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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 

H

a

m

z

a

h

 

(

+

)

 

y

a

n

g

 

t

e

r

letak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 tsa  ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 shad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 dhad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 tha ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 dza ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 ghain 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 ھ

 hamah ’ apostrof أ

 ya y ye ي



 

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: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan 

Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda Nama 

 fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas ...أ ا...يَ 

 kasrah dan ya i i dan garis di atas ى

 dammah dan wau u u dan garis di atas وُ 

 

4. Ta’marbutah 

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

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [n] 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ِّّ  )  dalam transliterasinya ini dilambangkan 



 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf (لا) 

alif lam ma’arifah. Kata sandang di transliterasi seperti biasa al-, baik ketika 

diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Huruf "l" (ل ) diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah.Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 

yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh: Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasikan 

tanpa huruf hamzah. 

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

Jalalah ditransliterasi dengan huruf [t]. 



 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

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

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

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

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

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

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

  Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam  

a.s.  = ‘alaihi al-salām  

H  = Hijrah  

M  = Masehi  

SM  = Sebelum Masehi  

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

w.  = wafat tahun  

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

HR  = Hadis Riwayat 

 

 



 

ABSTRAK 

 

Nama  : Ahmad Syar’i Aslam 

Nim  : 80100220100 

Konsentrasi : Syariah Hukum Islam 

Judul  : Hak Kebendaan terhadap Anak Angkat di Kota 

Makassar Perspektif Hukum Islam 

 

Tesis ini membahas tentang Hak Kebendaan terhadap Anak Angkat di 

Kota Makassar Perspektif Hukum Islam. Selanjutnya dirumuskan ke dalam 

sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu : 1). Bagaimana urgensi 

pemberian hak kebendaan anak angkat, 2). Bagaimana bentuk-bentuk hak 

kebendaan terhadap anak angkat, 3). Bagaimana implementasi pembagian 

hak kebendaan terhadap anak angkat. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field Research) 

Kualitatif, yaitu jenis penelitian yang di dalam proses memperoleh data 

penelitian langsung dari lapangan. Dengan diperkuat dengan hasil wawancara 

dan dokumentasi. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

Teologis Normatif, pendekatan Yuridis dan Sosiologis. Sumber data dalam 

penelitian terdapat tiga sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer 

berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa hasil karya dan sumber 

data tersier baik dalam bentuk buku, karya ilmiah, berupa skripsi, makalah, 

dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode 

pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan pertama penting bagi orang tua 

angkat yang telah mengangkat anak sebaiknya mengusahakan agar anak 

angkatnya tidak terlantar setelah dia meninggal dunia dan sebagai bentuk 

kemaslahatan anak angkat dapat diberi hak kebendaan dari harta peninggalan 

orang tua angkatnya untuk kelanjutan bekal hidup kedepannya dalam 

kehidupan bermasyarakat. Kedua, anak angkat mendapatkan wasiat wajibah 

yang berdasarkan putusan Pengadilan Agama besar bagian dari wasiat 

wajibah adalah tidak boleh lebih dari 
1

3
 bagian, hibah juga dapat diberikan 

kepada anak angkat pada saat orang tua angkat masih hidup, aturan 

pemberian hibah terdapat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), berikut 

wasiat yang diucapkan pada saat pewasiat masih hidup dan pelaksanaanya 

ketika pemberi wasiat telah wafat. Ketiga, menurut Hukum Islam pembagian 

hak kebendaan anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, 

sehingga dia tidak bisa menerima harta warisan dari orang tua angkatnya 

hanya memperoleh wasiat ataupun hibah. 

Implikasi dari penelitian ini terhadap masyarakat utamanya calon 

orang tua angkat sekiranya mempertimbangkan untuk melakukan 

pengangkatan anak jika belum mengetahui kedudukan dan kepentingan anak 

angkat, akan menjadi masalah jika tidak memahami status hubungan anak 

angkat dengan orang tua angkat. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Istilah pengangkatan anak sudah dilakukan sejak zaman dahulu 

dilakukan dengan cara yang berbeda-beda juga sistem hukum yang 

berkembang pada masyarakat yang bersangkutan, di Indonesia sendiri 

pengangkatan anak telah dikenal sejak zaman Majapahit yang dalam kitabnya 

Kutara Manawa (kitab perundang-perundangan agama) ditemui perkataan 

“anak pungut dari orang lain” yang mengindikasikan pada masa itu telah 

dikenal lembaga pengangkatan anak.1 

Pemberlakuan aturan pengangkatan anak di Indonesia sudah ada sejak 

zaman Hindia Belanda, yang dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 

mengatur mengenai Pengangkatan Anak untuk Warganegara di Indonesia 

keturunan Tionghoa, diantaranya mengatur laki-laki yang beristri atau telah 

beristri yang tak mempunyai keturunan yang sah dalam garis laki-laki maka 

dia boleh mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya, anak yang 

boleh diangkat hanyalah orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan 

tidak beranak serta yang diangkat harus berumur paling sedikit 18 tahun lebih 

muda dari pada suami dan 15 tahun lebih muda dari pada isteri yang 

mengangkatnya. tetapi dalam perkembangannya ternyata banyak masyarakat 

Indonesia mengakui dan bahkan menjadikan tradisi pengangkatan anak 

tersebut melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya 

undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah mengeluarkan 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi 

Hukum Islam, istilah Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjadi populer 

                                                      
1 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak (Jakarta,: Sinar Grafika, 2011), h. 2. 
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di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam dan 

terkhusus lagi dalam lingkungan Peradilan Agama2 dan pada pasal 171 huruf 

H, disebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan 

untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih 

tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya 

berdasarkan putusan pengadilan”. 

Pada dasarnya pengangkatan anak ialah suatu tindakan mengambil 

anak orang lain untuk di asuh dan diperlakukan layaknya anak sendiri, 

didasari dengan ketentuan hukum yang disepakati dan sah menurut hukum 

yang berlaku dimasyarakat tersebut, sama halnya dengan hukum positif 

tentang pengangkatan anak adopsi apabila suami isteri mengangkat anak 

orang lain menjadi anak angkat mereka, maka anak angkat itu mereka anggap 

sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak bisa dikarenakan pengaruh 

dari musibah atau bencana alam yang terjadi di salah satu daerah seperti 

gempa bumi, tsunami, banjir bandang yang mengakibatkan banyak anak-anak 

yang terpisah dari keluarganya serta kehilangan tempat tinggal sampai 

akhirnya beberapa pasangan yang tidak tega melihat kondisi anak dari korban 

bencana dan memutuskan untuk memelihara dan mendidik anak-anak 

tersebut. Pengangkatan anak merupakan hal yang wajar dilakukan sesuai 

dengan keadaan yang dialami oleh orang tua angkatnya sehingga yang 

menjadi perhatian dalam pengangkatan anak ini adalah pemberian hak untuk 

hidup bagi seorang anak, mereka masih membutuhkan kecukupan nafkah 

serta perlindungan hidup dan pendidikan bukan karena mengadopsi anak 

hanya sekedar pancingan untuk memperoleh anak sendiri, itu bertentangan 

dengan hak yang ada pada anak angkat. 

                                                      
2 Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Makassar: Alauddin University 

Press, 2020), h.95 
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Lembaga hukum pengangkatan anak di Indonesia dalam hal ini masih 

belum memadai sehingga penyelesaian pengangkatan anak yang ada di 

masyarakat dapat ditinjau dari berbagai aspek hukum. Misalnya hukum adat 

yang merupakan the living law hanya berlaku bagi adat setempat, hukum 

Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis yang mengatur masalah ini 

bagi umat Islam, kemudian hukum perdata yang berdasarkan dari hukum 

barat BW (Burgerlijk Wetboek) juga berlaku di Indonesia.3 Mengenai 

pengangkatan anak menurut hukum perdata adalah mengacu kepada 

ketentuan pasal 12 Stb. 1917 No. 129, dengan pengangkatan anak maka 

selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua 

angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak 

kandung dari orang tua angkatnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si 

anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris. Sehingga 

seharusnya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orang tua 

angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam 

perkawinan yang sah.  

Pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak membawa akibat 

hukum dalam hubungan darah dan tidak menjadi dasar sebab mewaris, 

karena prinsip dasar dan sebab mewaris adalah memiliki hubungan darah.4 

Anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap 

memakai nama dari ayah kandungnya. Ketika Islam datang menjelaskan 

tentang ketentuan mengenai jumlah para ahli waris laki-laki dan ahli waris 

perempuan, maka gugurlah hak dari anak angkat untuk mendapatkan warisan, 

dapat diartikan peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan islam 

                                                      
3 Azhar Basyir, Hukum Adat Bagi Umat Islam (Yogyakarta: UII Press, 1986), h.10 
4 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2002), h. 38. 
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tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yaitu bila 

bukan anak sendiri tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat 

anak tersebut, akan menjadi masalah kedepannya bila anak angkat tidak 

memahami hal tentang warisan.  

Masih menjadi problem dalam masyarakat terutama tentang ketentuan 

hukumnya baik dari segi kewarisan maupun perwalian dan hak kebendaan, 

anak angkat yang mewarisi harta warisan orang tua angkat berakibat 

terhalangnya hak waris keluarga asli dari orang tua angkat sehingga 

dampaknya akan menjadi perkara yang berujung di Pengadilan, dan yang 

terjadi rusaknya hubungan antara anak angkat dengan keluarga orang tua 

angkat. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang dengan melihat konsep dari 

ketentuan hukum mengenai status anak angkat terhadap hak kebendaan yang 

ditinggalkan pewaris, maka diharapkan dalam penelitian ini dapat 

memberikan wawasan serta kejelasan hukum anak angkat terhadap hak 

kebendaan bagi masyarakat. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Agar jelas meninjau pemahaman dari permasalahan mengenai ruang 

lingkup yang akan diteliti dan supaya tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan yang diuraikan, maka yang menjadi fokus penelitian ini  

adalah: 

a. Pemberian Hak Kebendaan 

b. Anak Angkat 

c. Perspektif Hukum Islam 
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2. Deskripsi Fokus 

Penelitian ini diharapkan supaya tetap terarah dan menjadi 

pembahasan yang penting mengenai hak kebendaan bagi anak angkat agar 

kemudahan dalam penyampaian penelitian dapat dipahami dengan baik, maka 

peneliti membuat deskripsi fokus yang berasal dari judul penelitian: 

1. Pemberian Hak Kebendaan, merupakan pemberian sesuatu atau benda 

terhadap seseorang yang menjadikan benda tersebut memiliki hak untuk 

dipertahankan. Hak kebendaan mempunyai arti memberikan kekuasaan 

langsung terhadap suatu benda yang dapat dipertahankan langsung. 

Berdasarkan KUH Perdata Buku Kedua hak kebendaan dibedakan 

menjadi dua yaitu, hak kebendaan yang memberikan jaminan dan hak 

kebendaan yang memberikan kenikmatan. Timbulnya hak kebendaan 

dan penyerahan kekuasaan terhadap benda untuk dimiliki seseorang. 

2. Anak Angkat ialah seorang anak yang hak nya dialihkan dari 

lingkungan kekuasaan keluarga atau orang tua yang sah kepada orang 

lain yang bertanggung jawab atas pendidikan dan kebutuhannya. Anak 

angkat hanya bersifat berpindahnya hak asuh dari orang tua asli kepada 

orang tua angkatnya dan juga tidak bisa disamakan dengan anak 

kandung yang nasabnya lansung ke orang tua kandung, anak angkat 

hanya bernasab kepada orang tua kandung yang asli bukan dari orang 

tua angkatnya. Proses pengangkatan anak terdapat pada Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 mengenai pemberian nasehat 

bagi pemohon dan pertimbangan hakim memberikan putusan. 

3. Perspektif Hukum Islam yaitu bentuk hukum yang mengambil rujukan 

dari al-Qur’an dan hadis yang secara khusus penerapannya mengatur 

urusan orang yang beragama Islam seperti shalat, zakat, puasa, haji, jual 
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beli, menikah dan lainnya.5 Hukum Islam merupakan jalan dalam 

pengambilan keputusan di dalam peradilan terhadap orang yang 

beragama Islam dan menjadikan ketidaksamaan peradilan terhadap non 

muslim. Mempunyai tujuan untuk kebaikan dalam berbagai lingkup 

kehidupan sesama umat manusia yang sesuai dengan hukum Islam 

salah satunya kemaslahatan mengenai hak kebendaan terhadap anak 

angkat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian yang telah dikemukakan, maka yang menjadi 

pokok masalah ialah “Bagaimana pemberian hak kebendaan terhadap anak 

angkat menurut hukum Islam?” Bertolak dari pokok masalah tersebut dapat 

dikemukakan sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana urgensi pemberian hak kebendaan kepada anak angkat 

perspektif hukum Islam? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk pemberian hak kebendaan terhadap anak 

angkat? 

3. Bagaimana implementasi pembagian hak kebendaan terhadap anak 

angkat? 

D. Kajian Pustaka 

Penyusunan tesis ini merupakan karya ilmiah yang membutuhkan 

berbagai macam sumber data dan rujukan yang memiliki relevansi yang sama 

dengan penelitian. Sebelumnya peneliti melakukan kajian karya ilmiah yang 

memiliki pembahasan yang sesuai dengan pembahasan yang dibuat dalam 

tulisan ini. 

                                                      
5 H.Muhammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 

h.4 
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Suhaimi, dalam skripsinya yang berjudul Jaminan Perlindungan 

terhadap Anak Angkat Menurut Perspektif Hukum Islan dan Hukum Positif, 

dalam skiripsi ini dibahas tentang perlindungan terhadap anak angkat menurut 

perspektif hukum Islam, juga jaminan perlindungan hukum pengangkatan 

anak. Pengangkatan anak mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang 

tua kandungnya kepada orang tua yang mengangkatnya. Status anak angkat 

tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status 

angkat itu sama dengan anak sah dan di dalam hukum waris dia disebut juga 

sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan 

pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang 

tidak diwasiatkan.    

Nur Habibah, dalam skripsi Berjudul Kedudukan Anak Angkat dalam 

Harta Kebendaan, skripsi ini mempunyai tujuan yang membahas untuk 

mengetahui bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta kebendaan, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan khusus terkait pada kebendaan 

anak angkat saja yang mencakup orang tua angkat dalam memberikan hak 

keadilan terhadap anak angkat, oleh karena itu Islam sama sekali tidak 

menutup kemungkinan anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan 

orang tua angkatnya.  

Karin Aulia Rahmadanty, dalam jurnal berjudul Hak Anak Angkat 

dalam Mendapatkan Warisan ditinjau dari Hukum Waris Indonesia,  dalam 

jurnal ini membahas Mengenai pengangkatan anak yang terjadi pada 

Indonesia sampai dengan saat ini masih belum memiliki aturan undang-

undang pengangkatan anak secara nasional. Hanya memiliki satu ketentuan 

yaitu surat edaran Mahkamah Agung yang menjelaskan tentang sebuah 

landasan dan petunjuk bagi para hakim dalam mengambil keputusan atau 
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menetapkan ketetapan jika terjadi permohonan pengangkatan anak. 

Pengadopsian ini tidak terdapat pada KUH Perdata, yang hanya lembaga 

pengurus pengangkatan anak terdapat Staatsblad 1917 Nomor 129 yang 

menjelaskan mengenai sebuah peraturan yang ditetapkan, pengangkatan anak 

yaitu pengangkatan seorang anak laki-laki yang dijadikan anak oleh seorang 

laki-laki yang sudah memiliki istri atau pernah beristri, yang tidak memiliki 

keturunan anak laki-laki. Mengenai hubungan hukum antara orang tua 

kandung setelah anak tersebut diangkat oleh orang tua yang mengangkatnya 

menjadi putus dan anak yang diangkat mendapatkan harta warisan ayah 

angkatnya.6 Berdasarkan pada Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 juga 

menjelaskan seorang anak angkat dengan anak-anak kandung dari orang tua 

angkat mempunyai hak yang sama. Hal itu dapat menimbulkan akibat dari 

persamaan hak dan kewajiban, misal dalam pembagian harta warisan orang 

tua angkatnya jika telah meninggal dunia. Posisi anak angkat dalam 

pembagian harta warisan mendapatkan hak yang sama seperti anak kandung 

layaknya anak sah yang dilahirkan dengan pernikahan yang sah, maka dari itu 

kedudukan anak angkat memiliki kedudukan yang sama di mata hukum 

khususnya dalam pembagian harta warisan.7 

Lisa Caterina dalam jurnal yang berjudul, Perlindungan Hukum 

terhadap Hak Waris Anak Angkat di Indonesia, dalam jurnal ini membahas 

tentang Anak angkat yang perlu dilindungi dikarenakan pada saat ini banyak 

terdapat modus kejahatan dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang 

tua angkat dengan berbagai alasan ingin memiliki keturunan sebagai penerus 

dalam keluarga tersebut namun pada kenyataannya anak angkat tersebut tidak 

                                                      
6 Ridwan Jamal, Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan 

Hukum Adat (Jurnal al-Syir’ah,  Vol. 4, No.2), h. 11 
7 Maman Suparman, Hukum Waris Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 42 
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diperlakukan dengan baik dan tidak dianggap seperti anak kandungnya 

sendiri.8 Berdasarkan pasal 852 KUH Perdata menyatakan bahwa kedudukan 

dan hubungan hukum seorang anak angkat mempunyai hak mewaris harta 

orang tua angkat dengan mewaris hak waris sesuai Legitime portie atas segala 

bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orang tua angkatnya. 

Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung 

karena kematian. Pasal 913 KUH Perdata menjamin Legitime Portie, di mana 

angkat tetap dapat mewaris harta orang tua angkatnya asalkan tidak merugikan 

ahli waris lain. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 bahwa adanya 

pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak dan juga hak-hak yang 

dimiliki oleh anak angkat untuk mencegah penyimpangan yang pada akhirnya 

dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan 

demi kepentingan bagian anak. 

Ridwan Jamal dalam jurnal berjudul, Kewarisan Anak Angkat dalam 

Hukum Islam, dalam jurnal ini membahas tentang kedudukan hukum Islam 

ialah sedemikian pentingnya sehingga Nabi Muhammad saw. telah 

memperingatkan dalam sebuah hadistnya yaitu: “Wahai Abu Hurairah! 

pelajarilah faraidh dan ajarkanlah ia kepada manusia. Karena ia itu separuh 

ilmu, dan ia itu akan dilupakan, dan ialah ilmu yang pertama akan tercabut 

dari Ummatku.” Masalah warisan dalam hukum Islam diatur sedemikian 

mendetail, mengingat soal harta benda sangat potensial untuk menimbulkan 

perselisihan di antara umat manusia. Hal ini dikarenakan adanya dorongan 

oleh nafsu sehingga sifat naluri manusia yang selalu ingin memperoleh 

                                                      
8 Oeke Reva Ade Pratiwi, Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia Yang diadopsi 

Oleh Warga Negara Asing Dalam Hukum Positif Indonesia (Malang: Universitas Brawijaya, 

2014), h. 5 
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kekayaan.9 Mengenai pengangkatan anak dalam hukum Islam dapat dilihat 

dari berbagai sisi, diantaranya dari sisi Islam kewajiban tolong-menolong 

terhadap sesama manusia merupakan anjuran agama Islam. Syariat juga 

menganjurkan agar setiap manusia saling tolong-menolong terhadap 

sesamanya. Orang Islam harus berhati sosial dalam menolong dan memelihara 

bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu. Kemudian dari segi arti 

adopsi yang dalam syariat Islam tidak mengenal arti kata adopsi 

(pengangkatan anak) yang diberi status anak kandung sendiri. Pengangkatan 

anak menurut syari’at Islam lebih berorientasi kepada kecintaan, pemberian 

nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan khusus 

Sesuai dengan penelitian yang berjudul Hak Kebendaan terhadap Anak 

Angkat di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam, bertujuan untuk: 

1. Mengetahui urgensi pemberian hak kebendaan terhadap anak angkat. 

2. Mengetahui bentuk-bentuk hak kebendaan yang diberikan kepada 

anak angkat. 

3. Mengetahui implementasi pembagian hak kebendaan terhadap anak 

angkat. 

b. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui kedudukan anak angkat 

terhadap hak kebendaan dalam hukum Islam dan juga dapat mengetahui 

nilai keadilan yang diberikan terhadap anak angkat. 

