bapak.26 

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak 

anak menurut Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan ialah baik bapak maupun ibu 

tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-

mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai 

penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan putusannya. Akibat 

hukum perceraian terhadap anak tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan 

istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku 

terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka. 

Didasarkan pada Pasal 106 ayat (1) KHI disebutkan bahwa seorang ayah 

atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab 

untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di 

bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau 

menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan 

                                                           
26Abul A‟la Al-Maududi dan Fazl Ahmed, Pedoman Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: 

Darul Ulum Press, 1999), h. 37. 
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dan keselamatan anak menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat 

dihindarkan lagi. 

Kedua orang tua walaupun sudah bercerai masih wajib menafkahi anak-

anaknya, meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap 

dipikul oleh bapak. Terkait itu orang tua tetap mempunyai kewajiban mendidik 

dan merawat anak hingga ia mengerti akan kemaslahatannya sendiri, dalam hal 

ini ibu yang lebih berhak melakukannya. Hilman Hadikusuma dalam 

Muhammad menjelaskan bahwa setiap anak yang belum dewasa atau sudah 

dewasa (baligh) tetapi keadaan hidupnya miskin dan tidak mempunyai harta 

berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu. 

Terkait itu anak yang belum dewasa dan masih menuntut ilmu 

pengetahuan wajib mendapatkan nafkah dari bapaknya. Anak wanita walaupun 

sudah dewasa, tetapi belum kawin dan tidak mampu, berhak mendapat nafkah 

dari orang tuanya yang mampu. Saat bapak dalam kenyataannya tidak dapat 

melaksanakan kewajiban membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka 

pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab 

membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu. 

Akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak secara lebih rinci, 

sebagai berikut:27 

1. Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusnya perkawinan 

akibat adanya perceraian. 

2. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh bapak (sampai anak dewasa 

atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah). 

Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggung jawab bapak walaupun 

                                                           
27Abul A‟la Al-Maududi dan Fazl Ahmed, Pedoman Perkawinan Dalam Islam,h.40 
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pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya bapak tetap mempunyai 

kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak 

pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi, dan sebagainya. 

3. Bila bapak tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), 

maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya 

hidup anak. 

4. Bila bapak tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai 

pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat melakukan 

permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau 

Pengadilan Negeri dimana proses perceraiannya dilakukan. 

Selanjutnya, pengadilan akan memanggil (mantan) suami. Jika suami 

tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang 

patut, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan 

yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada Panitera atau 

Juru Sita. Namun, apabila (mantan) suami datang memenuhi Panggilan 

dari pengadilan, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan peringatan 

yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya. 

Lama waktu peringatan tidak boleh dari 8 hari. Setelah lebih dari 8 hari, 

mantan suami tidak melaksanakan/memenuhi putusan Pengadilan, 

maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh Ketua Pengadilan yang 

memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. 

Terkait penjelasan ahli hukum tersebut, maka dapat dipahami bahwa 

Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan adalah wujud normatif dari upaya negara 

untuk melindungi hak-hak anak setelah terjadi perceraian dari kedua orang 

tuanya, berlandaskan fungsi negara hukum mengaku dan melindungi HAM. 

Ketika bercerai antara suami istri akan ada status baru, yaitu janda (bagi istri) 
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dan duda (bagi suami) serta ada istilah mantan/bekas istri dan mantan/bekas 

suami, tetapi istilah ini tidak berlaku untuk anak dan orang tua. Tidak ada istilah 

mantan anak atau orang tua. Terkait itu status orang tua tidak akan berubah untuk 

memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau dapat 

menghidupi dirinya sendiri. Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu pada 

pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak mendapatkan 

pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya. Peran kedua orang 

tua dalam menjaga anak-anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan 

sandang, pangan, papan, dan pendidikan yang merupakan kebutuhan primer 

hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersier. Hal tersebut harus 

dapat mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun di 

saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan 

menjatuhkan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak 

diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab. Keduanya 

tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak 

mereka.28 

Berdasarkan pertimbangan hakim hal ini bisa disimpangi apabila si 

bapak menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup finansial 

untuk memenuhi semua kebutuhan anak, maka pengadilan dapat menetapkan 

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jika menurut pandangan hakim baik ibu 

ataupun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat 

mengangkat seorang wali. Kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap 

anak terbatas kemampuannya. Kedudukan anak-anak sangatlah lemah apabila 

dihadapkan dengan orang dewasa, sebagian mereka hanya pasrah dan menurut 

saja. Tekanan dan ketidakpedulian orang dewasa hanya dapat diterima dengan 

                                                           
28Abul A‟la Al-Maududi dan Fazl Ahmed, Pedoman Perkawinan Dalam Islam, h.45. 
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kondisi tidak mampu berbuat apa-apa. Atas dasar lemahnya posisi anak-anak 

tersebut, maka UU Perkawinan memberikan perlindungan terhadap hak-hak 

anak yang orang tuanya bercerai. Selain itu diatur juga masalah upaya-upaya 

yang dapat dilakukan oleh anak yang orang tuanya bercerai dan tidak 

bertanggung jawab atau tidak mematuhi kewajiban yang diputuskan pengadilan 

yang berkaitan dengan masalah pemberian hak-hak si anak. Upaya hukum yang 

dapat melindungi anak dari tindakan orang tua yang tidak bertanggung jawab 

sangat diperlukan dalam hal ini, jangan sampai anak-anak yang telah mengalami 

penderitaan akibat perceraian orang tua mereka juga dapat mendapat perlakuan 

yang semena-mena dengan tidak dipenuhinya hak-hak yang seharusnya dapat 

mereka peroleh. 

Anak-anak yang orang tua mereka tidak melaksanakan kewajiban yang 

telah diputuskan oleh hakim, dapat menuntut hak-haknya dengan cara-cara 

sebagai berikut:29 

a. Melaporkan kelalaian orang tua mereka kepada pihak keluarga yang dapat 

dipercaya dan dituakan, minta bantuan beliau secara kekeluargaan untuk 

menyelesaikan persoalan tersebut. Biasanya apabila orang tua mereka 

mendapat teguran dari pihak keluarga yang mereka segani dimungkinkan 

persoalan tersebut bisa diselesaikan. 

b. Bisa juga dengan mendatangi pemuka agama yang dikenal dan dapat 

dipercaya. Mohon bantuan dari mereka untuk turut serta membantu 

menyelesaikan persoalan tersebut. Pada umumnya orang yang beragama 

akan patuh pada para pemuka agama sekaligus dijadikan orang tua (orang 

yang dituakan), pada umumnya akan sangat dipatuhi apa yang menjadi 

putusan pemuka agama. Posisi pemuka agama di sini sebagai mediator 

                                                           
29Abul A‟la Al-Maududi dan Fazl Ahmed, Pedoman Perkawinan Dalam Islam, h.52. 
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yang menengahi antara orang tua dan anak. Sanksi sosial yang menjadi 

efektif pada masyarakat yang masih memegang teguh sistem kekerabatan 

dan masih bersifat agamis. Perintah pemuka agama dianggap sesuatu yang 

sakral dan harus dipatuhi. 

c. Apabila keluarga maupun pemuka agama tidak dapat juga mempengaruhi 

atau memperbaiki keadaan, maka upaya yang dapat dilakukan dengan 

mengajukan permohonan ke pengadilan. Si anak melalui atau bersama 

dengan kuasa hukumnya atau walinya dapat meminta bantuan pengadilan. 

Bagi yang beragama Islam pengadilan yang dituju adalah pengadilan 

agama, dan bagi yang beragama selain Islam, maka pengajuan 

permohonannya ke pengadilan negeri. Berdasarkan alasan dan fakta yang 

ada, hakim dapat menetapkan permohonan yang diajukan si anak agar 

orang tuanya mau bertanggung jawab. Hakim melalui lembaga pengadilan 

dapat memaksa orang tua si anak melaksanakan ketentuan yang 

diperintahkan untuk bertanggung jawab dengan memenuhi hak-hak yang 

seharusnya di dapat oleh si anak. Jika alasan orang tua tidak dapat 

melaksanakan tanggung jawab mereka dikarenakan ketidakmampuan 

(tidak cakap dan/ atau tidak mampu secara finansial), maka hakim dapat 

mengangkat wali atau penetapan si anak menjadi tanggung jawab negara. 

Seorang suami wajib hukumnya untuk memberi belanja istrinya karena 

adanya ikatan perkawinan yang sah oleh keduanya. Dengan kata lain pernikahan 

merupakan sebab yang mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri. Karena 

pernikahan menjadikan seorang wanita terikat pada suami dan sebagai miliknya. 

