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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain„ ع
„ 

apostrof terbalik 

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em و
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ٌ Nun n En 

 Wau w We و

ِ Ha h Ha 

 hamzah ء
, 

Apostrof 

ً Ya y Ye 

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

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

(„). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا  

 kasrah I I ا ِ

 ḍammah U U ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā‟ ai a dan i ى  

 fatḥah dan wau au a dan u ى وْ 

Contoh: 

َفْ    kaifa : ك 

 haula : ه وْل   

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا  | …ى  
fatḥah dan alif 

atau yā‟ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā‟ i ى
i dan garis di 

atas 

 ىو
ḍammah dan wau ū 

u dan garis di 

atas 

Contoh: 

ات    mata :ي 

ي ي  ر  : rama 

َْمْ   قِ : qila 

وْتُ   ًُ  ٍ : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

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

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

[t]. Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

ةُ اْلأ طْف  لِ   ض  و  ر  : raudal al-at fal 

ٍُْ ةُ اْنف ا ضِه ةُ   دِ   ً ا نْ : al-madinah al-fadilah 

ً ة  al-hikmah :  ا نْحِكْ
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

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

Contoh:  

بَُّ ا  rabbana :ر 

َُْ ا  najjainah :َ جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

ف ةُ   al-falsafah :ا نْف هْس 

 al-biladu :ا نْبلِا دُ 

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. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

 umirtu : ايُِرْتُ 

b. Hamzah Tengah 

  ٌ  ta‟muruna : ت أيُْرُوْ
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c. Hamzah Akhir 

ءٌ  ٌْ :ش   : Syai‟un 

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. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

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

huruf hamzah.  

Contoh: 

ٍُ الََّّ  ٍْ  billah باِ الََّّ  Dinullah دِ

Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 

Contoh: 

ةِ الََّّ     ً حْ ٌْ ر   Hum fi rahmatillah هىُْ   فِ

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 
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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.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟an 

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 
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ABSTRAK 

NAMA : Muh Fauzi Ashary 

NIM : 80100220037 

JUDUL TESIS : Pengalihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz 

Pasca Perceraian (Berdasarkan Putusan Pengadilan) 

Tesis ini membahas tentang Pengalihan Hak Asuh Anak Yang Belum 

Mumayyiz Pasca Perceraian (Berdasarkan Putusan Pengadilan) dengan fokus 

membahas terkait Hukum Islam Terhadap Kondisi Pengalihan Hak Asuh Anak. 

Permasalahan  ini dibagi menjadi tiga sub pembahasan yaitu : 1.Bagaimana 

pengaturan Hak Asuh Anak pasca percaraian ?;2.Apa faktor yang menyebabkan 

peralihan Hak Asuh Anak (Hadhanah) ke ayah?3.Bagaimana Analisis hukum 

Islam terhadap perlihan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama ?   

Jenis penelitian ini adalah Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

jenis penelitian Yuridis Empiris atau metode Field Research (penelitian lapangan). 

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan putusan pengadilan 

atau data primer, dapat dinamakan penelitian hukum Yuridis atau penelitian 

lapangan. Metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan 

adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang 

digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang digunakan untuk mengkaji 

buku-buku, Dan kitab-kitab yang berkaitan dengan pengalihan  hak asuh anak 

yang belum Mumayyiz pasca perceraian serta penerapan hukum di lingkungan 

Pengadilan Agama.. Tehnik pengolahan data dan analisis data terdiri dari empat 

komponen yaitu: Reduksi data (Data Reduction), Penyajian data (Data Display), 

Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengaturan Hak Asuh Anak 

(hadhanah) anak yang belum mumayyiz pasca percaraian pada pengadilan Agama. 

mengacu keopada putusan yang diteliti memberikan putusan 3 putusan jatuh ke 

bapak dan 1 putusan jatuh kepada ibu, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 

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

2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas yang tertuang dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dan Pasal 156 2) Faktor yang menyebabkan 

peralihan Hak Asuh Anak (Hadhanah) ialah dilihat dari keluarga sedarah dan 

semenda dan/ kerabat yang relevan, kondisi ibunya, Pendidikan anak, psikis anak, 

Kondisi pemegang hak asuh anak (Hadhin) terdapat keluarganya yang dinilai 

cakap  . 3) Hukum islam terhadap peralihan hak asuh anak yang belum mumayyiz 

pasca perceraian menggunakan pendekatan maslahat sebagaimana kaidah 

“Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan” 