                                                      
9 Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah 

(Jilid II : Indonesia : Maktabah Dahlan, t.th ), h.908.  
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan diadakan penelitian ini adalah : 

a. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan manfaat 

sebagai referensi dalam perluasan teori atau konsep dan pengetahuan 

khususnya yang berkaitan dengan warisan pada Kompilasi Hukum Islam 

pasal 209 ayat 2 dan menambah wawasan serta pandangan pemikiran 

khususnya tentang hak kebendaaan anak angkat pada KUH Perdata Buku 

kedua tentang benda. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat muslim, dan 

juga dapat memberikan masukan terhadap masyarakat untuk lebih 

memahami perlindungan hukum hak kebendaan terhadap anak angkat 

sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dengan benar sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Juga pemerintah sebagai penentu kebijakan-

kebijakan memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang perlindungan 

hukum hak kebendaan anak angkat ditinjau dari hukum Islam. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan tentang Hak Kebendaan  

1.   Pengertian hak kebendaan 

Benda adalah zaak dalam bahasa belanda, dan jika menurut pasal 499 

KUH Perdata zaak diartikan sebagai semua barang dan hak. Hak yang melekat 

pada suatu benda disebut sebagai hak kebendaan, yaitu suatu hak yang 

memberi kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan 

setiap orang. Segala sesuatu dari  setiap benda yang menjadi objek hak milik 

mempunyai aturan yang didalamnya berkaitan dengan hukum benda itu 

sendiri. 

Kata hak sendiri mempunyai definisi memberikan kekuasaan langsung 

atas sesuatu yang bisa dipertahankan terhadap apapun diantaranya benda yang 

menjadi hak milik, lebih rincinya hak milik adalah hak untuk menikmati 

kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, selama tidak mengganggu hak 

orang lain dan tidak bertentangan dengan undang-undang serta ketertiban 

umum maka seseorang bebas berbuat terhadap kebendaan itu dengan 

sepenuhnya. Sedangkan hak  kebendaan ialah hak yang memberikan 

kekuasaan terhadap suatu benda di mana kekuasaan tersebut dapat 

dipertahankan terhadap seseorang.1 

Menurut van Apeldoorn, hak kebendaan ialah hak-hak harta benda 

yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, kekuasaan langsung 

berarti terdapat sesuatu hubungan yang langsung antara orang-orang yang 

berhak dan benda tersebut.2 Tidak ada batas antara seseorang terhadap harta 

                                                      
1 Yulia, Bahan Ajar Hukum Perdata (Lhokseumawe: CV.biena edukasi, 2015), h.63 
2 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Cet.XVI; Jakarta: Pradnya Paramita, 

1980), h. 214 
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benda yang dimilikinya termasuk juga harta benda yang didapat dari 

pemberian orang lain maka harta benda tersebut memiliki hak untuk 

memberikan kekuasaan terhadap pemiliknya. Lebih lanjut menurut Sri 

Soedewi mengatakan hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda 

dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat 

dipertahankan terhadap siapapun juga.3 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak kebendaan adalah hak 

mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat 

dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat melekat. Hak-hak kebendaan 

yang diatur dalam buku II KUH Perdata dapat digolongkan menjadi dua 

bagian yaitu: 

a) Hak kebendaan yang diberikan untuk kenikmatan dalam artian hak yang 

langsung dimanfaatkan oleh pemegang hak tersebut misalnya hak milik, 

hak pakai, hak memungut hasil dan sebagainya, yang termasuk dalam hak 

kebendaan ini ialah hak milik guna bangunan, hak pakai,dan hak milik. 

b) Hak kebendaan yang diberikan untuk dijadikan jaminan utang ialah hak 

kebendaan yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, tidak 

bisa dipakai untuk dijadikan jaminan pelunasan misalnya hak tanggungan 

dan fidusia.4 

Pengertian dari hak kebendan tidak lepas dari adanya asas-asas hak 

kebendaan itu sendiri, asas-asas pembagian dalam hak kebendaan sebagai 

berikut: 

a. Asas sistem tertutup, hak kebendaan mempunyai sistem tertutup. 

Maksudnya ialah bahwa hak-hak atas benda bersifat limitatif, terbatas 

                                                      
3 Sri Soedewi, Hukum Perdata Hak Jaminan Atas Tanah (Cet.I; Yogyakarta: Liberty, 

1981), h.24 
4 Andhika Mopeng, Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau dari Aspek 

Hukum Perdata  Lex Crimen Vol. VI, no. 10 (2011), h.170 
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hanya pada yang diatur undang-undang. Di luar itu, dengan perjanjian 

tidak diperkenankan menciptakan hak-hak baru. 

b. Asas hak mengikuti benda (zaaksgevolg, droit de suite), asas ini 

mengatakan bahwa hak kebendaan mengikuti bendanya di mana saja 

dan dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. 

c. Asas publisitas, yang dimaksud dengan publisitas (openbaarheid) 

adalah “pengumuman” kepada masyarakat mengenai status pemilikan. 

Pengumuman hak atas benda tetap (tanah) terjadi melalui pendaftaran 

dalam buku tanah, sedangkan pengumuman benda bergerak melalui 

penguasaan nyata benda itu. 

d. Asas spesialitas, dalam lembaga hak kepemilikan atas tanah secara 

individual harus ditunjukkan dengan jelas wujud, batas, letak, luas 

tanah. Asas ini terdapat pada hak (milik, guna usaha, guna bangunan) 

atas benda tetap. 

e. Asas totalitas, hak kepemilikan hanya dapat diletakkan terhadap 

objeknya secara totalitas, dengan perkataan lain hak itu tidak dapat 

diletakkan hanya untuk bagian-bagian benda. Pemilik sebuah 

bangunan dengan sendirinya adalah pemilik kusen, jendela, pintu dan 

genteng rumah. 

f. Asas accessie, dari asas totalitas ini muncul asas perlekatan (accessie). 

Suatu benda lazimnya terdiri dari bagian-bagian yang melekat menjadi 

satu dengan benda pokok, seperti hubungan antara bangunan dengan 

genteng, kusen, pintu dan jendela. 

g. Asas pemisahan horizontal, BW mengenal asas perlekatan vertikal 

dalam pasal 571, 600, 601, 603, 604 dan 605 sedangkan Undang-

Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-
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Undang Pokok Agraria menganut pemisahan horizontal yang diambil 

dari asas hukum adat. 

h. Asas dapat diserahkan, hak kepemilikan mengandung wewenang 

untuk menyerahkan benda. 

i. Asas perlindungan, perlindungan bagi pihak yang beritikad baik 

walaupun yang menyerahkan adalah pihak yang tidak berwenang 

berhak (beschikkings on bevoegd), sebagaimana diatur pada pasal 

1977 ayat 1 BW. 

j. Asas absolut (hukum pemaksa), ketentuan-ketentuan yang mengatur 

hukum benda bersifat absolut artinya bahwa hak kebendaan wajib 

dihormati dan ditaati oleh setiap orang.5 

Hal yang menyangkut dengan pengangkatan anak tidak lepas dari harta 

yang dimiliki oleh orang tua angkat, termasuk diantaranya mengenai 

kedudukan hukum anak angkat terhadap harta kebendaan sang orang tua 

angkat. Sedangkan di dalam harta benda ada hak atas kebendaan yang telah 

memberikan langsung kekuasaan terhadap seseorang dalam kepemilikan serta 

penguasaan kepada benda tersebut di manapun berada. Jadi ketika pemilik 

dari harta benda tersebut memberikan hak kuasa atas kepemilikan benda maka 

benda tersebut dapat dimiliki oleh anak angkat. Hukum dari harta kekayaan 

mutlak sama dengan hukum hukum kebendaan yaitu hukum yang mengatur 

mengenai hubungan hukum antara seseorang dengan benda. Sebab dari 

adanya hak kebendaan (zakelijk recht) karena adanya hubungan hukum ini, 

dalam artian memberikan kekuasaan langsung terhadap seseorang yang berhak 

untuk menguasai benda di mana pun benda itu berada atau bersama siapa pun 

                                                      
5 Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional (Bandung: 

Alumni, 1997), h.36 
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benda itu.6  

Tertulis dalam pasal 499 KUH Perdata “menurut undang-undang yang 

dinamakan barang ialah tiap-tiap benda dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai 

menjadi hak milik”. Lebih lanjut didefinisikan pada pasal 570 KUH Perdata 

“Hak milik adalah untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan 

leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan 

sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan 

umum yang ditetapkan oleh seuatau kekuasaan yang berhak menetapkannya, 

dan tidak menggangu hak-hak orang lain, kesemuanya dengan tidak 

mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum 

berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hak milik memberikan dua 

hak dasar kepada kepada pemegangnya yaitu: 

1. Hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan, dan 

2. Hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan 

sepenuhnya, yang berarti pemegang hak milik bebas untuk menjual, 

menghibahkan, menyerahkan benda yang dimilikinya kepada 

siapapun juga, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan 

ketentuan yang memaksa dan melanggar kepentingan umum, atau 

hak-hak orang lain. 

2. Jenis dan cara mendapatkan hak kebendaan 

Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan kedalam 

berbagai kategori, diantaranya pengelompokkan benda kedalam klasifikasi 

benda berwujud dan tidak berwujud, kriteria yang umum digunakan pada 

benda berwujud adalah benda yang bisa diraba. Sistem hukum benda adalah 

                                                      
6 Prida Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak Yang Memberi 

Kenikmatan (Jakarta Selatan: Ind. Hil-co, 2002), h. 89 
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sistem tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan 

yang baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, Jadi hanya 

dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam 

undang-undang saja. 

Pengertian benda sebagai objek hukum bisa dilihat dalam KUH 

Perdata pada pasal 503 menerangkan ada barang yang bertubuh, dan ada 

barang yang tak bertubuh, pasal 504 menerangkan ada barang yang bergerak 

dan ada barang yang tak bergerak, dan pasal 505 menerangkan ada barang 

bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan, yang 

dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.  

Pada KUH Perdata telah ditentukan menjadi dua bagian benda yaitu: 

a. Benda bertubuh dan tidak bertubuh, 

1. Benda bertubuh dan berwujud dapat dilihat diraba oleh 

pancaindera seperti jam tangan, kendaraan dan sebagainya lain. 

2. Benda yang tidak bertubuh atau tidak berwujud tidak dapat diraba 

seperti hak atau merek, hak atas saham, hak atas utang. 

b. Benda bergerak dan tidak bergerak adalah benda bergerak atau dapat 

berpindah yang telah ditentukan oleh undang-undang seperti 

kendaraan, hewan dan lainnya, sedangkan benda yang tidak bergerak 

telah ditentukan oleh undang-undang misalnya tanah, pohon dan 

lainnya.7 

Menurut subekti, suatu benda dapat dalam golongan benda yang tidak 

bergerak karena sifatnya, kerana tujuan pemakaiannya, dan karena ditentukan 

oleh undang-undang. Benda tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya 

adalah segala sesuatu yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh 

                                                      
7 Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2009), h. 
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digabungkan dengan tanah atau bangunan, misalnya mesin-mesin dalam suatu 

pabrik. Sedangkan benda tidak bergerak karena ditentukan oleh undang-

undang adalah segala hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tidak 

bergerak.8 

Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam: 

a. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan seperti hak milik, bezit, 

hak memungut hasil, dan hak pakai. 

b. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan seperti hak tanggungan, 

hipotek, gadai, dan fidusia. 

Terkait dengan hak kebendaan setiap orang bisa mendapatkan hak 

kebendaan tersebut, cara memperoleh hak kebendaan dimulai dari sifat 

perjanjian benda tersebut Hak kebendaan bisa dimiliki seseorang dikarenakan 

adanya sebab yang ditimbulkan dengan berbagai cara:9 

a. Pengakuan, yaitu memperoleh hak milik atas benda-benda yang tidak ada 

pemiliknya misalnya memburu rusa di hutan, mengambil harta karun di 

laut, dll. 

b. Perlekatan, yaitu suatu cara memperoleh hak milik di mana benda itu 

bertambah besar atau berlipat ganda karena alam, misalnya membeli 

seekor sapi yang hamil maka anak sapi yang dilahirkan menjadi miliknya.  

c. Daluarsa, yaitu suatu cara untuk membebaskan dari suatu perikatan 

dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan 

dalam undang-undang. 

d. Penemuan, benda yang semula milik orang lain, akan tetapi lepas dari 

penguasaanya karena misal jatuh di perjalanan, maka barang siapa yang 

menemukannya dan tidak mengetahui siapa pemiliknya, akan menjadi 

                                                      
8 Yulia, Bahan Ajar Hukum Perdata (Lhokseumawe: CV.biena edukasi, 2015), h.62 
9 Yulia, Bahan Ajar Hukum Perdata, h.66 
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pemilik dari barang yang ditemukannya. 

e. Penyerahan, yaitu hak kebendaan diperoleh melalui penyerahan, misalnya 

jual beli, sewa menyewa dan memberikan sesuatu secara sukarela. Maka 

status berpindah kepada siapa yang diserahkan. 

f. Pewarisan, yaitu suatu proses beralihnya hak milik atau harta warisan dari 

pewaris kepada ahli waris. Pewarisan dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu karena undang-undang dan wasiat. 

g. Penciptaan, yaitu seseorang yang menciptakan benda baru, misalnya orang 

yang menciptakan patung dari sebatang kayu, menjadi pemilik patung itu. 

Demikian pula hak kebendaan tidak berwujud seperti hak paten dan hak 

cipta. 

Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya itu 

sendiri terhadap hak milik kepada benda bergerak dan tidak bergerak dapat 

diperhatikan pada pasal 584 BW diatur cara memperoleh hak milik, yaitu hak 

milik atas sesuatu hak kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, 

melainkan dengan cara pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, 

karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun surat wasiat, dan 

karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa untuk 

memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas 

terhadap kebendaan itu.10 

Penjelasan dari pasal 584 BW di atas menerangkan bahwa dari 

kebendaan yang telah dimiliki akan memberikan kenikmatan terhadap benda 

tersebut, hak kebendaan yang menjadi status hak milik dapat diperoleh dari 

berbagai cara yang telah disebutkan dalam pasal 584 BW akan tetapi masih 

ada beberapa cara memperoleh hak milik di luar dari pasal 584 BW, salah satu 

                                                      
10 Usanti, Lahirnya Hak Kebendaan (Surabaya: Univ. Airlangga, 2019), h. 48 
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cara memperoleh hak milik yang paling penting dan sering terjadi dalam 

masyarakat dengan cara penyerahan. 

B. Tinjauan tentang Anak Angkat 

1. Pengertian anak angkat 

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang 

dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak 

merupakan putra kehidupan masa depan keluarga juga merupakan aset bagi 

bangsa dan negara, karunia yang telah diberikan dari Sang Pencipta harus 

dijaga, dibina dan dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik 

serta kelak menjadi generasi penerus dari orang tuanya, juga sebagai penerus 

bangsa dan negara. Seorang anak dapat mengabdikan dirinya dengan berkarya 

untuk bangsa, maka perlu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik 

fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia. 

Pengertian tentang anak banyak ditemukan dalam perundang-

undangan di Indonesia, diantaranya ialah: 

1. Menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak ialah ”Anak 

adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan 

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 

tersebut adalah demi kepentingannya”. 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batasan mengenai 

pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum 

berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan pada pasal 

330 yang berbunyi “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 

umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat (2) 
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tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa ”anak adalah seorang 

yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 

kawin”  

4. Juga dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah “anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada 

dalam kandungan”. 

Sedangkan pengertian anak angkat yang diangkat oleh pasangan suami 

istri untuk dijadikan anak kandungnya sendiri merupakan pengangkatan anak 

di dalam hukum adat yang sesuai dengan hukum adat setempat dengan tujuan 

untuk meneruskan keturunan dan memelihara harta kekayaan orang tua yang 

mengangkatnya. Pengangkatan anak sendiri ditemukan dalam peraturan 

pemerintah di Indonesia, yaitu di dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, 

pasal 1 angka 1 disebutkan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan 

dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain 

yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak 

tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan 

keputusan atau penetapan pengadilan. 

Ditemukan juga dalam perundang-undangan di Indonesia, terdapat 

pada Undang-Undang Republik Indonesia pasal 39 tentang Perlindungan 

Anak dinyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk 

kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan 

setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain 

itu pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak 

yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan calon orang tua angkat harus 



22 
 

seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. 

Dengan melihat keadaan zaman yang semakin berkembang diperlukan 

perlakuan yang terarah terhadap anak agar dapat sejalan dan tidak ketinggalan 

dengan peradaban. Oleh karena itu seorang anak memerlukan pembinaan juga 

bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara 

maksimal.11 Dikarenakan anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa 

memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak 

lain yang boleh merampas hak tersebut.12 Agar dapat terwujudnya generasi 

muda sebagai penerus cita-cita bangsa maka pasangan suami istri tersebut 

haruslah memiliki keturunan (Anak), dan bagi suami istri yang telah lama 

menikah namun belum mempunyai keturunan maka cara yang diambil ialah 

dengan mengangkat anak, pengangkatan tersebut bertujuan untuk meneruskan 

keturunan dan memelihara harta kekayaan orang tua yang mengangkatnya. 

 Istilah “pengangkatan anak” yang berkembang di Indonesia sebagai 

terjemahan dari bahasa inggris “Adoption” mengangkat seorang anak, yang 

berarti “mengangkat anak orang lain kemudian menjadikannya sebagai anak 

sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”.13 Menurut 

Ensiklopedia Indonesia adopsi ialah pengangkatan anak orang lain oleh 

seseorang yang menjadikan anak adopsi (anak angkat) itu berstatus sebagai 

anak kandung bagi pengangkat, baik dalam lingkungan hukum adat maupun 

dalam lingkungan hukum perdata berdasarkan undang-undang. Sedangkan 

dalam kamus besar bahasa Indonesia, anak angkat adalah anak mengambil 

anak orang lain untuk dipelihara serta disahkan secara hukum sebagai anak 

                                                      
11 Husen Abdul Majid, dkk, Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam, Terj, Ahmad 

Bakri (Jakarta: Pustaka Sadra, 2004), h. 125 
12 Bagir Manan, Ilmuwan dan Penegak Hukum (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008), 

h. 91 
13 Simorangkir, JCT, Kamus Hukum (Jakarta : Aksara Baru, 1987), h.4 
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sendiri.14 Maka dari itu pengertian adopsi menurut pembahasan di atas, yaitu 

anak yang diadopsi akan memiliki status sebagai anak kandung yang sah 

dengan segala hak dan kewajiban, maka konsekuensinya sampai kepada hak 

untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya yang mengangkat dan larangan 

kawin dengan keluarganya, hal ini jelas bertentangan dengan hukum Islam. 

 Mengenai gender (jenis kelamin) anak yang diangkat bisa seorang 

laki-laki ataupun seorang perempuan, mengenai jumlah dari anak angkat bisa 

lebih dari satu, dua atau tiga tergantung dari kemampuannya untuk 

mengangkat anak.  Begitupun juga dengan usia yang tidak jadi masalah, 

meskipun banyak yang terlihat memilih anak kecil untuk dijadikan anak 

angkat. Diperlukan kebijaksanaan agar dapat memberikan suasana yang 

selaras dan serasi dalam pengangkatan anak, karena pengangkatan anak 

merupakan bentuk dari situasi yang dalam pelaksanaannya memerlukan rasa 

kasih sayang, rasa tanggung jawab dan keinginan yang tulus untuk 

menganggap anak angkat sebagai anak sendiri.  

Mengambil anak dari orang lain untuk dijadikan anak angkat 

merupakan kebutuhan sebagian masyarakat agar menjadi bagian dari sistem 

keluarga, dengan tidak melepas ketentuan dari kesepakatan yang sah menurut 

hukum yang berlaku di masyarakat. Beberapa lembaga pengangkatan anak 

juga telah mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri yang 

menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari 

hukum yang hidup dalam masyarakat. 

Pada hakekatnya anak angkat bisa dianggap menjadi seorang anak, 

apabila orang tua yang mengangkatnya memandang secara “lahir dan batin” 

bahwa anak itu sebagai anak keturunannya sendiri. Pengangkatan anak 

                                                      
14 Purwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai 

Pustaka.1999), h.36 
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umumnya mempunyai beberapa tujuan dan motivasi diantaranya untuk 

meneruskan keturunan jika dalam sebuah perkawinan tidak memperoleh 

keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang belum 

mendapatkan anak. Ini merupakan salah satu alternatif yang positif dan 

manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam keluarga, yang telah 

lama belum juga dikaruniai seorang anak. Adapun alasan pasangan suami istri 

untuk mengangkat anak karena kurangnya keinginan untuk mengandung dan 

melahirkan serta kemampuan mereka sudah tidak memungkinkan lagi untuk 

melahirkan seorang anak, dan tidak adanya kemauan memiliki anak setelah 

setelah melewati batas usia yang aman untuk melahirkan, sehingga salah satu 

cara untuk memiliki anak dengan mengangkat anak. 