Maka dari itu keduanya berhak menikmati milik pasangan begitu juga 

berlaku untuk anak-anaknya. Seperti kebanyakan istri pada umumnya wajib 

untuk taat pada suaminya, tinggal bersamanya, mengatur rumah tangganya, 
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memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami, ia wajib 

memenuhi kebutuhan istri dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami 

istri masih berjalan. Saat suami memenuhi kewajibannya, maka istri wajib taat 

kepada suami. Saat hubungan perkawinan putus antara suami dan istri dalam 

segala bentuknya. 

Maka dari itu istri yang ditalak raj’i sebelum menyelesaikan iddahnya, 

wajib diberi nafkah dari suaminya. Begitu juga berlaku pada istri yang ditalak 

ba’in dan sedang menjalani masa iddahnya. Serta istri yang dalam keadaan hamil 

maka harus diberi nafkah sampai ia melahirkan. Terkait itu istri yang sedang 

menjalani masa iddah belum boleh menikah dengan orang lain karena hubungan 

antara suami istri tersebut belum putus, dengan demikian istri masih berhak 

mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Pihak yang menjalani iddah tersebut 

adalah perempuan yang bercerai dari suamiya dalam bentuk apapun, cerai hidup 

maupun mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak wajib menjalani 

masa iddah tersebut. Sedangkan mut’ah wajib diberikan suami kepada mantan 

istrinya sewaktu dia menceraikannya. Banyaknya mut’ah didasarkan keiklhasan 

keduanya dengan mempertimbangkan keadaan suami istri. Selain itu ada 

beberapa akibat hukum dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU 

Perkawinan, sebagai berikut:30 

a. Baik bapak atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi 

keputusannya. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan 

                                                           
30Abul A‟la Al-Maududi dan Fazl Ahmed, Pedoman Perkawinan Dalam Islam, h.57. 
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tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan 

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 

istri. 

Memperhatikan substansial Pasal 41 UU Perkawinan tersebut, maka dapat 

ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan 

mantan suami/istri. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar bekas istri yang telah 

diceraikan suaminya, jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi 

kebutuhan hidupnya sendiri. 

Pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa “Pengadilan dilarang menolak 

untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan 

dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 

memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan itu menegaskan bahwa hakim dalam 

memutus perkara tidak saja berdasarkan hukum-hukum yang ada tetapi harus 

menciptakan dan menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada ajaran hukum Islam seorang hakim 

juga diposisikan sebagai mujtahid (orang yang berijtihad), yang harus 

mengambil kesimpulan dari hukum yang wajib diterapkan ketika tidak ada nash 

(sesuatu hal yang tampak).31 

Hak ex officio yang diberikan pada hakim Pengadilan Agama, merupakan 

lex specialis dari asas peradilan perdata yang melarang hakim menjatuhkan 

putusan atas hal yang tidak dituntut, atau memberikan lebih dari yang diminta, 

                                                           
31A. Sholihul, Undang - Undang Perkawinan: dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, 

(Yogjakarta: Rona Publishing, 2012), h. 138. 
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sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Ketentuan ini 

dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil agar mantan istri yang 

diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

Permohonan rekonvensi yang diajukan istri sebagai pihak termohon dalam 

perkara cerai talak diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan hukum. Hal ini 

didasarkan pada Pasal 136 ayat (2) KHI jo Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 

1975, yang berbunyi “Selama berlangsung gugatan perceraian atas permohonan 

penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang 

harus ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin 

pemeliharaan dan pendidikan anak, dan menetukan hal-hal yang perlu untuk 

menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama”32 

Besarnya nafkah yang dikabulkan tergantung pada faktor permintaan istri 

dan pertimbangan suami dalam memenuhinya, yang terpenting nafkah tersebut 

tidak terlalu sedikit, karena akan menyengsarakan istri namun juga tidak terlalu 

banyak karena akan menyusahkan suami. Hakim tidak akan membebani para 

pihak diluar batas kemampuannya. Disamping pertimbangan antara suami dan 

istri, juga mempertimbangkan lokasi tempat tinggal istri selama masa iddahnya 

nanti, sebab nafkah merupakan belanja hidup dan biaya yang dikeluarkan di 

suatu tempat akan berbeda dengan tempat lainnya. Sehingga keadaan dan 

kebiasaan yang berlaku di masyarakat menjadi faktor pertimbangan. Karena 

Allah SWT tidak akan membebani manusia diluar batas kesanggupannya, 

sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi 

“Allah tidak akan membebani manusia kecuali sebatas kemampuannya”.  

                                                           
32A. Sholihul, Undang - Undang Perkawinan: dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, h.142. 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian empiris adalah jenis penelitian yang dipakai pada 

penelitian ini, penelitian yang diharuskan untuk berhadapan langsung 

dengan objek penelitian, dikarenakan kebanyakan masyarakat percaya 

terhadap sesuatu yang dapat mereka lihat secara langsung dan nyata. 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang mengkaji ketentuan 

hukum yang berlaku serta mengkaji apa kenyataan dan apa yang terjadi 

sebenarnya secara langsung di lapangan, dengan maksud menemukan 

fakta-fakta yang dijadikan dat penelitian yang kemudian data tersebut 

dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju 

pada penyelesaian masalah. 

2. Lokasi Penelitian 

Demi memperoleh data dan informasi yang di butuhkan dalam 

penyusunan skripsi ini, maka penulis menetapkan lokasi penelitian di 

lakukan pada Pengadilan Agama Sinjai. Alasan penulis mengambil 

lokasi penelitian tersebut karena banyaknya kasus penelantaran hak anak 

yang terjadi di Kabupaten Sinjai yang kerap kali tidak terlihat oleh 

pemerintah.  

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah 

pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara 

menelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan 
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perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.33  

C. Sumber Data Penelitian 

1. Data Primer atau data dasar (Primary data atau Besic data) yaitu data 

yang diperoleh langsung dari sumber pertama.34 yakni melakukan 

wawancara langsung pada pihak yang terkait langsung dengan judul ini 

yakni Hakim, Panitera Pengadilan Agama. 

2. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara/dihasilkan pihak lain atau digunakan 

oleh lembaga lainnya bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat 

dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder ini memiliki 

beberapa sifat yaitu: 

a. Data sekunder bersifat primer, yaitu segala sumber yang diutamakan, 

seperti:  Undang-Undang. 

b. Data sekunder bersifat literasi, yang meliputi: Hasil penelitian, Jurnal, 

dan Skripsi. 

c. Data sekunder bersifat tersier, yaitu data yang bersifat pelengkap, 

seperti: Website.    

D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

melakukan penelitian ini adalah: 

1. Observasi, Observasi ini merupakan pengamatan mengenai kegiatan-

kegiatan dalam keseharian secara langsung. Di dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode observasi partisipasi, yang artinya metode 

                                                           
33Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia Press, 1986), h. 51. 

34Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Depok: Raja Wali 

Pers, 2018), h. 31. 
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pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian 

informan. 

2. Wawancara, adalah suatu kejadian atau suatu proses hubungan interaksi 

timbal balik antara satu orang dengan orang lainnya untuk saling bertukar 

informasi melalui komunikasi secara langsung ataupun menggunakan 

bantuan dari kecanggihan alat teknologi seperti di zaman saat ini.. 

3. Dokumen yang dimaksud dalam hal ini yaitu audio visual dengan 

merekamnya baik suara dan gambar serta lain sebagainya ketika melakukan 

penelitian. 

E. Teknik Pengelolaan Data 

1. Olah Data 

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data Kualitatif 

artinya mendeskripsikan data dalam bentuk aturan, urutan, logika, kalimat 

yang tidak tumpang tindih dan efektif untuk mendorong pemahaman dan 

interpretasi data. 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengelompokan 

data ke dalam pola, kategori, dan unit uraian dasar, sehingga tema dapat 

ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja. Oleh karena itu, tujuan dari 

analisis data adalah untuk mengatur data yang telah diperoleh. Setelah 

mengumpulkan data dari lapangan dengan menggunakan metode 

pengumpulan data di atas, penulis akan menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif untuk mengelola dan menganalisis data.35

                                                           

35Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Ed. Rev, Jakarta: Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 248. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sinjai 

Pengadilan Agama Sinjai dibeuntuk berdasarkan penetapan Menteri 

Agama Nomor 05 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958 maka Pengadilan 

Agama / Mahkamah Syar'iyah terbeuntuk di Sinjai sebagai Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan 

Pengadilan Agama / Makmah Syar'iyah di daerah Luar Jawa - Madura. 