Implikasi dari penelitian ini, diharapkan agar putusan dalam perkara 

pengalihan hak asuh anak dapat memberikan rasa keadilan kepada anak tidak 

hanya mempertimbangkan orang tuanya yang berselisih mengenai siapa yang 

paling berhak melainkan dapat memberikan hak anak untuk dapat merasakan 

pengasuhan kedua orang tuanya meskipun telah bercerai. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia pada prinsipnya membutuhkan pasangan sebagai wujud 

mahkluk sosial. Fitrah memiliki pasangan sudah menjadi bagian dari siklus 

kehidupanya. Pernikahan sejatinya adalah tujuan mulia bagi hamba untuk 

memenuhi hasrat sunnatullah berinteraksi sesamanya.
1
 Sifat manusia saling 

membutuhkan satu sama lain ini sehingga menjadi dasar untuk membentuk negara 

yang memiliki landasan konstisional, dalam hal ini Negara Indonesia membentuk 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)  yang 

menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dalam Pasal 

1 ayat (3) menjelaskan bahwa “Indonesia merupakan negara hukum”
2
, sehingga 

menjadikan masyarakat Indonesia dalam melakukan tindakannya harus 

berdasarkan peraturan hukum yang berlaku berupa norma hukum. 

Konstitusi UUD NRI 1945 yang merupakan landasan negara 

mengakomodir norma agama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat 

(2). Pasal 29 ayat (1) menyatakan ”Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang 

Maha Esa”. Kemudian Ayat (2) menyatakan bahwa ”Negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan 

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.  

                                                             
1 Nasruddin Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan 

Islam di Indonesia, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 152   
2
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  (UUD NRI) Tahun 1945, Pasal 1 

ayat (3) 
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Penerapan hukum Islam secara khusus untuk penyelesaian permasalahan 

dalam praktiknya kemudian dibentuk lembaga peradilan yakni Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009. Secara umum kewenangan Peradilan Agama 

sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isi dan 

pasalnya tidak di ubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah 

meliputi: memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat 

pertama antara orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, 

hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syari‟ah.
3
 

Dalam menerapkan hukum yang tertuang dalam ajaran agama Islam yang 

bersumber kepada al-Quran, Hadis, ijtihad ulama. Pemerintah Indonesia telah 

mengkodifikasi dalam hukum positif sebagaimana tertuang dalam Instruksi 

Presiden / Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum 

Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri terdiri dari 3 bagian buku 

pengaturan yakni buku I membahas tentang Hukum Perkawinan, buku II  

membahas tentang hukum kewarisan, dan buku III membahas tentang hukum 

perwakafan. 

Islam memandang perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai 

wujud ibadah kepada pada Allah swt. Mengikuti Sunnah Nabi, dan mempunyai 

                                                             
3
 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari‟ah di Indonesia, 

(Bogor, Ghalia Indonesia, 2010). h. 16.   
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nilai-nilai kemanusiaan yang memenuhi naluri hidup dan menumbuhkan rasa 

kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.
4
 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku I yang membahas tentang 

Hukum Perkawinan terdapat beberapa permasalahan yang diatur, diantaranya 

diatur mengenai dasar-dasar perkawinan, peminangan, rukun, dan syarat 

perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta kekayaan dalam perkawinan, 

putusnya perkawinan, akibat putusnya perkawinan dan pemeliharaan anak. 

Mengenai perkawinan sebelum terbitnya Inpres nomor 1 tahun 1991, 

hukum positif Indonesia secara khusus telah mengatur tentang Perkawinan ini, 

tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 (UU Perkawinan), yang 

memberi pengertian bahwa Perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria 

dan seorang wanita untuk menjadi pasangan suami istri dengan tujuan membina 

keluarga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5
 

Pengertian perkawinan kemudian menurut Hukum Islam dalam Instruksi 

Presiden (Inpres)Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan pada Pasal 2 yaitu “perkawinan 

menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan 

ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah
6
.  

                                                             
4
Ahmad Ashar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000) h.13. 

5
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta, Indonesia: Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Pasal 1 
6
Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), Pasal 2 



4 
 
 

 
  
 

Dijelaskan pula dalam KHI, ikatan perkawinan memiliki tujuan yang 

hendak dicapai, pada Pasal 3 kemudian diterangkan Perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
7
 

 

Islam merupakan ajaran yang mengatur tentang hubungan antara manusia 

dengan tuhan serta manusia dengan manusia lainnya. Allah swt. Menciptakan 

manusia secara berpasang-pasangan, berketurunan, serta kita sebagai manusia 

diperintahkan untuk menjaga silaturahim.  