Perkembangan yang terjadi saat ini menunjukkan tujuan dari lembaga 

pengangkatan anak bukan hanya karena motivasi untuk meneruskan keturunan 

saja, tetapi lebih beragam. Ada berbagai alasan yang mendorong seseorang 

agar mengangkat anak. Alasan untuk mengangkat anak di Indonesia sendiri 

diantaranya: 

a. Untuk mempererat tali kekeluargaan dengan orang tua si anak angkat 

b. Karena adanya rasa belas kasihan terhadap kehidupan si anak yang tidak 

terurus dan dikhawatirkan akan menjadi anak nakal. 

c. Adanya harapan kepada si anak angkat agar dapat menolong di hari tua 

bagi orang tua angkat  

d. Karena hanya sebagai pancingan untuk bisa memiliki anak kandung 

e. Karena adanya misi kemanusiaan dengan maksud anak angkat 

mendapatkan pendidikan yang layak 

f. Karena orang tua angkat memiliki kekayaan, banyak tanah yang harus 

digarap, serta harta-harta lainnya yang memerlukan tenaga tambahan 
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untuk pengelolaanya. 

g. Karena hanya memiliki anak laki-laki maka diangkatlah anak perempuan, 

begitu juga sebaliknya 

h. Karena tidak dikaruniai seorang anak maka jalan satu-satunya ialah 

dengan adopsi. 

i. Juga disebabkan karena anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang 

tua lagi atau yatim piatu. 

j. Anak yang selalu sakit, maka anak tersebut diserahkan kepada orang tua 

lain untuk diadopsi dengan harapan agar anak selalu sehat dan panjang 

umur.15 

2. Perlindungan hukum terhadap anak angkat 

Hukum Islam merupakan perangkat perlindungan anak dari tindak 

eksploitasi dan kejahatan. Hukum Islam sebagai aturan atau ketentuan yang 

bisa menjadi rujukan dalam mengkaji persoalan mengenai perlindungan anak. 

Nilai transendental merupakan kelebihan tersendiri yang melekat pada norma 

hukum Islam yang membuat penganutnya menyadari jika ajaran Islam 

dipahami dengan baik, bahwa agama Islam memang tidak menghendaki 

terjadinya eksploitasi sesama manusia. Nilai-nilai penegakan keadilan, 

pencegahan kezaliman, bagaimanapun itu masalah-masalah sosial yang terjadi 

merupakan misi kemanusiaan yang dibawa agama. 

Begitu banyak tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak mulai dari 

perlakuan sadis dan tidak berperikemanusiaan, disinilah letak pentingnya 

antisipasi normatif hukum Islam. Padahal Rasulullah saw. menekankan 

perlunya kasih sayang dan saling menghargai antar sesama, sebagaimana 

hadis riwayat Anas bin Malik yang artinya, “tidak termasuk golongan 

                                                      
15 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum (Jakarta : Sinar 

Grafika, 2002), h. 15 
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ummatku mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang 

(muda) tidak menghormati yang tua” (HR. al-Nasa’i).16 

Sebagai contoh dari tindak kezaliman yang terjadi terhadap seorang 

anak angkat yang sempat viral terjadi beberapa tahun lalu di Indonesia, 

seorang anak bernama Angeline (8 Tahun) yang dibunuh oleh ibu angkatnya, 

dalam kasus ini terlihat bahwa anak angkat belum terlindungi secara hukum 

yang ada di Indonesia dikarenakan proses pengangkatan anak mulai dari 

syarat-syarat dan prosedur hanya berdasarkan keterangan notaris saja. Berkaca 

pada kasus kematian Angeline, maka peran dari hukum Islam yang benar-

benar memberi perlindungan terhadap anak angkat sangat dibutuhkan yang 

mana peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak, belum 

berjalan efektif. 

Kasus tersebut dilihat dari perspektif hukum Islam, kasus ini  

merupakan pelanggaran kezaliman yang berdampak pada kehidupan manusia. 

Pihak orang tua angkat dengan mudah mengabaikan hukum yang berlaku, 

sehingga terjadilah kesalahan besar. Letak dasar pertimbangannya adalah 

bahwa dalam Islam dilarang melakukan kezaliman baik terhadap diri sendiri 

maupun terhadap orang lain. Dalam hadis Qudsi disebutkan: dari Abu Durr, ia 

berkata, Rasulullah saw. menyampaikan hadis dari yang Maha Suci dan Maha 

Tinggi “Aku haramkan kedzaliman terhadap diri-Ku dan terhadap hamba-Ku, 

maka janganlah kamu saling mendzalimi satu sama lain“. 

Anak dalam pandangan fiqh adalah karunia sekaligus amanah, oleh 

karena itu orang tua harus menjaga dan memeliharanya dengan baik. Islam 

sangat mengecam tradisi jahiliyah yang tega membunuh anak-anak mereka 

apa pun alasannya, Allah berfirman dalam QS al-An’am/6: 151 

                                                      
16 Jalaluddin al-Suyuthi, Sunan an-Nasa’i bi Syarhi Jalaluddin as-Suyuthi, Jilid 4, 

Juz 7 (Beirut: Dar el-Fikr, 1930.), h. 311 
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 نََْنُ نَ رْزُ 
هُُمْ  وَلََ تَ قْرَبُوُا الْْفََوَاحِِ وَلََ تَ قْتُ لُوْْٓا اوَْلََدكَُمْ مِّنْ اِمْلََق ٍۗ هَا وَمَ قُُكُُمْ وَاِيَّا  ا بَُطَنَ  شَ مَا ظَهَرَ مِن ْ  

Terjemahnya:  

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut 

kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, 

dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik 

yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi.17 

Penafsiran ayat di atas menurut tafsir ringkas Kementerian Agama 

ialah janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang 

memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu 

mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat oleh orang lain atau yang 

dilakukan oleh anggota tubuhmu, ataupun yang tersembunyi di dalam hatimu 

atau tidak terlihat orang lain. 

Ayat ini menegaskan bahwa larangan untuk membunuh seorang anak 

hanya karena alasan kekurangan biaya (ekonomi). Maksud dari kata 

“membunuh” dalam ayat di atas bukan hanya berarti membunuh secara fisik, 

tetapi juga membunuh keberlangsungan hidupnya dengan menjerumuskan 

anak pada masa depan yang suram, maka dari itu  orang tua tidak berhak 

merampas masa depan anak apa pun alasannya. 

Tindakan membunuh dalam Islam termasuk perbuatan dosa yang 

besar, apalagi jika korbannya adalah seorang anak yang seharusnya 

memperoleh hak perlindungan dan pendidikan juga membuatnya bisa tumbuh 

menjadi dewasa yang memiliki tanggung jawab sebagaimana manusia. 

Menjadi tugas dan kewajiban bagi orang-orang yang memiliki kemampuan 

untuk memberikan perlindungan, terutama negara. 

Perlindungan anak dalam kajian fiqh menjelaskan agar dapat menjaga 

kemaslahatan anak sebagai salah satu tujuan syariat dapat dikenal dengan 

                                                      
17 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Putra Sejati : 2007), h.214 
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hadanah yaitu merawat dan mendidik orang yang kehilangan kecerdasannya 

karena mereka belum bisa merawat diri sendiri. Ulama fiqh sepakat bahwa 

hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, dikarenakan akibat yang 

terjadi pada anak yang belum dewasa jika tidak dirawat dengan baik, maka 

akan berdampak ke diri mereka, yang bahkan sampai menjurus kepada 

kehilangan nyawa.18 Perlindungan dan pemeliharaan anak diserahkan kepada 

keluarganya terutama kedua orang tuanya. Pemeliharaan anak atau biasa 

disebut dengan haḍanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, merawat, dan 

mendidik anak sampai dewasa dan atau anak tersebut telah mampu untuk 

hidup mandiri.19 Ada perbedaan pendapat di antara ulama fiqh mengenai siapa 

yang memiliki hak hadhanah. Menurut ulama Hanafi dan Maliki yang 

merawat, mengasuh dan mendidik anak merupakan hak ibu atau yang 

mewakilinya, ibu bisa melepaskan haknya sekalipun tanpa imbalan. 

Sedangkan pendapat jumhur ulama hadanah menjadi hak bersama, antara 

kedua orang tua dan anak. Adapun yang disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaili 

dalam Ensiklopedi Hukum Islam ialah hak hahanah itu hak berserikat antara 

ibu, ayah, dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiganya, maka yang 

diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh.20 

Bentuk perlindungan tersebut merupakan pencegahan agar anak tidak 

menjadi sasaran kejahatan dari orang lain dan menjadi anak yang terdidik 

dengan baik (anak yang tidak melakukan perbuatan terlarang menurut agama 

dan hukum yang berlaku). Seandainya memang seorang anak sudah terlanjur 

menjadi anak nakal dan telah melakukan kejahatan, maka dalam pandangan 

                                                      
18 Abdul Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2, Cet.V (Jakarta: Ichtiar 

Baru Van Hoeve, 2001), h. 415 
19 Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia, h.102 
20 Abdul Aziz Dahlan (et al), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2, Cet.V (Jakarta: 

Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h.415 
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fiqh pun sudah diatur supaya anak tersebut mendapatkan perlakuan khusus 

yang sesuai dengan kepribadian anak. Anak yang melakukan kesalahan atau 

kejahatan diberikan peringatan, menasehati, dan mengarahkannya ke jalan 

yang benar, bahkan dalam Islam pun memperbolehkan hukuman atau 

ancaman jika memang dalam keadaan terpaksa, penggunaan ancaman atau 

peringatan berlaku ketika anak yang baru pertama kali melakukan kesalahan 

dan hukuman jika anak sudah berulang kali melakukan kesalahan. Akan 

tetapi, dalam memberikan ancaman dan hukuman haruslah diperhatikan batas-

batas kewajaran sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.21 

Meskipun diperbolehkannya hukuman yang menjadi salah satu cara 

dalam mendidik anak, perlu diingat bahwa bersikaplah penuh kasih sayang 

dan lemah lembut pada saat berinteraksi dengan anak, memberikan hukuman 

yang terdidik agar sang anak bisa membedakan mana yang baik dilakukan dan 

mana yang tidak boleh dikerjakan. Begitu juga ketika seorang anak yang 

menjadi korban kejahatan, maka kewajiban dari keluarga, masyarakat, bahkan 

negara untuk memberikan pertolongan. 

Pengangkatan anak di Indonesia bukanlah suatu tindakan biasa seperti 

menangani anak jalanan, karena ada proses yang terjadi dalam pengangkatan 

anak, ada hukum dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Proses dan segala hal 

yang berhubungan dengan pengangkatan anak sudah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang tak lain tujuannya adalah memberi perlindungan 

hukum kepada anak angkat. 

Pengangkatan anak menurut hukum Nasional terdapat pada Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak hanya 

dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan melalui Penetapan 

                                                      
21 Ali Qaimi, Mengajarkan Kejujuran dan Keberanian pada Anak, Cet. I (Bogor: 

t.p, 2003), h.151 
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Pengadilan atau Putusan Pengadilan. Pengangkatan anak tidak memutuskan 

hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. 

Memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan 

disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur berbagai upaya 

yang dilakukan dalam rangka perlindungan anak seperti perdagangan anak. 

Kenyataan yang terjadi dan penuh derita dialami ketika anak angkat yang 

menjadi korban kekerasan, padahal secara eksplisit pasal 28 ayat 2 UUD RI 

1945 menjamin perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan 

diskriminasi. Perlindungan terhadap anak angkat bertujuan untuk menjamin 

terpenuhinya hak-hak anak tersebut, yang sejak Konferensi Hak Anak tahun 

1989 adalah hak anak untuk mendapatkan identitas dan kewarganegaraan 

melalui pencatatan kelahiran, begitupun pencatatan anak dalam dimensi 

hukum, merupakan perlindungan untuk anak. Pemerintah berkewajiban 

bertanggung jawab menjamin hak asasi setiap anak tanpa memandang suku, 

agama, dan lainnya. Secara umum dapat diberikan pengertian bahwa 

perlindungan hukum adalah upaya yang harus ditempuh oleh pemerintah 

(negara) untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap orang atau barang 

yang dilindungi. 

Adapun hak-hak anak angkat antara lain: 

a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. 

b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. 

c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi 

sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. 
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d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang 

tuanya sendiri. 

e. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin 

tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak 

tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak angkat oleh orang lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai 

dengan kebutuhan fisik. 

g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya.22 

Pelaksanaan ketentuan tersebut, disesuaikan dengan ketentuan 

perundangan yang berlaku, dalam hal tidak mampunya orang tua dan keluarga 

untuk melaksanakan tanggung jawab mengenai menjaga kesehatan dan 

merawat anak maka pemerintah wajib memenuhinya. Kewajiban pemerintah 

tersebut, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Begitupun mengenai transplantasi organ tubuh untuk orang lain, orang 

tua dan pemerintah wajib melindungi anak dari perilaku: 

a. Pengambilan organ tubuh anak atau jaringan tubuh anak tanpa 

memperhatikan kesehatannya 

b. Melakukan jual beli organ atau jaringan tubuh anak 

c. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian 

tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik 

bagi anak.23 

                                                      
22 Fauzan Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2008) h. 73. 
23 Fauzan Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak, h. 79 
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Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum 

terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 2003 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

sebagaimana yang diatur pada Bab IV mulai pasal 20 sampai dengan pasal 26, 

menyangkut berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, 

pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. 

Mengangkat seorang anak merupakan kebutuhan yang biasa terjadi di 

kalangan masyarakat dan mempunyai berbagai macam tujuan, tidak lepas dari 

perbuatan yang merugikan bagi si anak, maka ini menjadi bagian dari sistem 

hukum keluarga. Oleh karena itu adanya lembaga pengangkatan anak yang 

merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat mampu 

melindungi dan mengikuti perkembangan masyarakat dan mempunyai aturan 

sendiri. Pemerintah melakukan kerja sama dengan pihak Lembaga Swadaya 

Masyarakat dan organisasi lain yang khawatir dalam melihat masa depan anak 

angkat dan upaya perlindungan anak angkat melalui kegiatan: 

a. Penyuluhan, agar masyarakat mendapat informasi dan memahami tentang 

prosedur, persyaratan dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak 

b. Konsultasi, untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung 

dari calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan 

dalam pelaksanaan pengangkatan anak, memberikan motivasi dan 

informasi untuk mengangkat anak. 

c. Konseling, bertujuan membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan 

anak yakni membantu memahami permasalahan dan memberikan 

alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak. 

d. Pendamping, untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan 

anak, yakni meneliti dan menganalisa permohonan pengangkatan anak, 
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memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua.  

e. Pelatihan, agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan 

pengangkatan anak (peningkatan pengetahuan dan keterampilan).24 

Selain perlindungan bersifat umum, ketika dalam situasi dan kondisi 

darurat seorang anak wajib memperoleh perlindungan khusus. Undang-

Undang perlindungan anak telah memberikan ukuran bagi anak-anak yang 

perlu mendapat perlindungan khusus. Pemerintah dan lembaga negara lainnya 

mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan perlindungan secara 

khusus kepada anak yang dalam keadaan darurat seperti anak yang menjadi 

pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak 

dalam situasi konflik. 

Begitupun juga ketika seorang anak yang sedang berhadapan dengan 

hukum, anak yang tereksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang 

diperdagangkan, anak dari kelompok minoritas terisolasi, anak korban 

penculikan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik atau mental, anak 

korban penelantaran, dalam situasi seperti ini pemerintah berkewajiban 

memberikan perlindungan secara khusus kepada anak, berupaya agar anak 

mendapat perlakuan yang benar sehingga mampu menenangkan kondisi anak. 

3. Kedudukan anak angkat terhadap hak kebendaan 

Pengangkatan anak tidak lepas dari kedudukan anak angkat terhadap 

hak kebendaan yang telah diberikan, jika  diperhatikan dari sisi hukum Islam, 

bahwa pengangkatan anak menurut Islam tidak memutuskan hubungan darah 

antara anak dan orang tua kandung dan tidak diperbolehkan secara langsung 

menggunakan nama orang tua angkatnya sebagai wali dalam pernikahannya. 

Seperti yang telah ditulis dalam surah al-Ahzab ayat 4 dan 5, para ulama 

                                                      
24 Fauzan Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak, h. 80-81 
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menyatakan bahwa hubungan antara orang tua angkat dan anak angkatnya 

hanya sampai sebatas kasih sayang, hubungan orang tua angkat dan anak 

angkat tidak menjadikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, nasab 

dan tidak saling mengharamkan perkawinan. 

Adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak 

(adopsi) dengan menghilangkan dan memutuskan kedudukan anak angkat 

dengan orang tua kandungnya tentunya berpengaruh terhadap ketentuan 

mengenai hak kebendaan terhadap anak angkat. Dalam hak kebendaaan, harta 

benda dapat dikuasai jika pemilik harta memberikan kuasa atas harta benda 

dapat dimiliki oleh anak angkat, penegasan di dalam harta kebendaan tersebut 

dikatakan hak kebendaan pemberian secara langsung terhadap seseorang 

dimanapun benda itu berada. Hukum harta kekayaan mutlak sama dengan 

hukum kebendaan dalam artian hukum yang mengatur hubungan hukum 

seseorang dengan benda, maka lahirlah hak kebendaan di dalam hubungan 

hukum ini dengan bahasa lain disebut zakelijk recht yaitu memberikan secara 

langsung kepada seseorang untuk menguasai suatu benda di mana pun 

keberadaan benda tersebut. 25 

Dalam sistem KUH Perdata hak milik pribadi adalah hak atas sesuatu 

benda yang pada hakikatnya selalu bersifat sempurna walaupun dalam 

kenyataannya tidak demikian biasa disebut dengan eigindom. Anak angkat 

tersebut selanjutnya menggunakan nama keluarga dari keturunan orang tua 

angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak 

kandung dari orang tua angkatnya serta terputuslah hubungan hukum antara 

anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak yang semacam 

itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat 

                                                      
25 Prida Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak Yang Memberi 

Kenikmatan  (Jakarta Selatan: Ind. Hil-co, 2002), h. 89 
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dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal 

kewarisan. 

Pasal 832 KUH Perdata ditetapkan bahwa, yang berhak untuk menjadi 

ahli waris adalah keluarga sedarah dan yang mempunyai hubungan 

perkawinan (suami-isteri) dengan pewaris. Mereka itu seperti anak atau 

keturunannya, bapak, ibu, kakek, nenek serta leluhurnya ke atas, saudara atau 

keturunannya serta suami atau isteri. Undang-undang membagi ahli waris 

pada kelompok ini menjadi 4 (empat) golongan yaitu golongan kesatu, kedua, 

ketiga dan keempat, mereka diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Golongan kesatu diatur dalam pasal 852, 852, KUH Perdata terdiri dari: 

1. Anak atau keturunannya. 

2. Suami atau isteri. 

b. Golongan kedua diatur dalam pasal 854, 856, 857 KUH Perdata terdiri 

dari: 

1. Orang tua, yaitu bapak atau ibu. 

2. Saudara-saudara atau keturunannya. 

c. Golongan ketiga diatur dalam pasal 853, KUH Perdata terdiri dari: 

1. Kakek atau nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas. 

2. Kakek atau nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas. 

d. Golongan keempat terdiri dari keluarga sedarah lainnya dalam garis 

menyamping sampai derajat ke 6 (enam) dari pasal 856, 861 KUH Perdata. 

Keempat golongan tersebut di atas, sekaligus merupakan urutan 

penerimaannya. Jika golongan pertama ada, maka golongan kedua, ketiga dan 

keempat tidak dapat bagian warisan. Tetapi jika golongan pertama tidak ada 

maka yang mendapatkan yaitu golongan kedua begitu juga seterusnya. Hak 

kebendaan anak angkat terhadap harta warisan menurut Kompilasi Hukum 
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Islam (KHI) dan Hukum Perdata terdapat persamaan dan perbedaannya. 

Persamaan yang terdapat di dalam hukum Islam dan hukum perdata sama-

sama mengakui adanya pengangkatan anak tetapi dengan tujuan yang berbeda 

juga kesamaan dalam tanggung jawab biaya pendidikan terhadap anak angkat 

tersebut, sedangkan perbedaan terdapat pada sumber yang diambil sebagai 

landasan penerapannya. 

Kedudukan anak angkat mengnai harta benda orang tua angkatnya 

mempunyai dua sumber harta kebendaan, karena selain mendapatkan harta 

orang tua kandungnya, dia juga mendapatkan harta kebendaan dari orang tua 

angkatnya. Berbeda dengan ketentuan kewarisan yang secara umum diatur 

dalam KHI, ialah berdasarkan hukum Islam anak angkat tidak mendapatkan 

harta benda dari orang tua angkatnya karena harta kebendaan diatur sesuai 

dengan ketentuan hukum Islam. Yang sesuai dengan hal tersebut, anak angkat 

mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 
1

3
 bagian dari harta kebendaan orang 

tua angkatnya.26 

Wasiat wajibah didapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama, 

besar bagian dari wasiat wajibah tidak boleh lebih dari 
1

3
 bagian. Di dalam 

Kompilasi Hukum Islam telah diatur dalam pasal 209 KHI ayat ( 1 dan 2 ), 

yaitu: 

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai 

dengan pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak 

menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 
1

3
 dari 

harta warisan anak angkatnya. 

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat 

wajibah sebanyak-banyaknya 
1

3
 dari harta warisan orang tua angkatnya. 