Jadi soal tanggal 1 Maret 1958 kegiatan masalah perceraian 

Mawarits ditentukan di Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Sinjai 

yang berkedudukan di Kota Kabupaten Sinjai, yang wilayah Yuridiksinya 

adalah Kabupaten Sinjai Keseluruhan, jadi dengan demikian maka 

berwenang dan fungsi Qadhi-Qadhi tersebut tidak ada lagi. 

Sejarah (lengkap termasuk daerah hukum) Pembentukan Daerah Tk. 

II Sinjai. Kabupaten Daerah Tk. II Sinjai sebelum memasuki periode 

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah berstatus sebagai suatu 

onderafduling yang pada waktu itu berada di bawah Afdeeling Bonthain. 

Afdeeling Bonthain dikepalai oleh seorang Assisten Resindent 

membawahi empat buah Wilayah onderafdeeling yang masing-masing 

dikepalai oleh seorang contreleur. 

Agaknya bentuk dan susunan organisasi pemerintah yang 

berlangsung sampai pendudukan tentara Jepang di Indonesia. Setelah 

memasuki periode Proklamasi Kemerdekaan, khususnya periode Negara 

Kesatuan, beberapa ketentuan dan atau peraturan-peraturan undangan yang 
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dikeluarkan oleh Pemerintah yang ada lingkungannya dengan perubahan 

struktural Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan. 

Kewedanaan Sinjai pada waktu itu diperintahkan oleh seorang 

Kepala Pemerintah Negeri, yang pada waktu berstatus sebagai 

Onderafdeeling diperintah oleh seorang Kontroleur. Dibawah Kewedanaan 

ini terdapat Distrik yang dipimpin oleh seorang Kepala Distrik bentuk dan 

susunan Organisasi yang didasarkan pada Undang-Undang No.29 tahun 

1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi diketahui bahwa 

lahirnya Undang-Undang No.29 tahun 1959 tentang Pokok- Pokok 

Pemerintah Daerah yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 18 Januari 

1957. 

Selanjutnya untuk Ketua Kabupaten Daerah Tk. II Sinjai sebagai 

suatu daerah Otonom yang berhak dan berkewajiban untuk membiayai dan 

mengatur tangganya sendiri, oleh Menteri Dalam Negeri telah menunjuk 

dan mengangkat Abdul Latief (Walikota Purnairawan TNI / AD), yang 

dilantik pada tanggal 1 Februari 1960 sebagai Bupati Kepala Daerah 

Tingkat II Sinjai yang pertama. Dengan demikian maka tanggal 1 Februari 

1960, merupakan hari jadi Kabupaten Daerah Tk. II Sinjai sebagai suatu 

daerah Otonom yang berdiri sendiri Tiap-tiap wilayah gemenschap tersebut 

dipimpin oleh seorang Kepala Adat gemenschap yang disebut Aru atau 

dengan gelar Puatta yang menguasai beberapa wilayah yang disebut 

Compexen. Tiap-tiap kampung Compexen dikepalai oleh seorang Kepala 

Kampung yang bergelar Arung bias juga disebut Gella, Kepala atau 

Karaeng. Didalam Setiap wilayah Adat gemenschap tersebut atau didalam 

Pemerintah seorang Aru tersebut didampingi oleh seorang Qadhi 

(Pemangku Agama) yang mengurusi soal-soal Agama / Keagamaan, seperti 
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masalah Munakahat, Mawarist dan lain-lain, sedangkan berwenang Qadhi-

Qadhi tersebut (Yudiriksinya) terbatas pada wilayah pemerintahan Aru 

tersebut. 

Pelaksanaan perkawinan pada waktu itu cukup dilaksanakan oleh 

Imam saja sebagai pemangku Agama yang mendampingi Kepala 

Perusahaan (Arung) tanpa adanya pencatatan-pencatatan terlebih dahulu 

untuk itu. 

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Sinjai 

1) Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang 

diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UndangUndang 

No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 49, 50 dan Pasal 52 

A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama 

2) Menyelenggarakan administrasi Peradilan dan administrasi umum 

Perkantoran. 

3) Mengadakan pelayanan kepada masyarakat dan tugas pelayanan umum 

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Fungsi pengadilan agama Sinjai 

1) Fungsi Peradilan: Melayani masyarakat pencari keadilan sesuai dengan 

tugas dan wewenang Peradilan. 

2) Fungsi Nasihat: Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat 

tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya 

apabila diminta 

3) Fungsi Administratif dan Pengawasan: Menjalankan administrasi perkara 

dan administrasi umum, serta melaksanakan fungsi pengawasan terhadap 

keduanya oleh pimpinan. 
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2. Visi dan Misi 

"Terwujudnya Pengadilan Agama Sinjai yang agung". 

Misi 

a. Menjaga kemandirian agama Sinjai. 

b. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan bagi 

pencari keadilan. 

c. Peningkatan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap 

kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Sinjai. 

d. Transparansi dan transparansi pemandangan agama Sinjai. 

e. Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan 

perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang dilaksanakan serta 

pengawasan yang terkendali. 

3. Statistik Data Cerai Gugat di Kabupaten Sinjai 

Data Cerai Gugat Tahun 2022 

No Bulan Diterima Diputus 

1 Januari 78 17 

2 Februari 36 24 

3 Maret 50 21 

4 April 36 24 

5 Mei 78 44 

6 Juni 61 37 

7 Juli 59 35 

8 Agustus 94 59 
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9 September 68 32 

10 Oktober 71 37 

11 November 60 45 

Jumlah 454 297 

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan tingginya angka perceraian yang ada di 

Pnegadilan Agama Sinjai yaitu Sebanyak 454 kasus dan yang di putus oleh 

Pengadilan Agama Sinjai adalah 297. 

B. Jaminan Pemenuhan Hak Anak Pasca Pembubaran Perkawinan Orang Tua 

Di Pengadilan Agama Sinjai 

Perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan 

melindungi. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana 

telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan anak Pasal 1 butir angka 2 di tentukan bahwa: ”Perlindungan 

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi”. 

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak di luar kawin ini, 

kalau dilihat di dalam Pembukaan UUD-RI 1945 pada alenia ke empat 

disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi 

segenap bangsa Indonesia. Frase “Segenap Bangsa Indonesia” berarti 

mencakup seluruh anak termasuk pula di dalamnya anak luar kawin. 

perlindungan hukum bagi anak luar kawin ini melalui peraturan perundang-

undangan dan tindakan-tindakan yang bertujuan melindungi pihak yang lemah 
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akan menempatkan anak luar kawin ini pada kedudukan yang layak sebagai 

manusia. 

Dalam kedudukannya yang lemah ini, anak luar kawin wajib 

mendapatkan perlindungan dari pemerintah baik perlindungan yang bersifat 

preventif maupun perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum 

yang bersifat preventif dimaksudkan bahwa hak-hak keperdataan anak luar 

kawin di jamin kepastian dan perlindungan hukumnya terhadap hak-hak 

normatifnya seperti hak-hak keperdataan termasuk hak untuk mewaris dari 

ayah biologisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 

perlindungan hukum represif, akan dikaji/ditelaah tentang kasus putusan 

pengadilan yang berkenaan dengan kepastian hukum mengenai hakekat 

kedudukan hukum anak luar kawin beserta hak-hak keperdataannya setelah 

dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

tanggal 17 Februari 2012. 

Adapun yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berumur 

di bawah 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 Angka 26 Undang-undang Nomor 

13 Tahun 2003). Pengertian tentang Anak di dalam beberapa Peraturan 

Perundang-undangan terjadi inkonsistensi, karena memberikan batasan tentang 

anak di lihat dari umur menunjukkan adanya perbedaan, yaitu di antaranya di 

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah 

dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

dijelaskan bahwa batas usia anak adalah dibawah atau belum berusia 18 tahun, 

termasuk mereka yang masih dalam kandungan; sedangkan di dalam Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak batas usia anak 

adalah 21 tahun atau belum pernah kawin; dan hal ini sejalan dengan ketentuan 

di dalam KUHPerdata. 
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Konsep anak yang dimaksud ialah anak dalam arti “Persoon” yang 

mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya sebagaimana yang 

telah diatur di dalam ketentuan Pasal 45 Jo Pasal 46 Undang-undang 

perkawinan yang menciptakan adanya hak dan kewajiban secara bertimbal 

balik antara anak dengan orang tua dan orang tua dengan anak. Menurut Pasal 

42 UU perkawinan, adapun yang di maksud dengan anak yang sah adalah anak 

yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; sedangkan 

mengenai pengertian anak luar kawin tidak di atur secara jelas, namun dari 

ketentuan Pasal 42 tersebut berdasarkan Logika Argumentum a Contrario anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan disebut sebagai anak luar kawin. 