                                                      
26 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 23 
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Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas 

nasab seperti dalam pengertian hukum perdata, nasab anak tersebut tetap pada 

orang tua kandungnya. Anak angkat tidak mendapatkan warisan melainkan 

wasiat wajibah dari orang tua angkatnya begitupun sebaliknya sesuai dengan 

pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun keberadaan wasiat wajibah 

dalam masyarakat muslim Indonesia adalah sesuatu yang aneh, dikarenakan 

adanya suatu kepastian wasiat saat si mati tidak berwasiat namun tidak sedikit 

pula masyarakat Indonesia berpendapat kehadiran wasiat wajibah ialah 

perasaan keadilan hukum terhadap anak angkat. 

Penjelasan hukum mengenai hak-hak anak angkat  dalam pembagian 

harta warisan orang tua angkatnya karena adanya pengaruh dari keputusan 

Mahkamah Agung yang merujuk pada ketentuan pasal 209 KHI dalam 

penyelesaian pemberian harta orang tua angkat kepada anak angkat, 

sedangkan bagian ahli waris ditentukan berdasarkan Al-Qur’an dan hadis. 

Anak angkat memperoleh bagian dari orang yang meninggal menurut ukuran 

yang ma’ruf, Allah berfirman pada QS an-Nisa’/4: 8 

 

ى كُِيُْْ فاَرْزقُُ وْهُُمْ مِّنْهُ وَ  وَاِذَا حَِضَرَ الْْقِسْمَةَ اوُلُْوا الْْقُرْبٰى وَالْْيَ تىمى لْوُْا لََمُْ قَُ وْلَا م عْرُوْفااقُُ وْ وَالْْمَسى  
Terjemahnya: 

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak 

yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu 

(sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.27 

Penafsiran ayat tersebut menurut tafsir ringkas Kementerian Agama 

Setelah menjelaskan ketentuan hak warisan bagi kaum perempuan, maka pada 

ayat ini Allah memberi peringatan agar memperhatikan pula kerabat lain yang 

tidak memperoleh harta warisan dan kebetulan hadir ketika harta warisan itu 

dibagikan. Dan apabila sewaktu pembagian harta warisan itu hadir atau 

                                                      
27 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan, h.116 
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diketahui oleh beberapa kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan, baik 

mereka yang hadir adalah anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang 

masih ada hubungan kerabat atau tidak, maka hendaknya berilah mereka dari 

harta warisan itu sekadarnya yang dapat menghibur hati mereka, dan 

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik dan benar serta perlakukanlah 

mereka dengan bijaksana.  

Ma’ruf diartikan sebagai bentuk usaha dari suatu kemaslahatan, yang 

menjadi tujuan dari syariat dengan merealisasikan kemaslahatan umum dan 

menghindarkan kemudharatan bagi umat. Maslahah mursalah adalah 

memberikan hukum terhadap suatu kasus atas dasar kebaikan (kemaslahatan) 

yang secara khusus tidak tegas dinyatakan dalam nash, tetapi jika dilakukan 

akan membawa kebaikan yang bersifat umum, ini menjadi alternatif 

pemecahan masalah tentang bagian harta untuk anak angkat di karenakan anak 

angkat tidak termasuk golongan orang yang mendapat warisan dari orang tua 

angkatnya. Penggunaan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat 

adalah melalui Kompilasi Hukum Islam yang dasar pertimbangannya ialah 

maslahah mursalah yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan 

pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan 

bagi manusia, Apa yang baik menurut akal itu juga selaras serta sejalan 

dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum dan merupakan bagian dari 

syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebutkan dalam 

nash secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia, lebih-lebih 

yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok mereka. 

Hukum Islam bersifat universal mengatur kehidupan manusia secara 

menyeluruh, baik berupa ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, 

diantaranya mengenai perintah menyelesaikan permasalahan anak angkat 
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dengan warisan orang tua angkatnya yang secara umum tidak mendapatkan 

bagian. Dengan keadaan tersebut syariat Islam membuka pintu wasiat bagi 

orang tua angkat untuk memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat 

agar bermanfaat dan berguna dalam kelanjutan hidupnya. 

C. Tinjauan Hukum Islam 

1. Kedudukan anak angkat dalam Islam 

Dalam sejarahnya pengangkatan anak sudah dikenal jauh sebelum 

Islam berkembang, berbagai bangsa kuno seperti Yunani, Romawi, dan 

Bangsa kuno lainnya telah dulu mengenal istilah pengangkatan anak. 

Sedangkan di kalangan bangsa Arab sebelum Islam datang istilah 

pengangkatan anak sudah ditradisikan secara turun menurun dan dikenal 

dengan tabanni.28 konsep dari at-Tabanni adalah (Mengangkat anak secara 

mutlak) seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu 

termasuk anak orang lain, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, tetapi 

menganggapnya sebagai anak yang sah, dan mempunyai hak dan ketentuan 

hukum sebagai anak.29 

Anak angkat dalam pengertian tabanni menggambarkan pengangkatan 

anak sebagaimana terjadi pada zaman jahiliyah, dan telah lama dikenal dan 

berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia. Pengangkatan anak 

dimulai dari masyarakat keturunan Tionghoa yang berada di Indonesia, 

pengangkatan anak pada masyarakat Tionghoa yang mempersamakan status 

anak angkat sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan darah dengan 

orang tua kandungnya. Oleh karena itu anak angkat berhak menjadi ahli waris 

dan mendapatkan warisan sebagaimana hak warisan yang diperoleh anak 

                                                      
28 Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.22 
29 Fauzan Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak, h.104 
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kandung, sedangkan syariat Islam telah menetapkan ketentuan pembagian 

harta warisan kepada orang yang memiliki pertalian darah, perkawinan, 

keturunan, pengertian anak angkat semacam inilah yang dilarang dalam Islam. 

Dalam perjalanan sejarahnya kehidupan  Rasulullah saw. pernah 

bersentuhan dengan kebiasaan ini, Imam al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) 

menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah sendiri pernah mengangkat 

Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya. Bahkan nabi tidak lagi memanggil 

Zaid dengan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah saw 

dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya 

diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum Quraisy. Zaid kemudian 

dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Muthalib, bibi Nabi 

Muhammad saw. oleh karena Nabi telah menganggapnya sebagai anak, maka 

para sahabat pun kemudian memanggilnya Zaid bin Muhammad.  

Setelah Nabi Muhammad saw. diangkat menjadi Rasul, kemudian 

Allah swt. menurunkan beberapa firman-Nya untuk meluruskan keadaan, 

Allah berfirman dalam QS al-Ahzab/33: 4-5 

 

ُ لِْرَجُل  مِّنۡ قَُ لۡبَيِْۡ فِِۡ جَوۡفِه ْْ  ازَۡوَاجَكُُمُ  جَعَلَ  وَمَا    ٖ  مَا جَعَلَ اللِّّى هُن   تُظىهِرُوۡنَ  الِّْىْٓ ئِ تِكُُمۡ  مِن ۡ  ْ   امُ هى
نَآْءكَُمۡ  ادَۡعِيَآْءكَُمۡ  جَعَلَ  وَمَا وَاهُِكُُمۡ  بَِ  قَُ وۡلُْ كُُمۡ  لِْكُُمۡ  ذى  ٖ   ابُ ۡ  الْس بِيۡلَ  يَ هۡدِى وَهُُوَ  الَۡۡق   يَ قُوۡلُ  وَاللِّّىُ  ٖ   ف ۡ
٤ 

Terjemahnya: 

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan 

Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu Zihar  itu sebagai 

ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak 

kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan mulut 

saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan 

(yang benar).30 

 

                                                      
30 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan, h.666 
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هِمۡ هُُوَ اقَُۡسَطُ عِنۡدَ اللِّّىِ  ا لّ ۡ  فاَِنۡ     ادُۡعُوۡهُُمۡ لَِىبْٓٮِٕ يۡنِ  فِِ  فاَِخۡوَانكُُُمۡ  اىبْٓءَهُُمۡ  تَ عۡلَمُوۡۤۡ وَمَوَالْيِۡكُُمۡ  الْدِِّ
 غَفَُوۡراا اللِّّىُ  وكََانَ  ٖ   قُُ لُوۡبُكُُُمۡ  تَ عَم دَتۡ  م ا وَلْىكُِنۡ  ْ  ٖ  بُهِ تُۡ  اَخۡطاَۡ  فِيۡمَاۤۡ  جُنَاح   عَلَيۡكُُمۡ  لْيَۡسَ  وَ  ٖ  

٥ ر حِِيۡماا  
Terjemahnya: 

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-

bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak 

mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) 

saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa 

atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa 

yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha 

Penyayang. 

Berdasarkan ayat tersebut secara garis besar menyatakan bahwa 

panggilan anak angkatmu menurut nama bapaknya, dahulu Zaid budak yang 

dimerdekakan dan diangkat anak di zaman jahiliyah oleh Nabi dipanggilkan 

Zaid bin Muhammad. Dengan ayat ini datanglah ketentuan supaya dia 

memanggil kembali menurut yang sewajarnya, yaitu Zaid bin Haritsah. 

Karena walaupun betapa tingginya nilai kasih sayang dan hutang budi, namun 

kebenaran tidaklah boleh diubah dengan mulut. Mengganti nama ayah itupun 

satu kedustaan. Ayat di atas juga tidaklah mengandung makna larangan untuk 

mengangkat anak (adopsi), atau hanya menjadi ayah dan ibu asuh, apalagi 

untuk anak-anak yatim atau anak terlantar. 

Menurut M. Quraish Shihab yang dilarang adalah menjadikan anak-

anak angkat itu memiliki hak dan status hukum seperti anak kandung. 

Pernyataan ad ‘iyyakum/anak-anak angkat kamu, menunjukkan diakuinya 

keberadaan anak angkat, tetapi yang dicegah adalah mempersamakan 

kedudukannya dengan anak kandung.31 Dengan adanya firman Allah swt. 

dijelaskan bahwa Islam telah membatalkan  dan menghapuskan tradisi adopsi 

                                                      
31 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, 

Vol.11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h.221. 
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anak yang dilakukan sejak zaman Jahiliyah dan memerintahkan orang yang 

mengadopsi anak untuk tidak menasabkan anak angkat kepada dirinya, 

melainkan kepada ayah kandung anak itu sendiri,32 maka status anak angkat  

dalam Islam berbeda dengan anak kandung dalam  semua ketentuan dan 

hukumnya. 

Secara garis besar pada ayat 4-5 di dalam surah al-Ahzab tersebut 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a) Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia 

b) Anak angkat bukanlah anak kandungmu  

c) Panggillah anak angkat menurut nama bapaknya 

Ketentuan di atas bahwa yang dilarang ialah pengangkatan anak 

menjadikannya sebagai anak kandung. Agama Islam menyampaikan kepada 

seorang muslim untuk merawat anak orang lain yang tidak mampu, miskin, 

dan terlantar tetapi tidak boleh memutuskan hubungan nasab dan hak-hak 

lainnya dengan orang tua kandungya. Perawatan/pemeliharaan yang dilakukan 

harus berdasarkan yang sesuai dengan anjuran Allah swt. dengan begitu, yang 

bertentangan dengan Islam ialah ketika memberikan status yang sama antara 

anak kandung dan anak angkat (adopsi), tetapi jika yang dimaksud 

pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas maka kedudukan 

hukumnya boleh saja, bahkan dianjurkan. 

Hukum-hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam sehubungan 

dengan anak angkat yang berbeda dengan kebiasaan pada zaman Jahiliyah, 

yaitu: 

a) Larangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya, 

berdasarkan terjemahan dari Firman Allah swt. di dalam QS al-Ahzab/33 

                                                      
32 M. Rawwas Qal’ah Jie, Mu’jam Lughah al-Fuqoha, (al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, 

10/120) h.90 
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ayat 5. 

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-

bapak mereka; itu lah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak 

mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-

saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika 

kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja 

oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. 

Imam ibnu Katsir berkata, “Ayat ini (berisi) perintah (Allah swt.) yang 

menghapuskan perkara yang diperbolehkan di awal Islam, yaitu mengakui 

sebagai anak (terhadap) orang yang bukan anak kandung, yaitu anak 

angkat. Maka, (dalam ayat ini) Allah swt. memerintahkan untuk 

mengembalikan penisbatan mereka kepada ayah mereka yang sebenarnya 

(ayah kandung), dan inilah (sikap) adil dan tidak berat sebelah”. 

b) Anak angkat tidak berhak mendapat warisan dari orang tua angkatnya, 

berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliyah yang menganggap anak 

sebagai anak kandung yang berhak mendapatkan warisan ketika orang tua 

angkatnya meninggal dunia. 

c) Anak angkat bukanlah mahram, sehingga wajib bagi orang tua angkatnya 

maupun anak-anak kandung mereka untuk memakai hijab yang menutupi 

aurat di depan anak angkat tersebut, sebagaimana ketika mereka di depan 

orang lain yang bukan mahram, berbeda dengan kebiasaan pada masa 

Jahiliyah. 

2. Cara pengangkatan anak menurut Hukum Islam  

Pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas 

masyarakat arab yang dengan istilah tabanni yang berarti mengambil anak 

angkat. Menurut Wahbah al-Zuhaili pengangkatan anak (tabanni) ialah 
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“Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas 

nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya”. Pengangkatan anak 

dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka 

unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus 

dibatalkan.33 

Islam tidak mengharamkan sepasang suami istri mengasuh anak orang 

lain bersama mereka, misalnya anak yatim, anak pungut (al-laqith), atau anak 

orang fakir miskin. Dalam arti, anak itu sekedar mendapat pemeliharaan dan 

nafkah yang layak, namun tak diperlakukan sebagai anak kandung sendiri. 

Misal tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, tetap tak mendapat hak 

waris, tetap tak mendapat perwalian nikah (jika anak itu perempuan), dan tetap 

diperlakukan sebagai ajnabi (bukan mahram) jika sudah baligh apabila 

memang tak termasuk mahram bagi suami atau istri tersebut.34 Jika demikian 

halnya, hukumnya boleh karena hal itu tidak termasuk mengadopsi anak, 

melainkan termasuk perbuatan memberikan bantuan atau pertolongan kepada 

sesama muslim yang telah dibenarkan berdasarkan dalil-dalil, Allah swt. 

berfirman dalam QS al-Maidah/5: 2 

 

نِ   وَٱت  قُوا۟ ٱللّ َ  وَتَ عَاوَنوُا۟ عَلَى ٱلْْبِِّ وَٱلْت  قْوَىى ۖ وَلََ تَ عَاوَنوُا۟  ثِْْ وَٱلْْعُدْوىَ دُ ٱلْْعِقَابِ  شَدِيۖ  إِِن  ٱللّ َ عَلَى ٱلِْْ  
 

Terjemahnya: 

 Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

taqwa. 

Prinsip pengangkatan anak dalam Hukum Islam adalah bersifat 

pengasuhan anak supaya seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita 

                                                      
33 Fauzan Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak, h.96. 
34 Yusuf Qardhawi , al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1993), 

h.198-199 
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dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan tidak memutuskan 

hubungan dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan kepada orang tua 

angkatnya, dan menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala haknya. 

Cara pengangkatan anak bisa dibenarkan jika memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 

a) Tidak memutuskan hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan 

orang tua kandung dan keluarga 

b) Anak angkat tidak menjadi pewaris dari orang tua angkat, tetapi tetap 

menjadi pewaris dari orang tua kandung (biologis) nya, begitu sebaliknya 

orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya 

c) Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara 

langsung kecuali hanya sebagai tanda pengenal alamat 

d) Orang tua angkat tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak 

angkatnya.35 

Dengan ketentuan di atas dapat diketahui prinsip pengangkatan anak 

menurut hukum Islam hanya bersifat pengasuhan anak dengan tujuan supaya 

seorang anak tidak terlantar dalam pertumbuhan dan perkembangannya. 

Seorang anak dapat terarah dengan baik dan tidak terlantar dengan tidak 

melepaskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan 

tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, begitupun juga dengan hak 

waris karena anak angkat tidak mengakibatkan hukum mewarisi.  

3. Hak kebendaan perspektif hukum Islam 

Pengertian hukum benda menurut perspektif hukum Islam ialah segala 

sesuatu yang dapat dimiliki oleh manusia dan keberadaannya memberikan 

manfaat bagi kehidupan. Pada prinsipnya hukum Islam bersumber dari wahyu 

                                                      
35 Zaini Muderis, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum (Jakarta : Sinar 

Grafika, 2002), h.54 
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Ilahi, yakni al-Qur’an, yang kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Nabi 

Muhammad saw. melalui sunnah dan Hadisnya.36 Dalam hukum Islam hak 

adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan suatu 

kekuasaan atau beban hukum.37 Dalam kamus pengertian hak menurut bahasa 

adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu wewenang menurut hukum.38 

Hubungan yang mengatur keperdataan antar manusia dalam hukum 

Islam secara teknis terdapat pada pembahasan fiqh muamalah, diantaranya 

yang meliputi hukum benda (nazariyat al-amwal wa-milkiyyah) dan hukum 

perikatan (nazariy at al-iltizam). Dalam hukum perdata Islam (fiqh Muamalah) 

mengenai pembahasan hukum benda telah dijelaskan secara lengkap serta 

konsep hak milik dari kebendaan. 

Hak milik kebendaan dalam hukum Islam mengartikan ketentuan yang 

digunakan oleh syara’ untuk menetapkan suatu kekuasaan atau beban hukum, 

dapat didefinisikan sebagai kekhususan selama tidak ada contoh dari syara’ 

(misalnya anak kecil dan orang gila) pemilik bebas mengambil manfaat 

terhadap hartanya seperti jual beli, hibah, wakaf dan bertindak secara 

khusus.39 

Dari segi tetap atau tidaknya benda dalam hukum Islam dikenal dua 

macam harta kebendaan yaitu: 

a) Benda tidak bergerak (Al-‘Aqaar) semua benda yang tidak bisa 

dipindahkan seperti tanah. 

b) Benda bergerak (Al-Manqul) semua benda yang bisa dipindahkan baik 

yang berubah bentuknya atau tanpa berubah bentuknya.40 

                                                      
36 Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta : Kencana, 2019), h.25 
37 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 32. 
38 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), h. 65. 
39 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 33. 
40 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 

1989), h. 69-72. 



47 
 

Ulama fiqh mengemukakan definisi milik ialah pengkhususan terhadap 

suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda 

tersebut sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara’ serta 

menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut, 

artinya benda yang dikhususkan kepada seseorang sepenuhnya berada dalam 

penguasaanya. 

Dari sisi penilaian syara’ terbagi atas tiga macam bagian, yaitu: 

1. Harta Mutaqawwim 

Harta ini ialah harta yang dibenarkan oleh syara’ yang telah dimiliki dan 

manfaatnya bisa digunakan bukan dalam keadaan darurat atau dibutuhkan. 

2. Harta Ghair Mutaqawwim 

Harta ini ialah harta yang tidak dimiliki dan tidak dibenarkan oleh syara’ 

mengambil manfaatnya kecuali hanya pada saat darurat atau dibutuhkan. 

3. Harta Mubah 

Harta ini ialah harta yang belum dimiliki oleh seorang atau kelompok akan 

tetapi syara’ tidak melarang mengambil manfaatnya.41 

Islam mengenal bentuk hibah yang juga termasuk di antara hak 

kebendaan yang diberikan kepada anak angkat agar tidak terjadi perselisihan 

harta terhadap ahli waris dari orang tua angkat. Hibah menurut bahasa yang 

berarti ”pemberian” baik berupa harta benda ataupun yang lainnya, dalam 

istilah syara’ ialah memberikan hak memiliki sesuatu terhadap seseorang 

tanpa mengharapkan sesuatu atau tanpa imbalan. Sedangkan menurut ulama 

pemberian sesuatu atau benda yang sah dimiliki oleh pemberi dilakukan pada 

                                                      
41 Hafiz Abdurrahman, Ushul Fiqih: Membangun Paradigma Berpikir Tasyri’i 

(Bogor: Al-Azhar Press, 2003), h. 52. 
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saat si pemberi masih hidup, tanpa adanya syarat atau imbalan.42 Berawal dari 

niat yang tulus dengan cinta agar hati menjadi ikhlas terhadap sesuatu yang 

diberikan. 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alur 

pikir yang dijadikan acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Untuk 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah penelitian ini, peneliti 

menggambarkannya dalam bentuk kerangka konseptual sebagai kontrol 

peneliti dalam melakukan penelitian lebih lanjut. Adapun kerangka konseptual 

penelitian dapat dilihat pada skema di bawah ini: 

 

 

 

 

                                                      
42 M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan 

Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) (Jakarta : Sinar Grafika 

2000), h.145 

Wasiat wajibah 

Anak angkat 

Hukum Perdata Hak Kebendaan 

Pemberian Hibah 

Perspektif  Hukum Islam 

Wasiat 

Warisan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) jenis 

deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan 

kejadian secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta 

hubungan antara satu fenomena dengan fenomena yang lainnya.1 Jenis 

penelitian deskriptif menggambarkan data yang berbentuk kata-kata, serta 

gambar, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian yang diarahkan untuk 

memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara 

sistematis yang berada dalam lokasi penelitian. 

Penelitian deskriptif merupakan bentuk penggambaran tentang sebuah 

fenomena dengan menggunakan variabel pengamatan secara langsung yang 

sudah ditentukan secara jelas dan spesifik. Penelitian deskriptif dan kualitatif 

lebih menekankan pada aspek keaslian yang bertolak ukur pada bagaimana 

implementasi langsung dilapangan2 dan yang menjadi landasan memilih 

penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menerangkan dan menjelaskan 

bagaimana penerapan dari perlindungan hukum hak kebendaan terhadap anak 

angkat yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Menimbang tentang 

keadilan terhadap anak angkat mulai dari perlindungan hingga hak-hak pada 

saat dirawat oleh orang tua angkat, yang masih kurang dihiraukan sehingga 

mengakibatkan terjadinya eksploitasi terhadap anak angkat. 

                                                      
1 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Cet. III; 

Bandung: CV. Alfabeta, 2011), h. 22 
2 Sayuti Ali, Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktik (Cet. I; 

Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian dalam tesis ini adalah 

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dan Pengadilan Negeri Makassar 

Kelas 1A. Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A berlokasi di Jalan Perintis 

Kemerdekaan KM.14, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota 

Makassar sedangkan lokasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A 

beralamatkan di Jalan R.A. Kartini No.18/23, Kelurahan Baru, Kecamatan 

Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan berada pada 

titik koordinat 119º 24' BT-5º 8' 90,7'' LS, sebagaimana pengadilan ini 

mempunyai kewenangan mengadili perkara dalam yurisdiksi wilayah kota 

Makassar. 

Memilih Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dan Pengadilan 

Negeri Makassar Kelas 1A sebagai lokasi penelitian dikarenakan sampai 

sejauh mana himbauan dan edukasi terhadap orang tua asuh mengenai 

pengangkatan anak dan hak-haknya dan juga mengetahui tentang penerapan 

pembagian hak kebendaan terhadap anak angkat perspektif hukum Islam, 

disebabkan tidak sedikit dari masyarakat yang mengasuh anak orang lain 

berakhir dengan permasalahan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif 

dan penelitian hukum empiris. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan 

terdiri data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari narasumber 

di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan 

kepustakaan. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 
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a. Pendekatan Syar’i (teologis normatif), yaitu pendekatan terhadap 

masalah yang didasarkan atas hukum Islam yang bersumber dari al-

Qur’an, hadis, kaidah usul fiqih, dan pendapat para ulama dalam 

memahami dan menganalisis permasalahan atau problematika 

perlindungan hukum anak angkat terhadap hak kebendaan. 

b. Pendekatan Yuridis Formal adalah pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, 

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam perundang-undangan 

penelitian ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan juga 

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2). 

c. Pendekatan Sosiologis, yaitu ilmu yang menggambarkan tentang 

keadaan masyarakat serta gejala-gejala sosial lain yang saling berkaitan 

serta suatu analisis terhadap keadaan masyarakat, dalam hal ini 

penelitian berfokus pada kondisi dan situasi masyarakat.3 Mengutip 

pandangan hasan shadily bahwa pendekatan sosiologi adalah suatu 

pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam 

masyarakat,4 sehingga pendekatan sosiologi sebagai salah ilmu yang 

objek penelitiannya adalah manusia. Perlunya interaksi sosial dalam 

pembagian hak kebendaan terhadap anak angkat agar jelas status anak 

angkat terhadap harta benda dari orang tua angkatnya. 

                                                      
3 M. Hajir Nonci, Sosiologi Agama (Makassar: Alauddin University Press, 

2014),h.13 
4 Hasan Shadily,  Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia (Cet. IX; Jakarta: Bumi 

Aksara, 1983), h.1 
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C. Sumber Data 

Dalam penyusunan Tesis ini, sumber data yang diperoleh kemudian 

dikelompokkan kedalam tiga jenis sumber data, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Merupakan sumber data utama dalam penelitian ini, yang di mana 

peneliti akan langsung terjun ke lokasi penelitian yakni di Pengadilan Agama 

Makassar Kelas 1A Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A 

Khusus Makassar, dan mewawancarai langsung para narasumber tentang 

bagaimana edukasi terhadap orang tua asuh mengenai pengangkatan anak dan 

hak-haknya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder digunakan sebagai data pendukung dari data primer, 

Merupakan data kedua di mana dalam penelitian ini memperoleh data dari 

literatur seperti buku, jurnal, majalah dokumen, serta peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan pembagian hak kebendaan mengenai hak 

kebendaan terhadap anak angkat dalam perspektif hukum Islam. 

3. Sumber Data Tersier 

Merupakan sumber data yang melengkapi data sekunder dan data 

tersier melalui pemaparan definisi. Adapun yang digunakan peneliti dalam 

Tesis ini yang menjadi penunjang data dan bahan untuk menjadi petunjuk dan 

penjelasan terhadap data primer dan sekunder yakni kamus hukum dan 

ensikopledia daring. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Proses yang dilalui sebelum mendapatkan data yakni melakukan 

Pengumpulan data, adapun cara pengumpulan data yang digunakan dalam 
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tesis ini yaitu: 

1. Observasi 

Metode observasi yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis 

berdasarkan data yang ditemukan di lapangan dengan menggunakan alat 

indera.5 Dengan melakukan observasi menggunakan teknik pengumpulan data 

melalui pengamatan maka dapat mengamati objek penelitian dengan lebih 

cermat dan detail, misalnya peneliti dapat mengamati kegiatan objek yang 

diteliti. Pengamatan itu selanjutnya dapat dituangkan ke dalam bahasa verbal. 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan di wilayah Pengadilan Agama 

Makassar Kelas 1A dan Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan 

menggunakan jalan komunikasi antar pengumpul data (pewawancara) dengan 

sumber data responden. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik pengumpulan data 

ini sangat berguna agar dapat mengolah data secara mendalam. Sehingga 

diharapkan data yang didapat lebih akurat. Secara langsung, wawancara 

dilakukan dengan cara face to face yang berarti (pewawancara) bertemu dan 

berhadapan langsung dengan responden untuk kemudian menanyakan hal-hal 

berupa data yang dibutuhkan yang kemudian data yang telah diperoleh dicatat 

oleh peneliti selaku pewawancara.6 Berkaitan dengan hal ini, peneliti 

melakukan wawancara yang ditujukan kepada praktisi hukum di Pengadilan 

Agama Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar dalam hal ini Hakim, dan 

                                                      
5 Sutrisno Hadi, Metodologi research (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas 

Psikologi UGM, 1982), h. 136 

 
6 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010), h. 72 
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kemudian ASN yang bertugas dalam hal administrasi perkara. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari dokumen yang berarti sesuatu yang tertulis 

untuk dijadikan sebagai alat bukti atau keterangan kemudian dikumpulkan 

oleh peneliti dipilih dan dipilah untuk diambil mana yang sesuai dengan fokus 

penelitian dan  dijadikan data pendukung penelitian. Agar hasil kajian dan 

peneliti yang dilakukan dapat disajikan lebih valid dan lebih lengkap, 

sehingga paparan yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai kajian yang kredibel dan ilmiah. Dokumen 

penelitian yang peneliti pilih pada pengkajian ini adalah dokumen yang 

berkaitan dengan permasalahan pembagian hak kebendaan terhadap anak 

angkat dilihat dari penetapan dan kebijakan hakim di pengadilan. 

4. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan 

mencari konsepsi - konsepsi, teori-teori pendapat, atau penemuan yang 

berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan yaitu berupa 

karya ilmiah yang dikeluarkan oleh para sarjana laporan lembaga, serta 

sumber literatur pendukung yang lainnya.7 

E. Instrumen Penelitian 

Proses perolehan data yang diperlukan dalam penelitian perlu adanya 

peran Instrumen Penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar kemudian dalam 

melakukan penelitian lebih mudah mendapatkan hasil yang lengkap, cermat 

dan sistematis yang lebih mudah diolah.8 Adapun instrumen yang digunakan 

                                                      
7 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Surakarta: 

UMS Press, 2004), h. 47 
8 Suharasimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 101 
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yakni peneliti, pedoman wawancara, serta data dokumentasi. 

1. Peneliti 

Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif karena 

dalam penggalian informasi dan eksplorasi data di lapangan dilakukan oleh 

peneliti. Peneliti sebagai human instrumen yang memiliki fungsi dalam fokus 

penelitian, serta mengolah informasi sebagai sumber data, baik memilih data, 

mengumpulkan data, menilai kualitas data, menafsirkan dan kemudian 

membuat kesimpulan atas seluruh data yang diperoleh.9 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan alat bantu berupa daftar pertanyaan 

yang digunakan peneliti pada saat melakukan dialog langsung dengan para 

subjek yang berkaitan dengan penelitian. Yang di mana pedoman wawancara 

merupakan peta bagi para peneliti agar tetap konsisten dan sesuai dengan 

literatur agar mendapatkan hasil yang sebagaimana dibutuhkan. 

3. Data Dokumentasi 

Data dokumentasi yakni alat bantu dalam melakukan penelitian dengan 

mengabadikan objek yang diteliti berupa laptop dan handphone yang 

kemudian sebagai pembuktian yang menerangkan bahwa peneliti benar telah 

melakukan penelitian dan yang kedua sebagai penguat keabsahan dari data 

yang sebelumnya diterangkan melalui literatur terkait. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh sebelumnya melalui penelitian kemudian 

diolah secara kualitatif melalui analisis deskriptif kualitatif, dengan 

                                                      
9 Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi (Bandung: 

Angkasa, 2006), h.85 
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menggunakan teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 

data atau sampai pada penarikan kesimpulan. 

1). Reduksi Data, Data yang sebelumnya telah diperoleh dari lapangan 

yang jumlahnya cukup banyak yang perlu untuk kemudian dicatat 

secara teliti dan rinci. Pada proses reduksi data perlu dilakukan 

analisis data. Mereduksi data berarti merangkum, memilah data yang 

pokok, memfokuskan hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan10. 

2). Penyajian data,dalam hal ini adalah informasi yang berdasar pada data 

yang diperoleh dari Praktisi Hukum yakni narasumber di Pengadilan 

Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Makassar telah disesuaikan 

sebelumnya dengan fokus penelitian kemudian untuk disusun secara 

baik, sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu 

masalah yang diteliti 

3). Verifikasi data dilakukan setelah berbagai informasi dan data 

dibandingkan, kemudian dicari hasil yang paling sesuai dengan objek 

penelitian. Pada tahap ini dilakukan setelah berbagai informasi dan 

data dibandingkan, kemudian dicari pada tahap ini dilakukan 

pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data 

pembanding terdahulu, melakukan proses pengecekan ulang, mulai 

dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, kemudian diakhir membuat kesimpulan umum untuk 

dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

                                                      
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 247 
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2. Teknik Analisis Data 

Data Data yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui pengumpulan 

data berdasarkan literatur pendukung pada akhirnya akan dianalisis dan 

kemungkinkan diinterpretasikan untuk menjawab atau memecahkan masalah 

yang telah ditetapkan pada semula. Analisis data yang diperoleh terlebih 

dahulu harus melakukan pengolahan data tersebut karena data yang baru dari 

sumber pastinya belum teratur dengan benar, belum diklasifikasikan, atau 

belum dikategorikan.11 Data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian 

ini bersifat kualitatif yang berdasar dari berbagai sumber, maka peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data yang bervariasi, sehingga kemudian 

dapat ditentukan bahwa analisis data adalah proses dalam mencari dan 

menyusun data secara sistematis yang merupakan data yang diperlukan dari 

hasil interview, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga dapat lebih 

mudah untuk dipahami, dan hasil penelitian atau temuannya dapat kemudian 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang dilakukan dengan cara 

memisah data tersebut ke dalam beberapa kategori yang ada mulai dari 

kategori data yang bersifat primer hingga data yang bersifat sekunder, yang 

kemudian menjabarkannya dalam beberapa poin, melakukan analisis, 

menyusun pola, memilih data yang relevan atau penting, dan kemudian pada 

bagian akhir membuat kesimpulan yang utuh.12 

 

 

                                                      
11 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010) 

h.117 
12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D  (Cet. VI; Bandung: 

Alfabeta, 2009), h.244. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji validasi 

internal (uji kredibilitas), validasi eksternal (dependability), rehabilitasi, dan 

objektivitas (confirmability). Dimana proses dimaksudkan agar memberikan 

gambaran mengenai kebenaran data yang ditemukan dilapangan dengan 

menggunakan teknik triangulasi, yakni triangulasi sumber, triangulasi metode, 

dan triangulasi waktu.13 Triangulasi merupakan teknik dalam pengujian 

keabsahan data yang ditemukan dengan membandingkannya dengan metode 

atau sumber data yang lain. Dengan menggunakan triangulasi peneliti dapat 

melakukan check and recheck hasil temuannya dengan jalan 

membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, dan teori, untuk itu 

kemudian peneliti dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut: 1) 

mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan: 2) melakukan pengecekan 

dengan berbagai macam sumber data: 3) memanfaatkan berbagai metode agar 

pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.14 

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan data (cek ulang dan cek silang) yang datanya diperoleh melalui 

beberapa sumber. Mengecek dalam artian melakukan wawancara kepada dua 

atau lebih sumber informasi dengan pertanyaan yang sebelumnya telah 

disediakan, sedangkan cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara 

berulang dengan melakukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam kurun 

waktu yang berlainan. Triangulasi metode dilakukan dengan menguji dari segi 

kredibilitas data dengan cek silang yang telah diperoleh dengan menggunakan 

metode yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan cara wawancara 

                                                      
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 271-273 
14 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Al manshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 323 
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dapat di cek kembali dengan metode observasi atau dokumentasi. Triangulasi 

waktu dilakukan dengan melakukan uji terhadap kredibilitas data dengan 

mengecek data yang telah diperoleh dengan periode waktu yang berbeda-beda 

karena kemungkinan ada perubahan hasil setelah beberapa periode waktu yang 

telah dilewati oleh narasumber. 
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BAB IV 

PEMBAGIAN HAK KEBENDAAN TERHADAP ANAK ANGKAT 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A 

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan 

kehakiman yang memiliki kewenangan, baik itu kewenangan relatif 

menyangkut tentang daerah kekuasaan Pengadilan Agama, maupun 

kewenangan absolute menyangkut tentang perkara-perkara yang menjadi hak 

pengadilan Agama. Dalam hal ini kekuasaan Peradilan Agama yang rinci 

terdapat pada UU RI No.3 Tahun 2006. 

Pada bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menentukan 

kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas peradilan 

Agama. Dalam pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara ditingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam berdasarkan Hukum Islam  

di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, 

ekonomi syariah yang berlaku mulai tanggal 21 maret 2006. Semua jenis 

perkara yang telah disebutkan akan diadili oleh Pengadilan jika ada pihak 

yang mengajukan dikarenakan hukum acara perdata bersifat pasif dan 

pengadilan tidak akan mengadili perkara yang tidak diminta dalam proses 

persidangan. 

Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar merupakan pengadilan yang 

menerima berbagai perkara di lingkungan Peradilan Agama. Adapun perkara 
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yang diterima oleh Pengadilan Agama Makassar diantaranya perkara 

permohonan pengangkatan anak. Pengangkatan anak oleh orang-orang 

beragama Islam berdasarkan hukum Islam melalui penetapan Undang-Undang 

Permohonan pengangkatan anak terdapat pada Pasal 49 huruf a (perkawinan) 

angka 20 UU RI No. 3 Th. 2006 tentang Perubahan UU RI No. 7 Th. 1989 

tentang Peradilan Agama, pada angka 20 menyatakan Penetapan asal-usul 

seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. 

Jadi yang membedakan pengangkatan anak di Pengadilan Agama dengan 

lainnya adalah pengangkatan anak di Pengadilan Agama dilaksanakan 

berdasarkan hukum Islam.  

Keberlangsungan suatu persidangan khususnya dalam penetapan 

pengangkatan anak harus melalui beberapa tahapan, seperti yang diungkapkan 

Andi Fajar, S.E. Mekanisme pelaksanaan pengangkatan anak sama dengan 

perkara biasa, mengajukan permohonan beserta dengan alasan tujuan 

mengangkat anak, menyiapkan berkas dokumen, melihat kondisi ekonomi 

calon orang tua, dan bila diperlukan rekomendasi dari dinas sosial, baru 

kemudian masuk pada tahap penetapan pengadilan.1 Lebih lanjut informan 

menambahkan keterangan berkas dan dokumen bukan hanya menjadi 

lampiran saja tetapi akan diminta dalam pra persidangan itu, untuk 

membuktikan bahwa calon orang tua angkat mampu untuk itu mengangkat 

anak, dilihat dari daftar kekayaan juga gaji dalam pekerjaannya dan dokumen 

lainnya yang menjadi tambahan kepercayaan untuk mengangkat anak.2 

Berdasarkan penjelasan dari informan dapat diketahui bahwa dalam proses 

pengangkatan anak memang tidak bisa secara langsung mendapatkan hasil 

                                                      
1 H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E., M.Si., (49 tahun), Sekretaris Pengadilan 

Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, Makassar, 17 April 2023 
2 H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E., M.Si., (49 tahun), Sekretaris Pengadilan 

Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, Makassar, 17 April 2023 
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keputusan dikarenakan besarnya resiko, yang sebelumnya harus melalui 

beberapa tahapan kemudian sampai pada penetapan putusan pengadilan agar 

persidangan bisa dilaksanakan secara efisien dan akan lebih baik mendapatkan 

legalitas apabila pada pelaksanaannya dilakukan dalam ruang pengadilan. 

Perlu diketahui bahwa pemberian nasehat sebelum jatuhnya putusan 

terhadap calon orang tua angkat dilakukan dengan maksimal dikarenakan 

mengangkat anak tidak bisa dilihat dari satu sisi saja karena akibat hukum dari 

pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa 

generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung 

jawab hukum, dan hal yang lainnya. Maka dari itu lembaga peradilan 

memiliki peran dalam melakukan bimbingan terhadap perkara pengangkatan 

anak. Menurut hakim Andi Fajar, S.E. kepastian hukum diperoleh setelah 

adanya putusan dari Pengadilan Agama, ketika pengadilan menyatakan sah 

sebagai anak angkat, maka saat itulah beralih hak kekuasaan orang tua 

kandung menjadi hak kekuasaan orang tua angkat, ada tanggung jawab yang 

harus ditunaikan.3 Perkara atau permohonan pengangkatan anak yang masuk 

di Pengadilan Agama Makassar:  

Tabel 1. Permohonan Pengangkatan Anak PA Makassar Kelas 1A 

 

 

                                                      
3 H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E., M.Si., (49 tahun), Sekretaris Pengadilan 

Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, Makassar, 17 April 2023 

No Tahun 
Permohonan Pengangkatan Anak 

Muslim Non Muslim 

1 2019 7 - 

2 2020 11 - 

3 2021 18 - 

4 2022 14 - 
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Berdasarkan database permohonan pengangkatan anak di Pengadilan 

Agama Makassar mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun  2022 atau 4 

(empat) tahun sebelumnya dapat diketahui jumlah permohonan dari 

masyarakat untuk mengangkat anak masih sering terjadi dan keseluruhan 

beragama Islam itu menurut data yang ada di Pengadilan Agama Makassar, 

belum lagi yang diluar pengadilan atau tanpa adanya proses pengangkatan 

anak yang dilakukan melalui persidangan. Berbagai macam alasan dan sebab 

bagi calon orang tua agkat yang menginginkan anak angkat dikarenakan tidak 

mempunyai anak, begitupun juga asal usul seorang anak angkat. Kemudian 

peneliti menanyakan tentang dari mana saja tempat tinggal atau asal mula 

anak angkat didapatkan yang terdata di dalam pengadilan, berdasarkan 

pertanyaan tersebut informan memberikan jawaban: 

 “bahwa anak angkat bisa dari kalangan keluarga jika ada dan itu 
bagus, ketika dibandingkan mengambil anak dari orang tidak dikenal. 
Ada juga yang mengambil anak angkat dari panti asuhan yang rata-
rata berusia delapan tahun sampai balita” 4 

Berdasarkan jawaban informan dapat dijelaskan bahwa bagi calon 

orang tua angkat jika ingin mengangkat anak dengan langkah awal sebaiknya 

mengambil dari kalangan keluarga sendiri dengan dipadukan dari segi 

ekonomi keluarga yang memang kurang mampu untuk merawat dan mendidik 

anak, dan yang biasa terjadi bagi calon orang tua angkat mengambil anak dari 

panti asuhan. 

2. Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A 

Pengadilan Negeri bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus 

dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. 