Hakekat hukum keperdataan khususnya yang menyangkut status 

hukum anak luar kawin beserta hak-hak keperdataannya seperti hak waris 

sudah semestinya ditujukan untuk melindungi anak-anak yang lahir dari 

perkawinan, bukan saja memberikan perlindungan kepada anak sah namun 

anak luar kawin pun sepatutnya diakui keberadaannya, namun di dalam 

kenyataannya anak luar kawin selalu mendapat perlakuan yang diskriminatif. 

Bentuk kewajiban orang tua kepada anak akibat perceraian keduanya 

untuk memenuhi hak-haknya juga bisa disesuaikan dengan mengacu UU 

No.23/2002 Jo. UU No.34/2014 sesuai Pasal 14 ayat (1) dan (2), yang berbunyi 

sebagai berikut: 

Dalam hal terjadi pemisahan, yakni pemisahan yang bertujuan untuk 

kebaikan anak, yang telah dipertimbangkan oleh aturan hukum yang berlaku, 

anak tetap berhak: Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap 

dengan kedua orang tuanya, Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, 

pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang 
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tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, Memperoleeh 

pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan Memperoleh hak anak lainnya. 

Pengasuhan bersama juga disertai nafkah. Bagaimanapun keadaanya, 

orang tua wajib menafkahi anaknya, maupun mereka (orang tua) sudah bercerai 

dengan suami / istrinya. Baik nafkah untuk kebutuhan sehari-hari misalkan, 

makan, minum, pakaian, tempat tinggalnya, Kemudian nafkah pendidikan 

untuk anak, dan juga nafkah untuk kesehatan anak. Ketika orang tua bercerai 

semua kebutuhan anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua sampai anak 

tersebut mampu hidup dengan mengandalkan dirinya sendiri. Dan jika 

disangkutpautkan dengan kewenangan Pengadilan untuk membantu menuntut 

pihak yang dianggap tidak bertanggung jawab terhadap anak maka harus 

disertakan di dalam petitum mengenai hadanah. Jika tidak, maka majelis hakim 

tidak berwenang untuk membahas ke ranah tersebut. Karena sikap hakim 

adalah pasif, sehingga jika masalah hadanah tidak disertakan dalam petitum 

gugatan, maka hakim hanya memberi nasihat tanpa memperpanjang untuk 

membahas masalah hadanah tersebut meskipun jabatan hakim bisa melakukan 

ex-officio untuk memberikan hukuman terhadap penggugat atau tergugat, 

maupun termohon ataupun pemohon jika mengenai perceraian, akan tetapi ex-

officio hakim tersebut hanya berlaku untuk nafkah istri, seperti nafkah iddah 

dan mut’ah. 

Penjelasan tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 41 huruf (c) UU No. 

1/1974, yang menyatakan: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami 

untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban 

bagi bekas istri.” Pasal tersebut Ahmad merupakan dasar hukum mengenai ex-

officio hakim. Selain pasal tersebut, ketentuan hukum mengenai hak ex officio 

hakim juga diatur dalam Pasal 149 ayat (1 sampai 4) Kompilasi Hukum Islam 
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(KHI), Kemudian dalam Pasal 152 KHI juga dijadikan sebagai pedoman untuk 

hakim dalam menerapkan hak ex officio nya, yaitu mengenai nafkah iddah 

yang diberikan kepada mantan istri setelah perceraian, pasal tersebut berbunyi: 

“Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami kecuali ia 

nusyuz”. Selain pasal-pasal tersebut, pedoman hakim dalam menerapkan hak 

ex-officio juga terdapat dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 

KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. 

Masih banyak sekali orang tua yang telah bercerai melalaikan tanggung 

jawabnya sebagai seorang pemelihara anak. Hal ini sangat bertentangan 

dengan adanya UU Perlindungan Anak yang terdapat pada pasal 14. Pasal ini 

mengatur sangat rinci terkait hak-hak anak serta bentuk tanggung jawab orang 

tua terhadap anak pasca perceraian. 

Temuan pada penelitian ini menemukan bahwa bentuk tanggung jawab 

orang tua terhadap anak setelah perceraian terjadi masih belum bisa 

diaplikasikan secara maksimal. Sementara, produk hukum yang mengatur 

perihal ini cukup kompleks. Hal ini sangatlah tidak relevan antara produk 

hukum yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur diantara 

bentuk kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan temuan 

dalam penelitian ini. Hal ini dilihat dari banyaknya sampel yang masih belum 

bisa melaksanakan bentuk kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya. 

Dapat diketahui bahwa kewajiban orang tua kepada anak harus tetap 

dipenuhi meskipun mereka telah bercerai dengan pasangan mereka. Hal ini 

dilakukan hingga sampai saat anak tersebut telah mampu mengandalkan 

dirinya sendiri untuk kehidupan mereka. Maka jika anak tersebut belum 

mampu hidup dengan dirinya sendiri maka tanggung jawab tersebut tetap harus 
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di tanggung oleh kedua orang tuanya. Pemenuhan hak-hak tersebut sesuai 

dengan yang telah diamantkan dalam UU No.23/2022 Jo. UU No. 35/2014 

Pasal 14 ayat (1 dan 2). 

Pemenuhan hak-hak tersebut meliputi; hak bertemu bebas dengan 

orang tua, sehingga sudah sangat jelas bahwa anak harus tetap bertemu dengan 

orang tuanya tanpa ada larangan dari siapapun, Hak nafkah, hak nafkah ini 

menjadi hal yang paling penting untuk dipenuhi dari keduanya. Karena nafkah 

merupakan hal yang paling utama dan diperlukan untuk memenuhi kehidupan 

anak seperti sandang, pangan, dan papan untuk mereka, hak mendapatkan 

pengasuhan dan pengawasan dari orang tua, pengasuhan dari orang tua pasca 

bercerai bisa dengan cara yang bervariasi. Hal ini dapat disepakati oleh kedua 

belah pihak. Sehingga ketika terjadi perceraian keduanya masih tetap harus 

mengasuh anak mereka dan tetap memberi pengawasan penuh kepada anak 

mereka agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan; Selain itu 

pemenuhan untuk pendidikan dan kesehatan, kedua hal tersebut tidak bisa 

diabaikan begitu saja, kedua orang tua harus ikut andil dalam memenuhinya. 

Hal ini perlu dilakukan agar tidak membebankan salah satu pihak saja dan 

dikhawatirkan pihak tersebut tidak dapat memenuhinya. 

Pemenuhan hak anak dalam pengaturan Undang-Undang Perlindungan 

Anak dapat direlevansikan dengan nilai-nilai Islam yang dalam konsep 

pengasuhan anak penuh dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi harkat dan 

martabat anak hal ini sangatlah relevan. Dalam bentuk kewajiban orang tua 

pun, Undang-Undang ini sangatlah relevan dengan nilai-nilai islam dalam 

menentukan kewajiban orang tua terhadap anak baik sebelum ada pemisahan 

atau sesudah ada pemisahan. 
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Konsepsi tentang bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca 

perceraian telah diatur sedemikian lengkap, baik dalam lingkup hukum positif 

yaitu UU No. 35/2014 Jo. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak ataupun 

dalam konsepsi hukum islam. Relevansi dari keduanya sudah sangat relevan. 

Namun dalam penerapan, konsepsi keduanya masih belum dapat 

diejewantahkan secara maksimal. Hal ini tentunya sangat riskan, karena kedua 

produk hukum ini ditujukan agar hak-hak anak dapat dilaksanakan dan 

dijunjung tinggi oleh pihak-pihak terkait atau orang tua lebih khususnya. 

Anak yang dikatakan terlantar bukan disebabkan karena salah satu dari 

orang tua anak tersebut telah tiada. Terlantar dapat dimaksudkan apabila hak-

hak yang dimiliki anak seperti mendapatkan kasih sayang, mendapatkan 

kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan tidak 

terpenuhi karena suatu alasan dari kedua orang tua tersebut seperti kelalaian, 

ketidakmengertian orang tua, karena ketidakmampuan orang tua, ataupun 

karena permasalahan ekonomi keluarga. Orang tua tidak melaksanakan 

kewajiban alimentasi termasuk melakukan penelantaran terhadap anak. 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesahteraan Anak, anak 

terlantar didefinisikan sebagai anak yang karena suatu sebab orang tuanya 

melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi 

dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pemeliharaan anak 

(Alimentasi) adalah kewajiban memberikan nafkah / pemeliharaan. Kewajiban 

ini timbul dari dari adanya hubungan perkawinan maupun setelah orang tua 

bercerai. Upaya hukum perlindungan anak dapat dikaitkan dengan 

perlindungan anak yang bersifat yuridis yaitu bidang hukum public dan bidang 

hukum keperdataan. Upaya penyelesaian hak anak terhadap orang tua yang 

tidak melaksanakan kewajiban alimentasi secara kajian teoritis dapat dilakukan 
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melalui pengadilan atau litigasi dan di luar pengadilan di Indonesia belum ada. 

Upaya litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan 

sedangkan Non-Litigasi adalah penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan 

dengan cara penyelesaian alternatif. karena pada dasarnya suami adalah kepala 

keluarga yang berkewajiban menafkahi anak dan istrinya. Mengenai 

pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pemeliharaan dan 

biaya pendidikan adalah menjadi tanggung jawab bapaknya. Dalam hal 

terjadinya perceraian antara suami istri, secara hukum hubungan mereka putus 

sebagai suami istri. Tapi sebaliknya mengenai hubungan hukum dengan anak-

anak mereka tidaklah putus walaupun mereka telah bercerai, artinya orangtua 

itu tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak yang ditinggalkan. 

Upaya hukum pelaksanaan kewajiban alimentasi oleh orang tua yang telah 

bercerai dengan cara melakukan eksekusi agar melaksanakan putusan hakim 

yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi yang dilaksanakan adalah 

eksekusi pembayaran uang, eksekusi dilaksanakan oleh pihak Pengadilan. 

Penyelesaian perkara di jalur Pengadilan dapat menimbulkan hubungan yang 

tidak baik jika keputusan tersebut berupa “menang atau kalah (win-loose)”. 

Pada dasarnya kasus keluarga merupakan masalah bersama diantara yang 

bersangkutan tidak ada yang “menang” dalam penyelesaian permasalahan 

mengenai hak anak. Hal ini dikarenakan kedua orangtua sama-sama 

bertanggungjawab terhadap hak-hak anak yang tidak terpenuhi. Hal ini sesuai 

dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini dipikul selama perkawinan berlangsung 

maupun telah putus perkawinan atau bercerai. Dibentuknya Badan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan atau Non-litigasi di bidang hukum 
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keluarga dapat memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan keluarga 

khususnya kewajiban alimentasi yang tidak dilaksanakan oleh orangtua dan 

menyangkut hak-hak anak. Agar putusan tersebut bersifat final dan mempunyai 

kekuatan hukum tetap dan mengikat sehingga dapat disegerakan dalam 

eksekusi.  

Maka atas permintaan orang Dewan Perwalian atau atas tuntutan 

Jawatan Kejaksaan, bolehlah ia dibebaskan dari kekuasaan orang tuanya, baik 

terhadap sekalian anak, maupun terhadap seorang atau lebih dari anak-anak itu. 

Didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara garis besarnya mengatur 

tentang perkawinan dan anak yang sah akibat lahir dari perkawinan yang 

dicatat dan tidak dicatat, sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam 

khususnya mengatur ketentuan-ketentuan sahnya perkawinan secara Islam 

meskipun tidak didaftarkan ke pencatatan perkawinan. Akan tetapi hak dan 

kewajiban antara orang tua dan anak tidak akan pernah lepas, meskipun 

perkawinan orang tuanya telah berpisah. Dan di dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata sendiri, perkawinan dipandang hanya dalam hubungan-

hubungan keperdataan artinya bahwa suatu perkawinan itu hanya mempunyai 

hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan 

diri dalam suatu ikatan perkawinan. Sedangkan tujuan dari perkawinan itu 

sendiri tidak disebutkan dalam KUHPerdata. Sementara Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak lebih menekankan pada perlindungan 

anak tersebut supaya orang tua didalam menjalankan kewajibannya, anak 

memperoleh jaminan pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh 

kembang, perlindungan dan partisipasi anak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan 
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bahwa bapak bertanggungjawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang 

diperlukan si anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi 

kewajiban tersebut, Pengadilan Agama dapat menetukan bahwa ibu ikut 

memikul biaya dimaksud. Bagaimanapun pemeliharaan anak merupakan 

kewajiban kedua orang tua, oleh karenanya setiap orang tua tidak bisa 

melepaskan tanggung jawabnya begitu saja, sebab baik buruknya sifat dan 

kelakuan anak-anak, sepenuhnya tergantung baik buruknya pendidikan yang 

diberikan oleh kedua orang tuanya. Mengingat pentinganya pemeliharaan anak 

agar hidup dan pendidikan mereka tidak terlantar, Undang-undang menentukan 

agar bapak sepenuhnya dapat menanggung pembiayaan anak anaknya 

termasuk biaya pendidikan. 

Apabila ternyata si bapak tidak dapat memenuhinya, ibu dapat memikul 

biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut melalui suatu 

penetapan Pengadilan. Dengan demikian tanggungjawab pemeliharaan berada 

di bawah kewenangan ibu anak-anak tersebut. Di samping itu Undang-undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga mengisyaratkan seperti Pasal 49, Pasal 

105 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 319a Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata dan Pasal 30 Undang-undang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal ini 

membuka jalan bagi Hukum Pengadilan Agama untuk menghukum suami isteri 

atau keduanya, agar melepaskan kekuasaan mereka terhadap anaknya. Akan 

tetapi pencabutan kekuasaan tersebut tidak berpengaruh terhadap hak seorang 

bapak untuk menjadi wali nikah. Terkait itu orang tua tetap mempunyai 

kewajiban mendidik dan merawat anak hingga ia mengerti akan 

kemaslahatannya sendiri. Mendapatkan nafkah dari bapaknya. Anak wanita 

walaupun sudah dewasa, tetapi belum kawin dan tidak mampu, berhak 

mendapat nafkah dari orang tuanya yang mampu. Saat bapak dalam 
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kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajiban membiayai pemeliharaan 

dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut 

memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu. 

Ketentuan dalam substansi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang Ayah kepada 

anaknya tidak dapat gugur meskipun antara keduanya sudah bercerai, ataupun 

sudah menikah lagi. Kemudian dapat juga dipahami bahwa ketika anak masih 

belum baligh, maka pemeliharaan anak merupakan hak ibu, namun biaya 

menjadi tanggungan oleh ayahnya. Dengan demikian meskipun usia anak 

belum baligh dan pemeliharaannya berada dalam otoritas ibu, akan tetapi 

segala yang menyangkut biaya sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab 

Ayahnya. 

Orang tua ayah jika melalaikan kewajibannya untuk menafkahi 

anaknya, maka disebut dengan penelantaran, maka dapat dituntut secara pidana 

sebagaimana ditegaskan dalam BAB XIA Larangan Pasal 76B “Setiap orang 

dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak 

dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran Dan dalam Pasal 77B 

menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah)”. Serinci itu Undang-undang yang mengatur dan tentang kewajiban 

orang tua yang akan dapat dalam sebagai pemenuhan nafkah bagi anak akibat 

perceraian tersebut, menurut penulis hal tersebut ini yang akan sudah sampai 

pada ranah penelantaran bagi anak Pasal 76B yang akan dilakukan oleh 

ayahnya tersebut dan karena tidak memberikan nafkah kepada anak maka 

dengan ketentuan pidana yang bisa dan dapat diatur dalam Pasal 77B Undang-
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undang No 35 tahun 2014 tersebut. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menegaskan 

bahwa “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena 

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau 

pemeliharaan kepada orang tersebut”. Dengan demikian jika pasal ini dikaitkan 

dengan Pasal 41 huruf (b) UU Dengan memahami lebih mendalam berbagai 

peraturan perundangan yang memberikan jaminan hukum terhadap 

terpenuhinya hak-hak anak terutama terhadap anak-anak yang menjadi korban 

perceraian orang tuanya sebagaimana tersebut diatas, maka orang tua dapat 

dituntut secara pidana bila melalaikan kewajiban memberikan nafkah kepada 

anak walaupun sudah bercerai anak tetap menjadi kewajiban dan prioritas 

untuk mendapatkan hak-haknya. 

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para 

narasumber mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua: 

Tabel I 

Rekap Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama 

Jenis 

Cerai 

Alasan Cerai Putusan Hak 

Anak 

Pelaksanaan Alasan 

Cerai 

Gugat 

Terjadi 

pertengkaran 

dan perselisihan 

terus menerus. 

Terpenuhinya 

biaya 

pemeliharaan 

anak setiap 

bulannya. 