Pengadilan Negeri pada dasarnya menerima segala perkara pidana dan perdata 

                                                      
4 H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E., M.Si., (49 tahun), Sekretaris Pengadilan 

Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, Makassar, 17 April 2023 
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termasuk permohonan pengangkatan anak. Pengangkatan anak dapat 

ditemukan dalam peraturan pemerintah di Indonesia, yaitu di dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak dan menjadi landasan bagi Pengadilan Negeri dalam 

aturan juga pelaksanaanya. Sampai saat ini Pengadilan Negeri manapun 

termasuk Pengadilan Negeri Makassar masih mengesahkan pengangkatan 

anak bagi mereka yang beragama Islam meskipun dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan pengangkatan anak 

merupakan kewenangan dari Peradilan Agama pada penjelasan pasal 49 huruf 

a angka 20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 

merupakan ketentuan yang lebih khusus mengenai penetapan pengangkatan 

anak antar orang yang beragama Islam juga merupakan bentuk telah 

terpenuhinya tuntutan umat Islam memiliki saluran hukum untuk mengajukan 

permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Pengangkatan 

anak yang beragama Islam seharusnya menjadi kewenangan absolut 

Pengadilan Agama, sementara Pengadilan Negeri hanya memfasilitasi 

pengangkatan anak bagi orang yang selain beragama Islam dan menerima 

permohonan pengangkatan anak antar negara. Adapun data permohonan 

pengangkatan anak yang masuk di Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar: 

Tabel 2. Permohonan Pengangkatan Anak PN Makassar Kelas 1A 

 

 

 

Nomor Tahun 

Permohonan Pengangkatan 

Anak 

Muslim Non Muslim 

1 2019 2 - 

2 2020 4 5 

3 2021 2 7 

4 2022 4 6 
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Berdasarkan data permohonan pengangkatan anak yang didapatkan di 

Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar sejak tahun 2019 hingga 2022 

merupakan kenyataan yang terjadi pada masyarakat baik dikalangan yang 

beragama muslim ataupun non muslim juga ada yang mengadopsi anak, 

pengangkatan anak bagi yang beragama Islam di Pengadilan Negeri menjadi 

pilihan untuk calon orang tua angkat disebabkan selain belum memahami 

aturan pengangkatan anak menurut agama Islam juga mempunyai alasan 

bahwa mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri yang pada 

akhirnya anak angkat bisa mendapatkan warisan.  

Masih banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan 

pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam ke 

Pengadilan Negeri menunjukkan konsep dari peraturannya sendiri belum 

tersosialisasi secara menyeluruh padahal setelah diundangkannya Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 kewenangan dalam hal 

pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam menjadi kewenangan 

Pengadilan Agama. 

B. Urgensi Pemberian Hak Kebendaan terhadap Anak Angkat Perspektif 

Hukum Islam 

Allah swt. memberikan hukum Islam untuk hambaNya tidak mungkin 

main-main, hukum Islam dibuat dengan tujuan yang pasti. Secara umum 

tujuan hukum Islam adalah mendatangkan maslahat atau kebaikan bagi 

manusia didunia dan akhirat. Pada waktu bersamaan hukum Islam bertujuan 

menghindarkan manusia dari madharat atau mara bahaya di dunia dan akhirat. 

Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum buatan manusia dikarenakan 

kebaikan yang didatangkan hukum Islam bukan hanya kebaikan duniawi saja 

akan tetapi kebaikan ukhrawi. Orang yang patuh dan taat kepada hukum Islam 
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akan mendapat kebaikan duniawi dan ukhrawi dan akan dihindarkan dari 

bahaya dan keburukan di dunia dan akhirat. Sedangkan hukum buatan 

manusia tidak ada yang berbicara tentang kebaikan dan keburukan di akhirat. 

Perkataan “untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat” pada 

pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa semua hukum yang 

diwahyukan Allah swt. mempunyai tujuan. Dengan demikian hukum Islam 

tidak dibuat dengan main-main melainkan dibuat untuk suatu tujuan, 

tujuannya ialah untuk kebaikan hamba-hamba Allah swt. di dunia dan akhirat. 

Kebaikan yang akan di peroleh manusia jika berhukum dengan hukum Allah 

swt. bukan hanya maslahat duniawi saja namun sampai akhirat kelak 

Hukum Islam adalah hukum yang realistis, maksudnya hukum Islam 

memperhatikan realitas yang benar-benar terjadi dalam masyarakat dan 

menetapkan hukum yang dapat mengobati penyakitnya dan memeliharanya 

dari penyakit tersebut. Sebagai contoh dari salah satu aturan dalam hukum 

Islam adalah pengakuan terhadap hak memiliki. Biasa ditemukan dalam 

kehidupan masyarakat kita sendiri yaitu fenomena dalam mengadopsi anak 

yang menjadi dasar karena tidak mempunyai anak sehingga ingin memiliki 

anak, dengan berbagai alasan karena tidak mempunyai keturunan, ingin 

menolong orang lain, ataupun dengan alasan yang lain. Akan tetapi, yang 

terjadi di masyarakat utamanya yang beragama Islam sendiri kurangnya 

pengetahuan tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan anak angkat, 

maka masalah yang terjadi dalam hal ini cukup memprihatinkan. 

Seperti yang diungkapkan oleh Kamaruddin, S.H. sebenarnya 

ketentuan dalam agama kita kan tidak begitu tegas, memang ada tapi masih 

butuh penafsiran yang mendalam karena secara tegas tidak ada tentang 
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pengangkatan anak, jadi harus serba hati-hati dalam mengangkat anak.5 

Seorang anak angkat hanya menerima hak yang sesuai seperti seorang anak 

dalam kehidupannya,  maka seberapa pentingnya mengetahui hukum dalam 

mengangkat anak, berdasarkan wawancara informan menjawab: 

“ini dianggap penting karena akan berhubungan dengan aspek yang 
lain, misalnya satu terkait dengan hubungan mahram karena ketika dia 
dewasa ini ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh berlaku, 
kedua harta warisan jadi orang tua angkat tidak mewariskan kepada 
anak angkat, lalu kemudian terkait dengan pernikahan”6 

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa ada beberapa aspek 

penting terhadap perkara pengangkatan anak, diantaranya tentang harta 

warisan orang tua angkat. Pengangkatan anak dalam peraturan perundang-

undangan menentukan bahwa pengangkatan anak harus disahkan dengan 

penetapan pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, 

legalitas hukum, dan juga dokumen hukum bagi anak angkat dan orang tua 

angkat, dokumen ini penting adanya karena menjelaskan secara jelas bahwa 

telah terjadi pengangkatan anak secara legal dan hal ini sangat penting dalam 

hukum keluarga. Pengadilan Agama Makassar dalam melaksanakan 

persidangan  permohonan pengangkatan anak telah menjalankan aturan yang 

terdapat pada undang-undang, menimbang banyaknya penyimpangan yang 

terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu 

pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar dan 

pemalsuan data, apa yang menjadi penyebab dari calon orang tua angkat untuk 

mengangkat anak, berdasarkan wawancara informan menjawab: 

“bermacam-macam alasan bagi orang tua angkat, karena tidak 
mempunyai anak biasa juga karena ingin memiliki anak perempuan 
karena hanya memiliki anak laki-laki, apapun itu alasannya orang tua 

                                                      
5Kamaruddin, (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, 

Makassar, 15 April 2023  
6Kamaruddin, (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, 

Makassar, 15 April 2023 
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angkat harus mengetahui kepentingan bagi anak angkat bukan hanya 
untuk kepentingan-nya saja”7 

Pengangkatan anak dalam Islam merupakan pembahasan penting 

karena akan mempengaruhi kehidupan keluarga bagi orang yang mengangkat 

anak dan anak angkat, mulai dari kondisi mahram (lawan jenis) kemudian 

harta waris. Menisbatkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya, 

menyamakan dengan anak kandung sehingga tidak memperdulikan batas-

batas mahram, menganggapnya berhak mendapatkan warisan seperti anak 

kandung, merupakan pelanggaran-pelanggaran agama lainnya. Sehubungan 

dengan hal ini maka memberitahukan kepada si anak akan status atau 

nasabnya yang sebenarnya merupakan kewajiban bagi orang tua angkat, dari 

awal harus jelas nasabnya dalam identitas diri pada anak. Memperjelas 

identitas tersebut tidak hanya menyangkut masalah mahram, tetapi 

berhubungan juga dengan masalah warisan dan perwalian. Apabila 

sebelumnya anak angkat tidak memahami kedudukannya sebagai anak angkat, 

akan menjadi masalah terhadap harta benda orang tua angkat ketika telah 

wafat, anak angkat akan merasa bahwa dirinya bisa mendapatkan warisan.  

Pengangkatan anak yang telah dilakukan bukanlah keputusan yang 

dianggap biasa saja jika dilihat dari keterkaitan anak angkat terhadap harta 

benda orang tua angkat menurut hakim Kamaruddin, S.H. anak angkat tetap 

anak dari orang tuanya yang asli, pengangkatan anak tidak merubah status 

hukum anak angkat, begitupun harta milik orang tua angkatnya, angkat hanya 

mendapat hak dalam kehidupannya sedangkan harta jatuh kepada ahli 

warisnya.8 

                                                      
7 Kamaruddin, (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 

Wawancara, Makassar, 15 April 2023 
8 Kamaruddin, (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 

Wawancara, Makassar, 15 April 2023 
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Pengaruh hak kebendaan anak angkat terhadap harta warisan orang tua 

angkat sama halnya dengan kecintaan manusia terhadap harta benda dimana 

kondisi realitas yang tidak terbantahkan karena merupakan bagian dari fitrah 

manusia, Islam membenarkan dan mengakui hak manusia untuk memiliki. 

Namun agar hak memiliki itu tidak menzalimi orang lain maka Islam 

membatasinya dengan batasan, kemudian bagaimana hukum Islam 

memandang antara anak angkat dengan harta benda orang tua angkat, pada 

wawancara informan menjawab: 

“dilihat dari aspek keadilan Islam membolehkan orang tua angkat 
memberikan harta yang dimilikinya kepada anak angkat sebagai 
bentuk kebaikan yang pada saat anak angkat dipelihara hingga dewasa 
dia dapat membantu dan mengurus orang tua angkat di masa tuanya”9 

Berdasarkan jawaban informan mengenai pandangan Islam tentang 

pemberian hak kebendaan atau harta dari orang tua angkat kepada anak angkat 

termasuk perbuatan baik, memberikan kebaikan terhadap seseorang 

merupakan anjuran dalam agama Islam selama kebaikan tersebut tidak 

menyalahi hukum syara’, bagaimana menangani permasalahan jika terjadi 

masalah antara ahli waris dengan anak angkat, pada wawancara informan 

menjawab: 

“biasanya juga untuk menghindari adanya tuntutan atau permasalahan 
dikemudian hari, maka di syaratkan surat persetujuan dari ahli waris 
anak kandung atau yang menjadi ahli waris lainnya”10 

Menjadi dasar pemikiran bahwa penting bagi orang tua angkat yang 

telah mengangkat anak sebaiknya mengusahakan agar anak angkatnya tidak 

terlantar setelah dia meninggal dunia, telah dijelaskan sebelumnya jika anak 

angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya maka anak angkat 

                                                      
9 Kamaruddin, (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 

Wawancara, Makassar, 15 April 2023 
10 H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E., M.Si., (49 tahun), Sekretaris Pengadilan 

Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, Makassar, 17 April 2023 
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kemungkinan tidak akan mendapat bagian dari harta orang tua angkatnya. 

Untuk itu sebagai bentuk kemaslahatan, anak angkat dapat diberi hak 

kebendaan dari harta peninggalan orang tua angkatnya untuk kelanjutan bekal 

hidup kedepannya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dikemukakan 

oleh hakim Andi Fajar, S.E. hal ini dianggap penting karena kurang tepat jika 

mengangkat anak hanya untuk kepentingan orang tua itu sendiri, yang tujuan 

dari pengangkatan anak tidak lepas dari kepentingan si anak angkat supaya 

ada yang bertanggung jawab untuk mengurus kehidupannya, apalagi setelah 

orang tua angkat wafat.11 

Dapat dipahami bahwa untuk kelanjutan dalam kehidupan si anak 

angkat merupakan kepentingan tersendiri yang harus dimengerti dan 

dilakukan bagi orang tua angkat, terlebih lagi ketika anak angkat tidak lagi 

mempunyai orang tua kandung dan kerabat, dengan adanya pemberian hak 

kebendaan kepada anak angkat merupakan kemaslahatan yang besar.  

C. Bentuk-bentuk Pemberian Hak Kebendaan terhadap Anak Angkat 

Hukum benda juga terdapat pada kitab undang-undang hukum perdata 

yang mana pengertian benda sebagai objek hukum tidak hanya meliputi 

barang yang berwujud, namun juga barang yang tak berwujud, meskipun 

sebagian besar pasal-pasal dalam buku II KUH Perdata mengatur mengenai 

benda dalam arti berwujud. Menurut hakim Yasri, S.H. didalam KUH Perdata 

arti benda dalam beberapa pasal itu dimaksudkan untuk menunjukkan benda 

yang berwujud, sedangkan pada pasal yang lain terkadang KUH Perdata 

menyebut benda itu dimaksudkan sebagai bagian dari harta kekayaan, kalau 

benda digunakan dalam arti bagian dari harta kekayaan, maka yang dimaksud 

                                                      
11 H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E., M.Si., (49 tahun), Sekretaris Pengadilan 

Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, Makassar, 17 April 2023 
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adalah benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud.12 Dapat 

diperhatikan bahwa yang dimaksud benda pada dasarnya berwujud, tetapi 

apabila benda itu berkaitan dengan harta kekayaan maka dapat terbagi menjadi 

dua jenis benda yaitu benda yang berwujud dan benda yang tak berwujud. 

Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut pasal 503 KUH Perdata, 

yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud dan tidak 

berwujud, Sebagai contoh harta kekayaan benda yang berwujud yaitu rumah, 

mobil, dan semua objek yang dapat dilihat sedangkan benda yang tak 

berwujud berupa hak sewa, hak bangunan, hak kekayaan intelektual.  

Hak kebendaan ialah hak yang dapat dipertahankan semua orang dan 

memberikan kekuasaan langsung terhadap benda, Selanjutnya menyampaikan 

pertanyaan kepada hakim, apa yang menjadi dasar dari perlindungan hak yang 

ada pada benda tersebut: 

“Karena ada hak absolute, yaitu hak yang dapat dipertahankan pada 
siapa pun juga dan ketika itu ditunjukkan kepada hak kebendaan maka 
konsekuensinya siapa pun tidak bisa mengganggu dan hak yang dapat 
dipertahankan oleh setiap orang”13 

Berdasarkan jawaban tersebut artinya hak kebendaan tersebut juga 

merupakan turunan dari hak absolute yang berarti hak yang berisi 

kewenangan secara langsung untuk bertindak sendiri tanpa adanya campuran 

atau tuntutan orang lain, maka setiap orang tidak bisa mengganggu hak 

absolute tersebut. Perilaku saling mengerti dan menghormati hak yang 

dimiliki orang lain terhadap kebendaan sehingga sesama manusia bisa 

menyikapi hak absolute yang terdapat di balik hak kebendaan, kemudian apa 

saja kah bentuk hak kebendaan terhadap anak angkat: 

                                                      
12 Yasri, (54 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, 

Wawancara, Makassar, 12 April 2023. 
13 Yasri, (54 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, 

Wawancara, Makassar, 12 April 2023. 
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“anak angkat bisa mendapatkan hak kebendaan melalui aturan yang 
terdapat pada KHI, yang menurut KHI pengalihan harta seseorang 
kepada orang lain atau kepada anak angkat setelah meninggalnya 
pewaris atau orang tua angkat diantaranya ada wasiat wajibah, hibah 
ataupun hanya wasiat”14 

Berdasarkan jawaban dari informan anak angkat mendapatkan hak 

kebendaan dikarenakan aturan yang terdapat pada KHI. 

1. Wasiat Wajibah 

Pembagian hak kebendaan atau harta terhadap anak angkat di 

Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar melalui jalan wasiat wajibah sesuai 

dengan ketentuan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum materiil Peradilan Agama di 

Indonesia yang dijadikan rujukan oleh para hakim, meski pun berlakunya 

hanya melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. 

Salah satu materi Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian wasiat wajibah 

kepada anak angkat terdapat pada Pasal 209 KHI yang merupakan terobosan 

baru dalam hukum Islam. 

Wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana yang terdapat pada 

KHI pasal 209 ayat (2) yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima 

wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 
1

3
 dari harta warisan orang 

tua angkatnya, wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat bukan lah 

sebagai warisan dari orang tua angkat melainkan pembagian kebendaan milik 

orang tua angkat berdasarkan rasa kasih sayang atau iba, sebagaimana yang 

diungkapkan oleh hakim Kamaruddin, S.H. Anak angkat mendapatkan bagian 

sesuai dengan kondisinya, diberikan wasiat wajibah tapi bukan sebagai ahli 

waris, tidak boleh dikatakan ahli waris karena bertentangan dengan hukum 

                                                      
14 Kamaruddin, (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 

Wawancara, Makassar, 15 April 2023 
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Islam. Jadi hanya semacam pemberian rasa kasih sayang.15 

Berdasarkan wawancara tersebut anak angkat bukanlah sebagai ahli 

waris dari orang tua angkat, tetapi anak angkat bisa mendapatkan hak 

kebendaan melalui wasiat wajibah dari orang tua angkatnya yang telah wafat 

begitupun sebaliknya dan didapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama. 

Besar bagian dari wasiat wajibah adalah tidak boleh lebih dari sepertiga 

bagian, hal ini sesuai dengan pasal 209 pada KHI. Apakah sepertiga itu sudah 

menjadi hak kebendaan terhadap yang bukan ahli waris, maka informan 

menjawab: 

“tidak mesti harus sepertiga dan itu ukuran maksimal sepertiga, kalau 
sudah dipatok anak angkatnya mendapat sepertiga berarti sudah 
melebihi pembagian ahli waris yang lain dan itu tidak boleh, tidak ada 
bagian tertentu jadi sepertiga itu bukan patokan hanya maksimal.”16 

Berdasarkan wawancara tersebut anak angkat bisa mendapatkan harta 

atau hak kebendaan dari pewaris dan perolehan harta yang didapatkan anak 

angkat berupa wasiat wajibah dan mempunyai batasan yang tidak lebih 

banyak dari warisan ahli waris, menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum 

Islam wasiat wajibah yang didapatkan anak angkat sebanyak-banyaknya 

sepertiga dari harta si pewaris. Sebagaimana yang diungkapkan oleh hakim 

Kamaruddin, S.H. anak angkat hanya memperoleh bagian dari harta pewaris 

sesuai dengan keadaannya, bisa uang atau sebagian dari bidang tanah, 

kendaraan dll, jika anak angkat masih kecil bisa mendapatkan uang untuk 

bekal hidupnya dan selama yang diberikan itu bukan sebagai warisan.17 

Bagaimana jenis atau bentuk benda yang didapatkan anak angkat, 

                                                      
15 Kamaruddin, (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 

Wawancara, Makassar, 15 April 2023 
16 Kamaruddin, (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 

Wawancara, Makassar, 15 April 2023 
17 Kamaruddin, (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 

Wawancara, Makassar, 15 April 2023 
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berdasarkan wawancara informan menjawab: 

 
“anak angkat mendapatkan bagian yang disesuaikan dengan kondisinya, 
bisa mendapatkan sebidang tanah, kendaraan, kalau anak angkatnya 
masih kecil bisa di berikan uang untuk kehidupannya, selama yang 
diberikan itu sebagai rasa kasih sayang dalam bentuk wasiat wajibah 
bukan sebagai ahli waris”18 

Wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat disesuaikan dengan 

kondisinya, apa lagi ketika anak angkat tersebut keadannya memang masih 

sangat membutuhkan biaya hidup, seperti masih kecil atau belum baligh dan 

belum bisa untuk mencari uang sendiri, maka hal ini lebih berhak untuk 

mendapatkan wasiat wajibah meskipun tidak harus mendapatkan sepertiga 

bagian dari harta pewaris. 

Kemudian bagaimana jika anak angkat mendapatkan harta melebihi 

ketentuan yang ada pada KHI yaitu sepertiga bagian dari harta pewaris, 

berdasarkan wawancara informan memberikan jawaban: 

 
“Jadi ukuran maksimal yang tertulis dalam KHI itu sepertiga dan itu 
sudah banyak sekali dan tidak harus sepertiga yang didapatkan, karena 
sepertiga itu juga sudah melebihi pembagian dari ahli waris yang ada. 
Kalaupun terjadi hal tersebut (melebihi sepertiga), itu diluar putusan 
pengadilan dan ahli waris setuju”19 

Berdasarkan jawaban dari informan pemberian hak kebendaan kepada 

anak angkat yang tidak sesuai menurut KHI yaitu melebihi dari sepertiga 

bagian dilakukan dikarenakan apabila ada persetujuan ahli waris yang ada, 

sebab nilai dari sepertiga bagian itu bisa melebihi bagian yang didapatkan ahli 

waris. Misalnya, Suami (wafat) meninggalkan ahli waris seorang istri dan 2 

anak perempuan juga mempunyai seorang anak angkat laki-laki bukan 

sebagai ahli waris, dalam pembagian waris Islam isteri mendapat 
1

8
 bagian 

                                                      
18 Kamaruddin, (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 

Wawancara, Makassar, 15 April 2023 
19 Kamaruddin, (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 

Wawancara, Makassar, 15 April 2023 
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dari warisan (karena ada anak) dan 2 Anak perempuan mendapatkan 
2

3
 (anak 

perempuan lebih dari satu) harta warisan yang terbagi kepada ahli waris, 

pembagian tersebut lebih sedikit dari bagian anak angkat jika 
1

3
 bagian sudah 

diberikan. Perkara tersebut menjadikan anak angkat yang bukan sebagai ahli 

waris bisa memperoleh harta peninggalan pewaris melebihi bagian dari ahli 

waris yang mendapatkan warisan, belum lagi bila pewaris meninggalkan 

banyak ahli waris. Pembagian harta ini akan menjadi perkara apabila ahli 

waris merasa keberatan dengan perolehan warisan yang didapatkan. 