Sesuai 

putusan, 

mantan suami 

tetap berperan 

sebagai bapak 

dan memenuhi 

segala hak-hak 

anaknya 

Mantan suami 

masih 

menunjukkan 

kepeduliannya 

terhadap anak 

mereka, dengan 

menanyakan 

kabar dan 

melaksanakan 

tanggung jawab 
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sebagai bapak 

yang 

memberikan 

nafkah. 

Cerai 

Gugat 

Sudah tidak ada 

kecocokan dan 

sering terjadi 

perselisihan. 

Hak asuh anak 

diberikan 

kepada 

bapaknya, 

sehingga anak 

mendapatkan 

kasih sayang, 

perhatian, serta 

dipenuhinya 

biaya hidup 

anak. 

Tidak sesuai 

putusan, 

mantan suami 

sudah tidak 

peduli dengan 

anaknya lagi. 

Mantan 

suaminya masih 

bertanggung 

jawab dalam 

membesarkan 

dan merawat 

anak mereka, 

meskipun sudah 

berpisah. 

Cerai 

Gugat 

Terjadi 

perselisihan dan 

pertengkaran 

terus menerus. 

Mendapatkan 

nafkah setiap 

bulannya 

dengan jumlah 

sesuai dalam 

putusan 

Tidak sesuai 

putusan, 

mantan suami 

sudah tidak 

peduli. 

Karena merasa 

anaknya sudah 

diasuh oleh 

ibunya, sehingga 

segala 

kebutuhannya 

sudah terpenuhi 

dengan baik. 

Cerai 

Gugat 

Permasalahan 

ekonomi yang 

memicu 

pertengkaran 

terus menerus. 

Terpenuhinya 

hak anak secara 

materiil yang 

berupa 

pemberian 

biaya hidup, 

dan nonmateriil 

yang berupa 

kehadiran 

seorang bapak. 

Tidak sesuai 

putusan, 

mantan suami 

mengabaikan 

segala bentuk 

tanggung 

jawabnya. 

Tanggung jawab 

tidak 

dilaksanakan 

sejak sebelum 

bercerai, dan 

pergi begitu saja. 

Cerai 

Gugat 

Permasalahan 

ekonomi dan 

suami tidak 

bertanggung 

jawab. 

Bertanggung 

jawab atas 

nafkah dan 

memenuhi 

Tidak sesuai 

putusan, 

mantan suami 

sudah tidak 

peduli. 

Tanggung jawab 

tidak 

dilaksanakan 

sejak sebelum 
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kebutuhan 

hidup anak 

bercerai, dan 

pergi begitu saja. 

Cerai 

Gugat 

Permasalahan 

ekonomi, 

karena suami 

tidak mau 

bekerja. 

Hak anak secara 

materiil, anak 

seharusnya 

mendapatkan 

nafkah dari 

bapaknya. 

Sedangkan 

yang secara 

non-materiil, 

anak 

seharusnya 

tetap 

mendapatkan 

kasih sayang  

dari seorang 

bapak. 

Tidak sesuai 

putusan 

suami, sudah 

tidak peduli 

dan pergi dari 

rumah. 

Tidak sesuai 

putusan suami, 

sudah tidak 

peduli dan pergi 

dari rumah. 

Cerai 

Gugat 

Suami tidak 

mau bekerja dan 

hanya bermalas-

malasan 

dirumah saja, 

serta sering 

terjadi 

pertengkaran 

terus menerus. 

Dan berakhir 

pada suaminya 

pulang ke 

kampung 

halamannya di 

Soppeng 

Hak anak secara 

nonmateriil 

yaitu diasuh dan 

dirawat oleh 

bapaknya, serta 

dipenuhi juga 

hak anak secara 

materiilnya. 

Tidak sesuai 

putusan, 

suami sudah 

menunjukkan 

ketidakpeduli 

annya sejak 

sebelum 

bercerai. 

Tidak diasuh 

dan dirawat 

dengan baik, 

sampai anak 

mereka berhenti 

sekolah. Pada 

akhirnya, 

anaknya 

dikembalikan ke 

responden 

Sumber data: Pengadilan Agama Sinjai Tahun 202236 

 

                                                           
36Hakim Pengadilan Agama Sinjai, Wawancara, Tanggal 28 Desember 2022. 
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Berdasarkan uraian data hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui 

bahwa dari 7 (tujuh) kasus cerasi gugat, hanya 1 (Satu) Ayah yang setelah 

adanya perceraian, hak anak mereka tetap diberikan secara rutin setiap 

bulannya oleh bapaknya. Selain itu, sisanya yaitu sejumlah 6 (enam) responden 

mengatakan bahwa dalam hal pemberian nafkah kepada anak tidak selalu dapat 

dipenuhi dengan baik, bahkan ada juga yang tidak diberikan nafkah sama sekali 

setelah mereka bercerai. Hal itu di karenakan masalah ekonomi dan 

ketidakpedulian oleh mantan suami. 

Tabel II 

Rekap Hasil Wawancara Panitera Pengadilan Agama 

Jenis 

Cerai 

Alasan Cerai Putusan Hak 

Anak 

Pelaksanaan Alasan 

Cerai 

Talak 

Terjadi 

perselisihan 

terus menerus 

yang 

mengakibatkan 

mereka pisah 

rumah dan tidak 

berkomunikasi 

satu sama lain 

Anak 

seharusnya 

mendapatkan 

haknya secara 

materiil, 

sebagaimana 

yang telah 

ditetapkan 

dalam amar 

putusan. 

Tidak sesuai 

putusan, suami 

hanya 

mendiamkan 

dan tidak 

peduli. 

Mantan suami 

hanya 

menjalankan 

kewajibannya 

pada saat 

sebelum 

pembacaan ikrar 

talak, setelah itu 

tidak pernah 

dilaksanakan 

lagi. 

Cerai 

Talak 

Terjadi 

perselisihan 

yang 

mengakibatkan 

putusnya 

komunikasi 

sejak tahun 

2020 

Secara materiil, 

anak 

mendapatkan 

biaya hidup 

termasuk biaya 

sekolah dan 

lain-lain. Selain 

itu, anak juga 

berhak 

mendapatkan 

Tidak sesuai 

putusan, 

keadaan 

ekonomi 

mantan suami 

yang paspasan. 

Pendapatan 

mantan suami 

tiap bulannya 

tidak menentu, 

sehingga nafkah 

yang diberikan 

untuk anak 

jumlahnya tidak 

menentu dan 

tidak sesuai 
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perhatian dan 

kasih sayang 

dari kedua 

orang tuanya. 

dengan yang 

ditetapkan dalam 

amar putusan. 

Cerai 

Talak 

Terjadi 

perselisihan dan 

pertengkaran 

terus menerus. 

Hak asuh 

diberikan 

kepada 

responden, 

diberikan 

nafkah setiap 

bulan oleh 

bapaknya. 

Tidak sesuai 

putusan, 

mantan suami 

terkesan 

mengabaikan 

perintah dalam 

amar putusan 

pengadilan 

Hak anak berupa 

nafkah tidak 

diberikan secara 

rutin setiap 

bulannya. 

Cerai 

Talak 

Terjadi 

perselisihan dan 

pertengkaran 

terus menerus. 

Terpenuhinya 

hak anak secara 

materiil, yaitu 

berupa nafkah 

yang harus 

dipenuhi setiap 

bulannya 

Tidak sesuai 

putusan, sudah 

tidak ada 

komunikasi 

dengan 

mantan suami 

sejak sebelum 

bercerai. 

Keadaan 

ekonomi tidak 

memungkinka n 

untuk selalu 

memberikan 

nafkah dengan 

jumlah seperti 

yang telah 

ditetapkan dalam 

putusan 

Cerai 

Talak 

Terjadi 

perselisihan dan 

pertengkaran 

terus menerus, 

yang 

mengakibatkan 

pisah rumah. 

Anak 

mendapatkan 

hak-haknya 

berupa biaya 

hidup dan kasih 

sayang dari 

kedua orang 

tuanya. 

Tidak sesuai 

putusan, 

kondisi 

ekonomi 

mantan suami 

tidak menentu 

Kondisi 

perekonomian 

mantan suaminya 

yang tidak stabil, 

sehingga jumlah 

nafkah yang 

diberikan tidak 

tetap. 

Cerai 

Talak 

Permasalahan 

ekonomi dan 

pertengkaran 

terus menerus 

Memberikan 

nafkah anak 

setiap 

bulannya, 

diluar biaya 

pendidikan dan 

kesehatan 

Tidak sesuai 

putusan, 

mantan suami 

tidak mampu 

memenuhi 

kewajibannya 

Nafkah anak 

belum tentu 

diberikan setiap 

bulannya, karena 

pekerjaan 

mantan suaminya 

adalah seorang 

buruh harian 
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yang 

pendapatannya 

terkadang hanya 

bisa untuk 

memenuhi 

kebutuhannya 

sendiri. 

Cerai 

Talak 

Permasalahan 

ekonomi 

Melakukan 

pemenuhan 

nafkah anak 

sampai dewasa. 

Tidak sesuai 

putusan, 

mantan suami 

sudah tidak 

peduli lagi. 

Setelah resmi 

bercerai, 

langsung 

memilih pergi 

meninggalkan 

anak dan 

istrinya. 

Cerai 

Talak 

Sudah tidak ada 

lagi kecocokan 

dan terjadi 

pertengkaran 

terus menerus 

Anak 

mendapatkan 

nafkah dari 

bapaknya setiap 

bulan, dengan 

kenaikan 

jumlah anak 

mendapatkan 

nafkah dari 

bapaknya setiap 

bulan, dengan 

kenaikan 

jumlah. 

Tidak sesuai 

putusan, 

mantan suami 

mengabaikan 

perintah dalam 

putusan 

Merasa sudah 

berpisah dan 

tidak 

bertanggung 

jawab lagi 

terhadap 

anaknya, karena  

anaknya diasuh 

oleh ibunya. 

Cerai 

Talak 

Terjadi 

perselisihan dan 

pertengkaran 

terus menerus. 

Dipenuhi 

segala biaya 

hidup anak 

sampai dewasa 

Tidak sesuai 

putusan, 

mantan suami 

sudah tidak 

peduli dengan 

anaknya lagi. 

Nafkah tidak 

diberikan secara 

rutin setiap 

bulannya. 

Cerai 

Talak 

Sudah tidak ada 

lagi kecocokan. 

Selain secara 

materiil, anak 

berhak 

mendapatkan 

kasih sayang 

Tidak sesuai 

putusan, 

mantan suami 

sudah tidak 

Tanggung 

jawabnya 

mengenai 

pemeliharaan 

anak 
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dari kedua 

orang tuanya, 

sebagaimana 

mestinya. 

peduli dengan 

anaknya lagi. 

dilaksanakan 

dengan baik, 

sama seperti 

sebelum terjadi 

perceraian. 

Sumber data: Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2022.37 

Berdasarkan uraian data hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui 

bahwa dari 10 (Sepuluh) kasus cerai talak, semuanya tidak melakukan 

kewajibannya yaitu hak anak karena merasa tidak peduli lagi dengan anaknya 

bahkan ada yang sampai putus komunikasi, hal itu tentu sangat miris melihat 

sosok ayah bagi anak adalah panutan hidup mereka. Banyak mantan istri yang 

tidak melakukan penuntutan di karenakan hal yang cukup merepotkan dan 

memilih fokus mencari nafkah. 

Selain itu, berdasarkan jumlah keseluruhan responden yang telah 

diwawancarai oleh penulis mengalami perceraian yang terjadi karena faktor 

ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan data faktor penyebab terjadinya 

perceraian di Pengadilan Agama Sinjai yang mana faktor ekonomi merupakan 

faktor terbesar ketiga penyebab terjadinya perceraian. 

Menurut penulis banyaknya cerai talak akibat dari ketidaksiapan 

pasangan muda dalam membina hubungan rumah tangga karena kurangnya 

edukasi soal menyelesaikan permasalahan dalam hubungan rumah tangga, dan 

akibatnya anak menjadi korban dalam hal ini dan juga ikrar cerai talak tidak 

bisa di lakukan jika suami masih memiliki kewajiban yang belum diselesaikan.  

Salah satu Hakim di Pengadilan Agama Sinjai, Kaharuddin, S.H., 

menjelaskan bahwa ketika mantan suami tidak melaksanakan amar putusan 

pengadilan dengan baik dan secara sukarela, maka anak itu sendiri (jika sudah 

                                                           
37Panitera Pengadilan Agama Sinjai, Wawancara, Tanggal 28 Desember 2022.  
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cakap hukum) ataupun ibunya (jika anak belum cakap hukum), dapat 

menempuh upaya untuk memaksa mantan suami melaksanakan putusan. 

Upaya tersebut dilakukan dengan cara, sebagai berikut:38 

1. Mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama pada saat bercerai; 

2. Lalu Pengadilan Agama tersebut akan memberikan surat peringatan 

kepada bapak atau mantan suaminya yang bersangkutan untuk 

melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sesuai yang tertuang dalam 

amar Putusan Pengadilan; 

3. Bapak atau mantan suami yang bersangkutan dalam surat peringatan 

tersebut diberikan tenggang waktu selama delapan (8) hari untuk 

menjalankan kewajibannya sesuai dengan amar Putusan Pengadilan; 

4. Apabila telah melewati batas waktu yang diberikan tidak ada 

perkembangan apa-apa, maka Ketua Pengadilan akan memberikan 

perintah untuk menyita benda bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki 

oleh mantan suami tersebut, sesuai dengan jumlah nafkah atau kewajiban 

yang dibebankan kepadanya. 

Selain upaya-upaya tersebut di atas, ketika mantan suami tidak 

melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya setelah adanya perceraian, 

maka mantan istri atau anak (bila sudah cakap hukum) dapat mengajukan 

gugatan ke pengadilan, karena tindakan mantan suami tersebut termasuk dalam 

Perbuatan Melawan Hukum atas dasar wanprestasi atau ingkar janji. Namun 

upaya tersebut jarang sekali dilakukan oleh masyarakat, karena sejatinya 

                                                           
38Hasil Wawancara dengan Hakim Kaharuddin Pengadilan Agama Sinjai, 28 Desember 

2022. 
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Putusan Pengadilan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dijalankan 

seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.39 

Terkait hal itu Pengadilan Agama Sinjai dalam putusan dengan Nomor 

Putusan 331/Pdt.G/2022/PA.Sj  dengan duduk perkara bahwa sang suami telah  

melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Amar Putusan Perceraian yaitu 

memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi kedua orang anak minimal 

sebesar Rp. 1.000.000(satu juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya 

pendidikan, kesehatan dan sandang; Namun pihak suami malah lalai dan tidak 

memberikan hak anak sesuai amar putusan maka dengan itu Pengadilan Agama 

Sinjai Melakukan Penyitaan Tanah Seluas 1 Hektar milik Mantan suami 

tersebut, yang mana dalam amar putusan secepatnya dilakukan eksekusi, yaitu 

Penyitaan tanah tersebut.40 

Jika melihat dalam putusan tersebut penulis berpendapat bahwa biaya 

eksekusi seringkali jauh lebih tinggi dibanding nominal uang yang akan 

diperoleh pemohon eksekusi dalam eksekusi putusan tersebut. Putusan nafkah 

anak atau nafkah iddah atau hak-hak isteri pasca perceraian lainnya, yang 

seringkali dalam putusan hanya ratusan ribu atau beberapa juta saja, tetapi 

biaya eksekusi yang harus dikeluarkan puluhan juta yang jauh melebihi 

nominal nafkah anak atau nafkah lainnya yang tercantum dalam putusan 

tersebut. Hal demikianlah yang kemudian menjadikan pihak dalam hal ini 

mantan isteri malas dan tidak mau mengajukan permohonan eksekusi putusan 

peradilan agama walau termohon atau suaminya enggan melaksanakan putusan 

secara sukarela. 

                                                           
39Hasil Wawancara dengan Hakim Kaharuddin Pengadilan Agama Sinjai, 28 Desember 

2022 
40Panitera Pengadilan Agama Sinjai, Wawancara, Tanggal 28 Desember 2022. 



64 
 

 

C. Faktor Tidak Terpenuhinya Hak Anak Dari Ayahnya Pasca Pembubaran 

Perkawinan Orang Tua Di Pengadilan Agama Sinjai 

Orangtua pada dasarnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

mengasuh, memelihara, dan mendidik, tetapi cenderung tidak didapatkan anak 

secara maksimal setelah orangtuanya bercerai. Meskipun terjadi perceraian, 

maka anak tetap menjadi tanggung jawab orangtua, dan orangtua laki-laki 

(ayah) adalah pihak yang harus memenuhi nafkah anak. 

Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak pada Bab II mengenai Hak Anak, diantaranya Pasal 2, menyebutkan: 

1. Anak berhak atas kesejahteraan perawatan dan bimbingan berdasarkan 

kasih sayang, baik di dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus, 

untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. 

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 

kehidupa sosialnya, sesuai dengan Negara yang baik dan berguna. 

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan pelindungan, baik semasa dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan. 