Penjelasan lebih lanjut disampaikan hakim Kamaruddin, S.H. biasanya juga 

untuk menghindari adanya tuntutan atau permasalahan dikemudian hari di 

syaratkan surat persetujuan dari ahli waris.20 

Pembagian hak kebendaan terhadap anak angkat sehingga 

mendapatkan bagian dari harta orang tua angkat yang meninggal disebabkan 

anak angkat tidak termasuk golongan orang yang menerima warisan dari 

orang tua angkatnya, maka anak angkat akan menerima hak kebendaan 

melalui wasiat wajibah, adapun dalil yang berkaitan mengenai wasiat terdapat 

dalam QS al-Baqarah/2: 180. 

لْلِْوَالِْدَيْنِ وَالْْقُْ رَبُِيَْ بِلْْمَعْرُوفِ ۖ حَِقًّا كُتِبَ عَلَيْكُُمْ إِِذَا حَِضَرَ أَحَِدكَُمُ الْْمَوْتُ إِِنْ تَ رَكَ خَيْْاا الْْوَصِي ةُ 
 عَلَى الْْمُت قِيَْ 

Terjemahnya: 

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan 

(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat 

untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) 

kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” 

Ayat tersebut didalam tafsir ringkas Kementerian Agama mempunyai 

penafsiran diwajibkan atas kamu, wahai orang-orang yang beriman, apabila 

                                                      
20 Kamaruddin, (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 

Wawancara, Makassar, 15 April 2023 
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tanda-tanda maut atau kematian hendak menjemput seseorang di antara kamu 

seperti usia tua, rambut memutih jika dia meninggalkan harta yang banyak, 

maka hendaknya berwasiat dan memberi pesan yang disampaikan kepada 

orang lain untuk dilaksanakan setelah kamu meninggal dunia. Wasiat tersebut 

adalah untuk kedua orang tua yang terhalang menerima waris karena beda 

agama atau hamba sahaya/tawanan perang dan untuk karib kerabat yang tidak 

berhak mendapatkan harta warisan, dengan ketentuan wasiat tersebut 

dilaksanakan dengan cara yang baik dan tidak merugikan ahli waris. Supaya 

tidak merugikan ahli waris, maka wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta 

yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat. Sungguh, Allah maha mendengar 

seluruh pembicaraan yang disampaikan oleh pemberi wasiat dan juga bisikan 

hati orang yang mengubah atau menyembunyikan wasiat. Allah maha 

mengetahui isi wasiat yang dalam bentuk tulisan dan segala perbuatan yang 

dilakukan oleh pihak yang terlibat. 

Dengan demikian, sebagai bentuk yang digunakan untuk dijadikan 

aturan wasiat wajibah terhadap anak angkat atau sebaliknya adalah Kompilasi 

Hukum Islam yang pada umumnya lebih didasarkan pemikiran akal, yang 

secara syariat tidak memperoleh bagian dari jalur warisan. Sebuah 

konsekuensi yang logis bahwa anak angkat tersebut turut menikmati harta 

orang tua angkatnya, walaupun bukan dalam bentuk waris, yang di satu sisi 

dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat 

dengan pewaris. 

2. Hibah 

Pengertian hibah dalam KHI terdapat pada pasal 171 huruf g dituliskan 

bahwa hibah adalah pemberian sesuatu secara sukarela dan tanpa imbalan dari 

seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hukum Islam 
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di Indonesia mengatur mengenai ketentuan hibah sebagaimana diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 210 sampai dengan pasal 

214. Hibah mempunyai pengertian suatu pemberian atau sedekah, 

mengandung makna yaitu persetujuan pemberian barang yang didasarkan atas 

rasa tanggung jawab dan kesadaran atas sesamanya dan dilaksanakan dengan 

penuh keikhlasan dan tanpa pamrih apapun sedangkan menurut bahasa hibah 

diartikan pemberian baik berupa harta benda maupun lainnya. Seperti yang 

diungkapan hakim Kamaruddin, S.H. dalam wawancara hibah ini pemberian 

secara sukarela dan tanpa imbalan, misalnya pemberian orang tua angkat 

kepada anak angkat yang masih hidup untuk dimiliki, hibah tersebut dapat 

dinyatakan sah apabila pemberian hibah tersebut dilakukan pada saat orang 

tua angkat masih hidup kepada anak angkat.21 

Berdasarkan wawancara tersebut pemberian harta dari seseorang 

kepada pihak lain untuk dimiliki tanpa paksaan yang secara langsung pada 

saat pemberi hibah (penghibah) masih hidup, dengan keikhlasan serta tanpa 

mengharap imbalan apapun atas pemberian tersebut. Orang tua angkat bisa 

memberikan hak kebendaan dengan cara hibah harta bagi anak angkatnya 

selama masih hidup. Kemudian peneliti menanyakan bagaimana dengan cara 

pemberian hibah kepada yang menerima hibah, apakah hibah diberikan saja 

secara langsung informan mengungkapkan: 

“Pemberian kepada anak angkat itu, bisa dalam bentuk wasiat atau  
bisa langsung dengan hibah. Hibah sendiri adalah pemberian dari 
seseorang selaku pemberi hibah kepada orang lain selaku penerima 
hibah, asalkan sesuai dengan aturan pada KHI. Secara Hukum Islam 
ada ijab kabul, kemudian 2 orang saksi, dan bukti tertulis yang 
memperkuat hak hibah dari penerima hibah, utamanya benda yang 
dihibahkan itu tidak bergerak seperti rumah dan tanah “22 

                                                      
21 Kamaruddin, (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 

Wawancara, Makassar, 15 April 2023 
22 Kamaruddin, (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 

Wawancara, Makassar, 15 April 2023 
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Menurut jawaban informan, hibah dalam Hukum Islam dapat 

dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan bahwa 

dalam Hukum Islam pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan 

dengan lisan dan penyerahan dokumen yang berkaitan dengan benda tersebut. 

Kembali menanyakan apakah boleh menghibahkan sesuatu yang benda 

tersebut belum ada, misalnya hibah rumah yang belum ada rumahnya: 

“hibahnya tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat-syarat berhibah, 
salah satu syarat sahnya hibah harus kelihatan obyek atau barang yang 
di hibahkan”23 

Pemberian harta hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah atau orang 

tua angkat kepada anak angkatnya harus sesuai dengan ketentuan dalam 

Hukum Islam, bahwa ketentuan pemberian hibah ysng dierahkan baik yang 

bergerak ataupun tidak bergerak harus harus memenuhi syarat-syaratnya, 

diantaranya pembagian hak kebendaan atau pemberian harta sebelum seorang 

meninggal lebih dikenal dengan hibah yang ukurannya tidak boleh melebihi 

sepertiga dari harta warisannya, hal demikian untuk melindungi hak para ahli 

waris lainnya. Pembagian tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada 

Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1 menyatakan “Orang yang telah 

berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan 

dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada 

orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Apabila 

pemberian hibah yang akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut 

diharapkan agar tidak terjadi permasalahan di dalam keluarga. 

Penjelasan sebelumnya telah menggambarkan mengenai kedudukan 

anak angkat terhadap harta kebendaan orang tua angkatnya, terdapat dua 

kondisi dimana anak angkat bisa mendapatkan hak kebendaan, pertama 

                                                      
23 Kamaruddin, (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 

Wawancara, Makassar, 15 April 2023 
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melalui wasiat wajibah dan yang kedua dengan hibah yang telah diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam. Di antara para ulama terkemuka Imam Syafi’i 

menjelaskan pemberian hanya bersifat sunnah ketika telah dilakukan ijab dan 

kabul pada saat pemberi masih hidup yang secara umum hibah ialah hadiah 

atau sedekah. Yang pada hakikatnya hibah memberikan sesuatu terhadap 

orang lain yang dilakukan atas dasar semata-mata hanya kebaikan. 

Hibah termasuk perbuatan yang disenangi oleh Allah swt. dikarenakan 

bagian dari usaha manusia memberikan bantuan berupa harta benda terhadap 

orang yang membutuhkan. Bahkan Rasulullah menganjurkan untuk menerima 

pemberian dengan tidak melihat berharga atau tidaknya pemberian tersebut 

dan Rasulullah pun pernah saling  memberikan hadiah terhadap orang kafir. 

3. Wasiat  

Selain pemberian hak kebendaan dengan cara hibah berlaku juga 

pemberian harta benda terhadap anak angkat melalui wasiat, yang pada 

hakekatnya wasiat itu semacam akad. Oleh karena itu sebaiknya wasiat 

disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan beragama islam, Wasiat 

diharuskan bersikap jujur dan adil. Oleh karena jika orang-orang tersebut 

dengan sengaja mengubah isi wasiat, maka hal ini akan menghalangi 

tercapainya maksud baik dari pewasiat dan akan menanggung dosa atas 

perbuatannya tersebut. Wasiat itu adalah pemberian hak milik kepada anak 

angkat secara sukarela yang dilaksanakan setelah orang tua angkat 

meninggal. Dari sini, jelaslah perbedaan antara hibah dan wasiat, seperti yang 

diungkapkan hakim Kamaruddin, S.H. bahwa kepemilikan yang diperoleh 

dari hibah itu terjadi pada saat itu juga atau di saat orang tua angkat masih 

hidup, sedangkan kepemilikan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah 
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orang yang berwasiat meninggal.24 

Berdasarkan pernyataan informan, menjelaskan tentang perbedaan 

mendapatkan harta benda di antara hibah dan wasiat yaitu, pada saat 

pelaksanaan pemberian benda yang diperoleh dari hibah terjadi pada saat 

peng hibah masih hidup sedangkan pemberian yang diperoleh dari wasiat itu 

terjadi setelah orang yang berwasiat itu wafat. Bagi orang tua angkat yang 

mempunyai harta lebih untuk menyisihkan sebagian harta tersebut dilakukan 

dengan cara berwasiat, wasiat tidak dimasukkan kedalam jumlah harta 

peninggalan yang akan dibagi kepada ahli warisnya. Maka setelah 

mempertimbangkan kebutuhan ahli waris, sebagian harta tersebut akan 

diberikan pada pihak lain yang masih membutuhkan, seperti anak angkat 

yang bukan tergolong ahli waris yang mendapatkan warisan.  

Pemberian wasiat telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti 

pada pasal 194 ayat 1 untuk orang yang berwasiat, kemudian pada pasal 171 

huruf f tentang wasiat. Banyaknya harta atau benda pemberian wasiat hanya 

diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, hal ini diatur 

dalam pasal 195 ayat 2 dan pasal 201 pada Kompilasi Hukum Islam. 

Kemudian apa perbedaan antara wasiat wajibah dengan wasiat biasa, 

berdasarkan pertanyaan Informan memberikan jawaban: 

 
“kalau wasiat itu berlaku pada saat ada wasiat yang ditinggalkan setelah 
pemberi wasiat wafat, baik itu kepada kerabat, sedangkan wasiat 
wajibah itu khusus diberikan kepada anak angkat yang tidak 
mendapatkan wasiat sebelumnya”25 

Berdasarkan jawaban tersebut wasiat wajibah berbeda dengan wasiat 

biasa, perbedaannya terletak pada proses pengambilan harta oleh hakim atau 

                                                      
24 Kamaruddin, (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 

Wawancara, Makassar, 15 April 2023  
25 Kamaruddin, (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 

Wawancara, Makassar, 15 April 2023 
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pemerintah. Jika wasiat biasa dilakukan atas kehendak pemilik harta berpesan 

tentang suatu kebaikan yang akan dilaksanakan setelah pemberi wasiat 

meninggal dunia, maka wasiat wajibah diambil tanpa kehendak dari pemilik 

harta sebab hal ini terjadi karena adanya semacam kewajiban atau tanggungan 

yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang meninggal terlebih dahulu, 

contohnya adalah dia mempunyai tanggungan anak angkat yang masih kecil. 

D. Implementasi Pembagian Hak Kebendaan terhadap Anak Angkat 

Penetapan pengangkatan anak yang tidak bersifat sengketa maka hanya 

ada satu pihak yaitu pihak pemohon dan asas personalitas keIslaman diukur 

dari pihak pemohon. Dengan demikian apabila orang yang beragama Islam 

akan melakukan pengangkatan anak, maka akan menjadi kewenangan 

pengadilan agama.Mengangkat seorang anak apabila dilaksanakan di dalam 

ruang lingkup pengadilan tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya proses mulai 

dari pemberkasan sampai pada persyaratan tertentu yang harus dijalani 

bertujuan agar sang anak mendapatkan hak bagi kepentingan kehidupannya. 

Sebelum dikabulkannya permohonan perlunya mengetahui asal-usul 

dari calon orang tua angkat sebagai langkah awal, salah satu ketentuan 

pengangkatan anak dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak adalah calon orang tua angkat harus seagama dengan 

agama yang dianut oleh calon anak angkat yang diatur secara tegas pada Pasal 

39 ayat (3), Selanjutnya dalam Pasal 40 menyatakan bahwa orang tua angkat 

wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dari 

orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang 

bersangkutan. Seperti yang dijelaskan menurut Andi Fajar, S.E. dikabulkan 

permohonannya atau menetapkan seseorang menjadi orang tua angkat 

tentunya harus memenuhi syarat-syarat supaya anak angkat itu nantinya bukan 
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malah menjadi beban ketika mengurus keperluan si anak angkat seterusnya 

dari segi lingkungan apakah anak ini tidak rusak dari sikapnya atau mentalnya. 

Jadi jangan sampai anak ini diangkat oleh orang yang mempunyai kehidupan 

yang kurang baik.26 dari penjelasan tersebut menerangkan bahwa orang tua 

angkat harus menyanggupi persyaratan agar si anak angkat mendapatkan 

kehidupan yang layak dan tidak menjadi beban. Persyaratan ini telah 

disebutkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak, terdapat pada bab III pasal 13 dijelaskan 

calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat: 

1) Sehat jasmani dan rohani. 

2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima 

puluh lima) tahun. 

3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat. 

4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak 

kejahatan. 

5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun. 

6) Tidak merupakan pasangan sejenis. 

7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang 

anak. 

8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial. 

9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak. 

10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi 

kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak. 

11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat. 

12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak 

                                                      
26 H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E., M.Si., (49 tahun), Sekretaris Pengadilan 

Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, Makassar, 17 April 2023 
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izin pengasuhan diberikan dan memperoleh izin dari instansi sosial.27 

Persidangan merupakan sebuah proses untuk menentukan hasil yang 

terbaik bagi yang berperkara dan diharuskan pelaksanaanya didalam ruang 

pengadilan termasuk juga permohonan pengangkatan anak. Akan tetapi tidak 

sedikit juga dari masyarakat yang belum mengerti mengenai resiko ketika 

mengangkat anak, yang kemudian bagaimana menyikapi perilaku dari 

masyarakat apabila mengangkat anak diluar dari lembaga pengadilan, 

berdasarkan pertanyaan tersebut informan memberikan keterangan: 

“Perbuatan tersebut termasuk ilegal karena tidak ada bukti dalam 
pengangkatan anak, permohonan pengangkatan anak dilakukan di 
dalam pengadilan kan legal karena berdasarkan  putusan pengadilan. 
Boleh saja mengangkat anak seperti itu tetapi ketika tersandung dengan 
hukum akan menjadi masalah dibelakang nantinya karena tidak ada 
pembuktian ketika mengangkat anak”28 

Lanjut ungkapnya: 

“Umpamanya orang tua angkatnya itu meninggal dunia lalu anak 
angkat datang kepengadilan untuk meminta bagian, apa buktinya, 
saudara sebagai anak angkat?, sedangkan tidak ada bukti putusan 
pengadilan karena pengangkatan anak sebelumnya dilakukan di luar 
pengadilan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum”29 

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa mengangkat 

seorang anak akan lebih baik dan mendapatkan legalitas apabila pada 

pelaksanaannya dilakukan dalam ruang pengadilan, dan sejalan dengan 

mekanismenya diantaranya melaksanakan persyaratan dan kelengkapan berkas 

permohonan pengangkatan anak, mengikuti tahapan yang berlaku sampai 

tahap hasil putusan pengadilan. 

Pengadilan Agama mempunyai prinsip-prinsip yang harus ditegakkan 

                                                      
27 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan  

Pengangkatan Anak Pasal 13. 
28 Kamaruddin, (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 

Wawancara, Makassar, 15 April 2023 
29 Kamaruddin, (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 

Wawancara, Makassar, 15 April 2023 
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sehubungan dengan kewenangannya dalam mengadili pengangkatan anak.  

Pengadilan Agama tidak lepas dari norma Islam, maka prinsip-prinsip tersebut 

pastinya bersumber pada ketentuan Islam yang berkaitan dengan 

pengangkatan anak yaitu: 

a. Pengangkatan anak tidak boleh menjadikan anak angkat sebagai anak 

kandung di mana anak tersebut memiliki hak yang sama dengan anak 

kandung. 

b. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. 

c. Pengangkatan anak menurut Hukum Islam hanya peralihan tanggung 

jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal 

pemeliharaan untuk biaya hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan 

sebagainya. 

d. Pengangkatan dilakukan atas dasar tolong menolong, khususnya anak-

anak terlantar, miskin dan yatim. Islam menganjurkan untuk 

memberikan perhatian kepada anak-anak terlantar, miskin dan yatim. Di 

dalam ajaran Islam, anak-anak terlantar, miskin dan yatim mereka 

semua mendapat perhatian khusus melebihi anak-anak yang wajar yang 

masih memiliki kedua orang tua. Islam memerintahkan kaum muslimin 

untuk senantiasa memperhatikan nasib mereka, berbuat baik kepada 

mereka, mengurus dan mengasuh mereka sampai dewasa. Islam juga 

memberi nilai yang sangat istimewa bagi orang-orang yang benar-benar 

menjalankan perintah ini. 

e. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh 

calon anak angkat. 

f. Pengangkatan anak tidak boleh memutus nasab dengan orang tua 
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kandungnya atau memutuskan hubungan darah antara anak yang 

diangkat dengan orang tua kandung. 

g. Anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi, mereka 

hanya mempunyai hubungan keperdataan wasiat wajibah dari warisan 

orang tua angkatnya, karena kedudukan anak angkat tidak boleh sebagai 

anak kandung, anak angkat yang tidak jelas orang tuanya dianggap 

seperti saudara sendiri. 

h. Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya bukanlah 

mahram sehingga tetap harus menjaga aurat.30 

Prinsip-prinsip pengangkatan anak di Pengadilan Agama menjadi 

landasan bagi para hakim dalam pemberian nasehat terhadap calon orang tua 

angkat. Pemberian nasehat serta pembinaan langsung bagi calon orang tua 

angkat termasuk hal yang penting sebelum melangkah lebih lanjut, 

permohonan pengangkatan anak yang diajukan dalam Pengadilan Agama 

Makassar berdasarkan hukum Islam yang mana hubungan nasab antara anak 

dengan orang tua orang tua kandung tidak akan putus sebab dalam Islam lebih 

mengenal pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan. Hal tersebut 

dikemukakan oleh hakim Andi Fajar, S.E. biasanya kita lakukan dalam bentuk 

penasehatan karena sebelum perkara lebih lanjut terlebih dahulu ada 

penasehatan bagaimana suka dukanya, bagaimana plus minusnya, dan resiko-

resiko yang muncul nanti kedepannya. Selanjutnya kita kembalikan kepada 

pemohon, bagaimana kira-kira usahanya nanti untuk meminimalisir interaksi 

antara anggota keluarga misalnya terhadap yang bukan mahram.31 

Pengangkatan anak di Pengadilan Negeri juga mempunyai prinsip-

                                                      
30 H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E., M.Si., (49 tahun), Sekretaris Pengadilan 

Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, Makassar, 17 April 2023 
31 H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E., M.Si., (49 tahun), Sekretaris Pengadilan 

Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, Makassar, 17 April 2023 
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prinsip yang harus ditegakkan dalam mengesahkan pengangkatan anak. 

1) Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. 

2) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh 

calon anak angkat dengan orang tua kandungnya. 

3) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan hukum atau 

kekeluargaan dengan orangtua kandungnya atau keduanya tidak 

memutus nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, 

keduanya mempunyai motivasi yang sama. 

4) Anak angkat bisa memperoleh hak waris sama dengan hak waris anak 

kandung, status anak angkat seperti anak kandung sehingga 

mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. 

5) Motivasi pengangkatan anak semata-mata untuk kebaikan bersama dan 

saling tolong menolong.32 

Prinsip tersebut menimbulkan adanya perbedaan antara pengangkatan 

anak melalui Pengadilan Negeri Makassar dengan pengangkatan anak melalui 

Pengadilan Agama Makassar. Tentu bukanlah menjadi persoalan apabila 

orang yang beragama non Islam mengajukan permohonan pengangkatan anak 

di Pengadilan Negeri Makassar, namun hal yang menarik adalah ketika orang 

yang beragama Islam mengajukan permohonan pengangkatan anak di 

Pengadilan Negeri Makassar padahal Pengadilan Agama Makassar telah 

berwenang mengesahkan pengangkatan anak bagi orang Islam. Hal ini tentu 

menimbulkan kebingungan manakala Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 

2006 menyebutkan bahwa pengangkatan anak bagi orang Islam menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama yang berarti bahwa seharusnya orang Islam 

                                                      
32 Yasri, (54 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, 

Wawancara, Makassar, 12 April 2023. 
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mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Makassar 

yang tidak lepas dari ketentuan hukum Islam. 

Perkara mengenai pembagian hak kebendaan terhadap anak angkat di 

Pengadilan Negeri Makassar menurut hakim M. Yasri belum pernah 

menangani kasus tersebut dikarenakan tidak adanya pengaduan dari 

masyarakat, akan  tetapi apabila dibelakang muncul kasus tersebut maka 

hakim lebih merujuk kepada sistem pembagian harta warisan menurut KUH 

Perdata dengan berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu. Pemberian hak 

kebendaan atau hukum waris menurut KUH Perdata mengenal peraturan 

wasiat dengan sebutan testamen yang diatur dalam buku II bab XIII pasal 875 

KUH Perdata. Dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak 

mewaris, atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada 

kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat hibah 

wasiat dari pewaris ketika masih hidup. Di lingkungan masyarakat hal tersebut 

dapat terjadi terhadap istri atau anaknya yang keturunannya rendah atau juga 

terhadap anak angkat dan anak akuan.33 Pemberian hibah wasiat meliputi 

sebagian harta pewaris akan tetapi tidak mengurangi hak mutlak ahli waris 

lainnya dan dapat dicabut kembali, Untuk itu biasanya dalam kehidupan 

bermasyarakat anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk 

bekal hidup dengan jalan wasiat. Seperti yang dikemukakan hakim Yasri, S.H. 

Mengenai persoalan harta kebendaan, biasanya diatur tersendiri dengan orang 

tua angkat secara kekeluargaan misalnya hibah atau wasiat. Kalau misalnya 

orang tua angkat mau kasih anak angkat sawah, harta, rumah orang tua angkat 

bikin surat tersendiri dalam bentuk hibah atau dalam bentuk surat keterangan 

wasiat, jadi di dalam penetapan tidak ada disinggung mengenai harta 

                                                      
33 Regynald Pudihang, Kedudukan Hukum hak waris Anak Angkat Menurut 

KUHPerdata, Jurnal Lex Privatum, Vol.III/No.3/Jul-Sep/2015, h.155 
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kebendaan.34 

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa persidangan 

pengangkatan anak di dalam Pengadilan Negeri Makassar bertujuan untuk 

kepentingan anak angkat seperti pendidikan dan lainnya, persoalan lain seperti 

hibah, wasiat atau warisan diatur di kemudian hari ketika dalam 

perkembangannya dari pihak orang tua angkat menganggap bahwa anak 

angkat layak untuk mendapatkan harta kebendaan maka dibuatkan surat 

keterangan wasiat atau warisan, jadi hakim tidak mempertimbangkan 

mengenai harta kebendaan. Namun pada pembahasan hukum perdata 

sebelumnya ada beberapa sebab yang membuat munculnya hak kebendaan 

tersebut diantaranya melalui penyerahan yaitu cara yang biasa digunakan 

dalam pemberian hak kebendaan, yang menjadikan pemberian hak kebendaan 

terhadap anak angkat tanpa proses peradilan hanya melalui penyerahan 

kebendaan atau harta dari orang tua angkat sebelum wafat dan pewarisan ialah 

suatu proses beralihnya hak milik atau harta warisan dari pewaris kepada ahli 

warisnya. 

Hukum Islam mempunyai karakteristik khusus yang membuatnya 

berbeda dengan hukum-hukum lainnya, maksudnya hukum Islam 

memperhatikan realitas yang benar-benar terjadi dalam masyarakat dan 

menetapkan hukum yang dapat mengobati penyakitnya dan memeliharanya 

dari penyakit tersebut, sebagai contoh hukum Islam adalah pengakuan 

terhadap hak memiliki. Kecintaan manusia terhadap harta benda adalah 

realitas yang tidak terbantahkan karena merupakan bagian dari fitrah manusia, 

Islam membenarkan dan mengakui hak manusia untuk memiliki. Namun agar 

hak memiliki itu tidak menzalimi orang lain maka Islam membatasinya 

                                                      
34 Yasri, (54 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, 

Wawancara, Makassar, 12 April 2023 
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dengan batasan-batasan tertentu. 

Wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana tertuang pada KHI 

pasal 209 ayat (2) yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat 

diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 
1

3
 bagian dari harta warisan orang 

tua angkatnya, kemudian bagaimana dengan praktiknya apakah harus melalui 

persidangan, Informan memberikan jawaban: 

“ia, karena penerapan itu dibuat berdasarkan keputusan hakim, jadi ada 
persidangan dengan menghadirkan orang yang bersangkutan, seperti 
ahli waris dan anak angkat. Pada pelaksanaannya wasiat wajibah bisa 
dengan ucapan atau tertulis dari pewaris dan didasarkan kepada alasan 
hukum yang membenarkan bahwa wasiat wajibah tersebut harus 
dilaksanakan”35 

Berdasarkan wawancara tersebut dalam pelaksanaannya anak angkat 

bisa mendapatkan hak kebendaan melalui wasiat wajibah dari orang tua 

angkatnya yang telah wafat didapatkan berdasarkan dari putusan Pengadilan 

Agama Makassar. 

Lanjut dijelaskan dalam wawancara: 

“ini berbeda dengan pemberian dengan cara hibah yang pemberiannya 
sewaktu-waktu atau kapan saja anak angkat dapat menerima hibah. Tapi 
kalau wasiat wajibah bisa diberikan melalui persidangan”36 

Pelaksanaan pemberian wasiat wajibah dilakukan di dalam pengadilan 

sesuai dengan aturan yang berlaku, di antara aturan yang menjadi landasan 

hukumnya terdapat pada pasal 175 KHI, tentang kewajiban ahli waris 

terhadap pewaris yang mana salah satu kewajibannya tersebut memiliki 

kewajiban untuk menjalankan segala wasiat dari pewaris, dengan begitu hak 

waris anak angkat dilakukan dengan wasiat wajibah yang terlebih dahulu 

harus dilakukan dan diadakan perbandingan tentang pembagian warisan 

                                                      
35 Kamaruddin, (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 

Wawancara, Makassar, 15 April 2023 
36 Kamaruddin, (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 

Wawancara, Makassar, 15 April 2023 
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kepada anak kandung atau ahli waris. 

Terdapat perbedaan perkara yang terdapat di Pengadilan Agama 

Makassar, perkara pertama yaitu tidak adanya kesepakatan damai antara ahli 

waris dengan anak angkat yang mengakibatkan anak angkat mendapat dan  

menjalani hukuman.  

Nomor Perkara 211/Pdt.G/2019/PA.Mks  

Bentuk sengketa 1 petak rumah berlantai 2, luas bangunan kurang lebih 

10m2 (130m persegi) dan luas tanah 5x15m = 65m2.  

1) Mengabulkan para penggugat (ahli waris) atas harta kepemilikan Alm. 

Orang tua 

2) Menyatakan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai 

dengan hukum faraidnya 

3) Menyatakan tergugat (anak angkat) tindakan dan perbuatan tergugat 

menguasai dan menikmati obyek sengketa tanpa memberikan hak para 

penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang 

merugikan para penggugat. 

4) Menghukum kepada tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak 

daripadanya untuk menyerahkan bagian para penggugat tanpa syarat 

bila bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara. 

5)  Menyatakan bilamana obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, 

maka akan dijual melalui panitera Pengadilan Agama Makassar dan 

hasilnya dibagi kepada masing-masing yang berhak sesuai hukum 

faraid. 

6) Menghukum kepada turut tergugat untuk menaati putusan ini 

Perkara pertama tersebut menunjukkan sikap anak angkat terhadap 

harta orang tua angkat yang ingin menguasai dan menikmati harta tersebut 
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sendiri dan tidak memberikan hak kepada ahli waris perbuatan tersebut 

merupakan pelanggaran dari segi hukum Islam, sehingga mengakibatkan 

kerugian terhadap ahli waris.  

Perkara kedua dengan hasil adanya kesepakatan damai antara ahli 

waris dengan anak angkat 

Nomor Perkara 296/Pdt.G/2022/PA.Mks 

1) Menerima dan mengabulkan penggugat seluruhnya 

2) Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan 

yang telah diletakkan atas harta obyek sengketa tersebut. 

3) Menetapkan ahli waris almarhumah. 

- Ibu kandung Almh.  (penggugat 1) 

- Saudara   (penggugat 2) 

- Anak angkat   (penggugat 3) 

Adalah ahli waris sah almarhumah. 

4) Menetapkan ahli waris Alm. 

- Saudara  (tergugat 1) 

- Saudara  (tergugat 2) 

- Saudara  (tergugat 3) 

- Saudara  (tergugat 4) 

Adalah ahli waris sah almarhum. 

5) Menyatakan anak angkat almarhum dan almarhumah dengan bagian 

wasiat wajibah 

6) Menetapkan modal awal almarhum dan almarhumah sejumlah Rp. 

400.000.000,-  

7) Menghukum tergugat 1,2,3 dan tergugat 4 dengan mengembalikan 

modal awal sebesar Rp. 400.000.000,- dari harta warisan tersebut. 
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8) Menetapkan besarnya bagian semua ahli waris baik ahli waris 

almarhum dan almarhumah dan menetapkan besarnya bagian anak 

angkat sebagai penerima wasiat wajibah 

9) Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari 

padanya untuk menyerahkan obyek sengketa sebagaimana pada posita 

dalam gugatan ini . kepada penggugat dan para ahli waris lainnya yang 

ada dalam gugatan ini sesuai dengan besar bagiannya (haknya) masing-

masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual 

lelang dan hasil penjualan lelang dibagi kepada seluruh ahli waris yang 

sah sesuai besarnya bagian masing-masing berdasarkan putusan 

pengadilan. 

Salah satu cara memperoleh hak milik yang paling penting dan sering 

terjadi dalam masyarakat adalah dengan cara penyerahan, yang artinya 

penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, 

sehingga orang lain memperoleh hak milik atas benda tersebut. Penyerahan 

hak merupakan beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain, dengan 

jalan jual beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh 

hukum. Penyerahan barang atau benda terhadap seseorang dapat dilakukan 

baik secara langsung artinya benda yang diperoleh tersebut dapat dilihat dan 

berada ditangan yang bersangkutan ataupun melakukannya dengan cara 

simbolis atau tidak secara langsung, hanya melalui bentuk surat atau sertifikat. 

Hal tersebut dikemukakan hakim Yasri, S.H., Penyerahan benda ke dalam 

kepemilikan di sini harus memenuhi dua aspek yaitu penyerahan nyata dan 

penyerahan yuridis, sehingga nanti tujuannya agar orang yang menerima 

penyerahan itu bisa menjadi pemilik sehingga bisa menikmati kegunaan 
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bendanya dan bisa berbuat bebas atas bendanya.37 

Pernyataan yang dikemukakan oleh informan pada wawancara 

menunjukkan bahwa penyerahan benda bisa langsung dengan penyerahan 

nyata sekaligus sebagai penyerahan yuridis dan ada pula penyerahan hak itu 

dengan cara penyerahan yuridis saja, yang dimaksud di sini adalah 

penyerahan pada benda yang bergerak dilakukan dengan penyerahan 

penguasaan nyata atas bendanya sekaligus penyerahan Yuridis. Sedangkan 

penyerahan benda tidak bergerak penyerahan Yuridisnya dilakukan dengan 

bentuk surat catatan saja atau sertifikat balik nama sedangkan penyerahan 

nyata prakteknya diserahkan pada kebiasaan masyarakat, berarti dengan 

menyetujui bersama yang menjadi kesepakatan dan tidak menjadi masalah 

kedepannya keputusan diserahkan kepada orang-orang yang terlibat. 

                                                      
37 Yasri, (54 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, 

Wawancara, Makassar, 12 April 2023 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengangkatan anak dalam Islam merupakan pembahasan penting 

karena akan mempengaruhi kehidupan keluarga bagi orang yang 

mengangkat anak dan anak angkat, mulai dari kondisi mahram (lawan 

jenis) kemudian harta waris. Tujuan dari pengangkatan anak tidak lepas 

dari kepentingan si anak angkat supaya ada yang bertanggung jawab 

untuk mengurus kehidupannya, apalagi setelah orang tua angkat wafat . 

Dapat dipahami bahwa untuk kelanjutan dalam kehidupan si anak 

angkat merupakan kepentingan tersendiri yang harus dimengerti dan 

dilakukan bagi orang tua angkat, terlebih lagi ketika anak angkat tidak 

lagi mempunyai orang tua kandung dan kerabat, dengan adanya 

pemberian hak kebendaan kepada anak angkat merupakan 

kemaslahatan yang besar. 

2. Dalam hukum Islam hak kebendaan anak angkat tidak sama dengan 

anak kandung karena dalam hukum Islam hak kewarisan anak angkat 

tidak ada. Anak angkat memperoleh hak kebendaan atau harta dari 

orang tua angkatnya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209, 

yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 

wajibah sebanyak-banyaknya 
1

3
 dari harta warisan orang tua angkatnya. 

Hibah juga termasuk cara pembagian hak kebendaan terhadap anak 

angkat yang hanya diberikan ketika orang tua angkat masih hidup. 

3. Mengenai persoalan harta kebendaan di Pengadilan Negeri Makassar 

Kelas 1A biasanya diatur tersendiri dengan orang tua angkat secara 
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kekeluargaan misalnya hibah atau wasiat, namun apabila dibelakang 

muncul perkara kasus tersebut maka hakim lebih merujuk kepada 

sistem pembagian harta warisan menurut KUH Perdata dengan 

berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu. Sedangkan pembagian 

hak kebendaan atau harta terhadap anak angkat di Pengadilan Agama 

Makassar Kelas 1A bisa melalui wasiat wajibah sesuai dengan 

ketentuan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam, kemudian 

pelaksanaan pemberian wasiat wajibah dilaksanakan di dalam 

pengadilan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan implikasi 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk lembaga terkait, diharapkan memperhatikan perlindungan dan 

kehidupan yang layak bagi anak angkat. Menimbang masih ada 

masyarakat mengangkat anak tanpa proses peradilan dan tidak sedikit 

berakhir pada eksploitasi anak. Meninjau kurangnya lembaga pengawasan 

yang menerima aduan khusus  anak angkat. 

2. Pemberian hak kebendaan terhadap anak angkat bagi orang beragama 

Islam seharusnya lebih merujuk kepada aturan yang terdapat pada KHI, 

agar pembagian yang didapatkan tidak menjadi permasalahan di kemudian 

hari. 

3. Untuk masyarakat utamanya calon orang tua angkat, sekiranya dapat 

berpikir kembali untuk mengangkat anak jika disebabkan kurangnya 

pengetahuan tentang kedudukan anak angkat. Sekiranya mengupayakan 

untuk melaksanakan proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama, agar 

calon orang tua angkat mendapat bimbingan dan legalisasi dari pengadilan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Berasal dari mana saja tempat tinggal atau asal mula anak angkat 

didapatkan yang terdata di dalam pengadilan? 

2. Apakah pentingnya mengetahui hukum dalam mengangkat anak? 

3. Bagaimana pandangan hukum islam antara harta benda orang tua angkat 

dan anak angkat? 

4. Apa-apa saja penyebab orang tua angkat mau untuk mengangkat anak? 

5. Bagaimana menangani permasalahan jika terjadi masalah antara ahli waris 

dengan anak angkat? 

6. Apa yang menjadi alasan adanya perlindungan hak yang pada benda 

tersebut? 

7. Apa saja kah bentuk hak kebendaan terhadap anak angkat? 

8. Apakah sepertiga itu sudah menjadi hak kebendaan terhadap yang bukan 

ahli waris? 

9. Bagaimana jenis dari kebendaan yang didapatkan anak angkat? 

10. Bagaimana jika anak angkat mendapatkan harta melebihi ketentuan yang 

ada pada KHI yaitu sepertiga bagian dari harta pewaris? 

11. Menanyakan bagaimana dengan cara pemberian hibah kepada yang 

menerima hibah, apakah hibah diberikan saja secara langsung? 

12. Apakah boleh menghibahkan sesuatu yang benda tersebut belum ada, 

misalnya hibah rumah yang belum ada rumahnya? 

13. Apa perbedaan antara wasiat wajibah dengan wasiat biasa? 

14. Bagaimana menyikapi perilaku dari masyarakat apabila mengangkat anak 

diluar dari lembaga pengadilan? 

15. Bagaimana dengan praktek pemberian wasiat wajibah, apakah harus 

melalui persidangan? 
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DAFTAR INFORMAN 

 

Informan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A: 
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SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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Gambar 4. Bersama Kamaruddin, S.H., Hakim Pengadilan Agama 

Makassar kelas 1A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Bersama Drs. Andi Fajar, S.E., Sekretaris Pengadilan 

Agama Makassar kelas 1A 
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2. Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Foto Gedung Utama Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pengambilan Antrian di Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pembayaran Penelitian Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A 
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Gambar 1. Ruang Pelayanan Pengadilan Agama Makassar kelas 1A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bersama M. Yasri, S.H. Hakim Pengadilan Agama Makassar 

kelas 1A 
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RIWAYAT HIDUP 

 

 

Ahmad Syar’i Aslam bin Samir lahir di Dili pada tanggal 

01 Maret 1990, merupakan Anak pertama dari enam 

bersaudara pasangan Muhammad Samir dan Yuliarti.  

menikah dengan Islamiah pada tahun 2019 dan dikaruniai 

2 (dua) orang anak putra bernama Ahmad Ghazi IS 

(putra) dan Muhammad Ayyubi IS (putra). Laki-laki 

yang hobi traveling dan photographer ini, pernah 

menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Muhammadiyah Perumnas 

Makassar pada tahun 1996 dan selesai tahun 2002. Ditahun yang sama ia 

melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTsN Muhammadiyah 

Darul Arqam Gombara, selesai pada tahun 2005. Tahun 2008 menamatkan 

pendidikan sekolah menengah atas di MA. Muhammadiyah Darul Arqam 

Gombara dan pada tahun 2016 melanjutkan studi perguruan tinggi di Sekolah 

Tinggi Agama Islam Al-Furqan (STAI Al-Furqan) Makassar dengan 

mengambil jurusan Akhwal as-Syakhsiyyah (AS) Strata satu (S1) dan selesai 

tahun 2019. 

Sebelum menjalani studi di perguruan tinggi ia menggunakan waktu 

untuk bekerja setelah selesai dari sekolah Madrasah Aliyah, Sekarang selain 
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LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Pertanyaan untuk Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A 

1. Apakah yang bapak ketahui tentang hak kebendaan ? 

2. Apakah penyerahan hak kebendaan diatur dalam ketentuan 

KUHPerdata? 

3. Apakah yang menjadi penyebab adanya hak kebendaan ? 

4. Bagaimana prosedur atau tahapan-tahapan pemberian hak kebendaan 

terhadap seseorang ? 

5. Bagai mana anak angkat dapat memperoleh hak kebendaan dari orang 

tua angkat ? 

B. Pertanyaan untuk Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A 

1. Apakah pelaksanaan pengangkatan anak dilaksanakan di Pengadilan 

Agama sesuai dengan UU No.3 Thn. 2006 tentang peradilan agama ? 

2. Bagaimanakah proses dalam pelaksanaan pengangkatan anak ? 

3. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengangkatan anak ? 

4. Apakah calon orang tua angkat mendapatkan bimbingan atau edukasi 

tentang pengangkatan anak dan hak anak angkat ? 

5. Apakah pengangkatan anak bisa dilaksanakan tanpa melalui lembaga 

peradilan ? 

6. Bagaimana pengawasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak 

angkat ? 

7. Apakah sering terjadi perkara permohonan pengangkatan anak di kota 

Makassar ? 

8. Bagaimana pembagian hak kebendaan terhadap anak angkat 

diselesaikan sesuai hukum Islam ? 

 