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya 

dengan wajar.41 

Banyak orangtua yang pada kenyataannya setelah perceraian tidak lagi 

menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan pemenuhan hak anak, 

persitiwa sebenarnya dapat diajukan gugatan terkait kelalaian orangtua laki-

laki (ayah), akan tetapi banyak juga ibu atau wali dari anak yang menerima 

dengan lapang dada dikarenakan tidak mau lagi berurusan dengan orangtua 

laki-laki (ayah). 

Dari permasalahan diatas dapat ditemui beberapa faktor yang 

mempengaruhi sehingga pemenuhan hak anak oleh orangtua laki-laki (ayah) 

menjadi terabaikan, dari hasil kuisioner dan wawancara peneliti terhadap 

responden, peneliti menemukan jawaban-jawaban yang paling dominan, yaitu: 

                                                           
41Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. 
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1. Faktor Ekonomi 

Dalam membangun sebuah rumah tangga, masing-masing suami dan 

isteri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban suami terhadap isterinya 

antara lain memberi nafkah lahir dan batin, tetapi pada pelaksanaannya tidak 

adanya tanggung jawab dari suami dalam meberikan nafkah kepada istri yang 

salah satunya karena tidak adanya pekerjaan yang cukup memadai. Hal ini pula 

yang menjadi salah satu penyebab dari gugatan cerai yang diajukan oleh istri. 

Faktor keterbatasan ekonomi ini seringkali sebagai pemicu utama 

hambatan yang dialami orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya, seperti 

penuturan Sakrah bahwa salah satu yang menjadi hambatan selama ini dalam 

memenuhi hak-hak anaknya adalah karena keterbatasan ekonomi atau biaya 

sehari-hari. Bukan karena faktor kelalaian kewajibannya sebagai orang tua, 

akan tetapi semata-mata karena keterbatasan ekonomi. Selama ini Sakrah 

hanya mengandalkan dari hasil bertani, sementara pekerjaan yang lain tidak 

mampu ia lakukan, terlebih lagi beban mengurusi segala kebutuhan anak ia 

harus memikul sendiri tanpa ada bantuan dana dari mantan suaminya. Jadi 

Sakrah sendiri yang membiayai seluruh kebutuhan anaknya sesuai 

kemampuan. 

Menurut Kaharuddin, S.H. Hakim  Pengadilan Agama Sinjai 

“Hambatan yang seringkali dialami oleh sebagian besar orang tua 

jika sudah bercerai adalah karena faktor keterbatasan ekonomi, terkadang 

juga karena kelalaian orang tua dalam mengurusi anaknya. Itulah yang 

menjadi hambatan para orang tua sehingga tidak dapat memenuhi hak-hak 

anaknya”42 

 

                                                           
42Hasil Wawancara dengan Hakim Kaharuddin Pengadilan Agama Sinjai, 28 Desember 

2022. 



66 
 

 

Hal yang seringkali menjadi batu sandungan atau hambatan orang 

tua dalam memenuhi hak-hak anaknya menurut Baitil Hadi adalah karena 

keterbatasan ekonomi, sebagian besar orang tua hanya berpenghasilan 

rendah yaitu dengan berprofesi sebagai tani. Sementara untuk kebutuhan 

anak sangat banyak dan beragam. Dengan keterbatasan ekonomi inilah 

diyakini sebagai hambatan yang besar sehingga tidak dapat memenuhi hak-

hak anaknya. Lebih lanjut (Hakim) mengungkapkan bahwa meskipun 

hambatan terbesar adalah karena keterbatasan ekonomi akan tetapi orang 

tua tersebut selalu berupaya maksimal untuk memenuhi hak-hak anak. Hak-

hak yang diberikan hanya sebatas kemampuan masing-masing orang tua. 

2. Faktor Komunikasi 

Faktor komunikasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

pemenuhan hak anak pasca perceraian. Disharmonisasi hubungan suami 

dengan istri yang telah bercerai berdampak kepada anak. 

Faktor komunikasi adalah sangat penting dalam rangka pemenuhan 

nafkah anak pasca perceraian, sehingga dalam amar putusan majelis hakim 

selalu menyebutkan bahwa kewajiban pemegang hak asuh anak untuk 

memberikan akses untuk berjumpa dengan anaknya. Hal ini ditujukan agar 

ada komunikasi ayah kepada anaknya, dengan demikian ayah mengetahui 

kebutuhan yang diperlukan oleh si anak dalam kehidupan sehari-hari.43 

3. Tidak Digugat di Pengadilan 

Setelah terjadinya perceraian sebagian besar penggugat, dalam hal 

ini ibu tidak mengajukan gugatan mengenai hak anak di Pengadilan. Mereka 

beranggapan bahwa mengajukan gugatan itu akan membuat proses 

                                                           
43 Hasil Wawancara dengan Hakim Kaharuddin Pengadilan Agama Sinjai, 28 Desember 

2022. 
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persidangan menjadi lama dan lebih sulit. Alasan lain mereka tidak 

mengajukan gugatan adalah karena semakin lama maka akan semakin 

memakan biaya.44 

Faktor faktor di atas di buktikan dengan data dari Pengadilan Agama 

Sinjai dari tahun 2019 sampai 2022 terdapat 126 kasus penelantaran hak 

anak terutama dalam segi nafkah.45  Padahal dalam Pasal 41 huruf (b) 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: “akibat 

putusnya perkawinan karena perceraian ialah, bapak yang bertanggung 

jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak 

itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban 

tersebut, pengadilan dapat menetukan bahwa ibu ikut memikul biaya 

tersebut”. Menurut pasal di atas, apabila terjadi percerian suami istri, maka 

yang wajib memikul nafkah anak-anak mereka adalah bapak, meskipun hak 

pemeliharaan anak berada dalam di tangan ibunya. Namun bilamana 

kenyataannya bapak tidak mampu member biaya dan nafkah hidup anak-

anak mereka karena keadaan ekonominya yang tidak memungkinkan 

melaksanakan kewajiban itu, maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut 

bertanggung jawab atas biaya nafkah anak-anaknya. Dari ketentuan pasal-

pasal tersebut dapat diketahui bahwa, meskipun perceraian itu terjadi atas 

kehendak suami (cerai talak) ataupun atas kehendak istri (cerai gugat), maka 

masalah nafkah anak telah merupakan kewajiban bapak, sampai si anak 

dewasa atau telah berumur 18 tahun atau telah kawin. 

 

                                                           
44Hasil Wawancara dengan Hakim Kaharuddin Pengadilan Agama Sinjai, 28 Desember 

2022. 
45Panitera Pengadilan Agama Sinjai, Wawancara, Tanggal 28 Desember 2022. 
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Dan dalam Q.S Al-Baqarah/2: 233  

وفًِۚ   وَعَلىَ ٱلۡمَوۡل ودِ لَه ۥ رِزۡق ه نَّ وَكِسۡوَت ه نَّ بِٱلۡمَعۡر 

Terjemahannya: 

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara ma'ruf.”  

Dari ayat di atas diwajibkan bagi para ayah untuk memberi nafkah 

untuk para ibu dan anaknya yang telah diceraikannya dengan nafkah berupa 

makanan dan pakaian tanpa berlebihan atau kekurangan, sebab Allah tidak 

menghendaki untuk menyusahkan manusia dan membebani kewajiban di 

luar kemampuannya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Jaminan pemenuhan hak anak setelah pembubaran perkawinan di 

Pengadilan Agama Sinjai belum berjalan dengan baik dari 7 kasus cerai 

gugat hanya 1 yang melaksankan putusan pengadilan sementara dalam 

kasus cerai talak dari 10 kasus tidak ada yang melaksanakan putusan 

pengadilan mantan istri juga malas melakukan penuntutan dikarenakan 

waktu persidangan yang lama dan biaya eksekusi haknya memqakan biaya 

yang mahal. 

2. Faktor tidak terpenuhinya hak anak dari ayahnya ialah: 

a. Faktor Ekonomi 

b. Faktor Komunikasi 

c. Tidak digugat di Pengadilan 

B. Saran 

1. Diperlukan adanya jaminan di dalam putusan Pengadilan Agama tentang 

jaminan pemenuhan hak anak karena jika tidak ada jaminan dalam putusan 

maka orang tua laki laki akan lalai akan kewajibannya. 

2. Harusnya perempuan ketika bercerai dan memiliki anak harus meminta 1/3 

dari harta mantan suaminya sebagai biaya nafkah anak pada tiap putusan 

dalam perceraian baik ketika perempuan yang menggugat maupun pihak 

laki laki yang menggugat. 

3. Diperlukan pada saat menggugat diminta sita jaminan. 

4. Dalam kasus cerai talak seharusnya pengadilan menerapkan strategi agar 

tidak terjadi lagi masalah pemenuhan hak anak. 
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