Allah swt. menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal 

dan berpasang-pasangan agar mereka condong satu dengan yang lain, saling 

menyayangi dan saling mencintai sebagaimana dalam QS an-Nur 24/32 dan QS 

ar-Rum 30/21. 

Dalam QS surat an-Nur 24/32 berbunyi : 

امٰى وَانَْكِحُوا ٌَ نَ  مِنْكُمْ  الَْْ ٌْ لحِِ كُمْ   عِبَادِكُمْ  مِنْ  وَالصّٰ كُوْنُوْا اِنْ  وَاِمَاۤى ِ غْنِهِمُ  فُقَرَاۤءَ  ٌَّ ٌُ  ُ
ٰ
 فَضْلهِ    مِنْ  اّلل

 ُ
ٰ
م   وَاسِع   وَاّلل ٌْ   عَلِ

Terjemahannya : 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”
9
 

 

 

                                                             
7
 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 

9
 Al-Quran Al Hufaz (Cordoba : Bandung, 2020) h. 354 
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Kemudian dalam surat QS ar-Rum 30/21 berbunyi : 

ةً وَّ  وَدَّ نَكُمْ مَّ ٌْ هَا وَجَعَلَ بَ ٌْ ا اِلَ نْ انَْفُسِكُمْ ازَْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٖٓ ٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّ تِه  ٌٰ لِ ََ وَمِنْ اٰ ٰٰ  ًْ ًً  اِنَّ فِ رَحْمَ
رُوْنَ  تَفَكَّ ٌَّ تٍ لِّقَوْمٍ  ٌٰ  لَْٰ

Terjemahannya : 

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

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

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

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

bagi kaum yang berfikir.”
10

 

Berdasarkan pengertian ini dapat dipahami bahwa perkawinan sebagai 

jalinan manusia untuk merasakan kebahagiaan berupa pemenuhan hasrat 

seksualnya secara sah dan bertanggung jawab kepada pasangannya yang dikasihi 

dan disayangi sehingga terbentuk keluarga yang senantiasa menjunjung tinggi 

ketentuan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sehingga menegaskan norma 

agama dalam persoalan yang dihadapi. 

Dalam kehidupan rumah tangga, pada umumnya baik suami maupun istri 

menginginkan adanya keturunan dari hubungan mereka yang dijadikan sebagai 

generasi penerus. Menjaga keturunan dalam pernikahan merupakan salah satu 

syariat Islam yang seyogyanya dijaga. Anak merupakan Amanah atau titipan 

Allah swt. Yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sehingga pemeliharaan 

anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Pemeliharaan tentunya 

mecakup banyak hal seperti memberikan kasih sayang, pendidikan, ekonomi, 

serta kebutuhan pokok lainnya. 

Mewujudkan keturunan yang saleh merupakan tujuan dari 

disyariatkannya perkawinan dan suatu kewajiban bagi suatu rumah tangga. 

                                                             
10

 Al-Quran Al Hufaz (Cordoba : Bandung, 2020) h. 406 
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Kewajiban itu bisa terlaksana jika rumah bilamana rumah tangga diliputi oleh 

suasana yang damai dan tentram, serta kehidupan yang selalu didasarkan atas 

ketakwaan kepada Allah swt. Oleh karena itu, suasana damai dan taqwa itu harus 

diwujudkan. Bukan saja dimaksudkan untuk kenikmatan kenikmatan suami istri 

tapi terutama untuk kepentingan anak keturunan
11

. 

Peranan orang tua dalam pemeliharaan anak ini sangat berpengaruh pada 

pembentukan kepribadian dan unsur penting dalam pertumbuhan seorang anak. 

Bentuk komunikasi yang baik dari orang tua dan anak adalah hal yang 

mempengaruhi terhadap mental seorang anak untuk menjadi baik dan tidak 

terpengaruhi pergaulan negatif. 

Setiap rumah tangga tentu mempunyai pertengkaran baik kecil maupun 

besar bergantung bagaimana setiap pendamping menyikapinya. Dalam 

pertengkaran itu adakalanya terjadi  permasalahan yang bisa dituntaskan serta 

yang tidak bisa dituntaskan. Permasalahan yang tidak dapat dituntaskan ini 

umumnya hendak berujung dengan perceraian. Perceraian merupakan perbuatan 

yang terlarang dan sangat dibenci oleh Allah swt., namun 

dihalalkanNya.Meskipun tidak ada ayat al-Qur‟an yang menyuruh atau melarang 

melakukan talak, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. 

Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. 

                                                             
11

 Satria Effendi, problematika hukum keluarga Islam Kontemporer (Jakarta:Kencana 

2010),h.166 
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Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam 

hadisnya dari Ibnu Umar. Menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan 

oleh Hakim yang berbunyi : 

صلى اهلل علٌو وسلم: أبغض احلالل إل  اللعنهما قال: قال رسول  االلعن ابن عمررضٌ
 13 (هأبوحامت إرسال رواه ابوداودوابن وماجو, وصحو واحلكم, ورجع )الطالق الل

Artinya : 

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal 

yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu 

Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya 

Hadits Mursal.) 

Hadis di atas menyatakan bahwa talak adalah keputusan perilaku yang 

sangat dibenci oleh Allah, namun tetap dihalalkan. Talak terjadi ketika 

perselisihan antara suami istri sudah tidak dapat didamaikan lagi dengan jalan 

apapun juga. Bahkan apabila tetap dipertahankan justru akan timbul banyak 

madharat. Dalam keadaan yang demikian inilah, talak menjadi jalan darurat yang 

ditempuh. 

Prinsip Undang-Undang Perkawinan yang dianut Indonesia juga 

menganut asas mempersukar perceraian. Untuk mengajukan suatu permohonan 

perceraian mensyaratkan terdapat alasan sebagai dasar perceraian tersebut. Jika 

salah satu alasan atau beberapa alasan yang disyaratkan tidak dipenuhi, maka 

permohonan perceraian tidak bisa diajukan ke Pengadilan Agama. 

Menurut UU Perkawinan, ada beberapa macam penyebab yang memicu 

timbulnya perceraian, dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) dan Peraturan 

                                                             
13

 Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah jilid 5 (Saudi Arabia: al-Arabiyah as-Saudiyah, 

1404), hlm. 441. Nomor hadis 2008   



8 
 
 

 
  
 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyatakan bahwa beberapa alasan 

yang bisa dijadikan dasar terjadinya perceraian, yaitu :
14

 

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

lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut 

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

kemampuannya ; 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak yang lain; 

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

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; 

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

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

 

Alasan–alasan Perceraian secara khusus untuk yang pasangan yang 

beragama Islam pun tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, 

perceraian dapat terjadi karena, yaitu :
 15

  

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

lain sebagainya yang sukar disembuhkan ; 

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

tanpa izin pihak lain dan tanpa alas an yang sah atau karena hal lain diluar 

kemampuannya; 

c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung ; 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain ; 

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

dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri ; 

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga 

g. Suami melanggar taklik talak. ; 

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan 

dalam rumah tangga. 

                                                             
14

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta, Indonesia: 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Pasal 39 ayat (2) 
15

Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Dikjen Pembinaan dan 

Kelembagaan Islam, Jakarta, 1998, h. 56 
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Adanya suatu perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum, adapun 

akibat hukum yang timbul akibat perceraian ialah sebagai berikut:16 

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi 

keputusannya;  

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

Pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak 

dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu 

ikut memikul biaya tersebut; 

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. 

 

Berdasarkan Pasal 41 Undang Undang No.1 Tahun 1974 di atas, dapat 

dipahami bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidak 

mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) 

terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Pasal 41 

diatas dengan tegas mengatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap 

mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, termasuk hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan 

pendidikan anaknya tersebut yang diutamakan pemenuhannya oleh ayahnya 

(mantan suami). 

Putusnya perkawinan membawa akibat hukum yang tidak hanya pada 

hubungan suami istri yang diputus perkawinannya dan harta benda mereka 

semata, tetapi juga terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Setelah 

terjadinya perceraian dan diantara suami-istri yang bercerai biasanya terdapat juga 

perselisihan tentang hak asuh anak tentunya menimbulkan suatu pertanyaan 

                                                             
16

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta, Indonesia: 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Pasal 41. 
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siapakah diantara suami atau istri yang paling berhak untuk memperoleh hak asuh 

(Hadhanah) atas anak.  

Fenomena perebutan hak asuh anak (Hadhanah) anak pasca perceraian 

orang tua adalah wujud dari pelanggaran terhadap hak-hak anak yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

a. Diamanatkan anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
17

 ; 

b. Kemudian anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 

bakatnya18 ;  

c. Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul 

dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan 

minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.19 ; 

d. Serta hak anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1.diskriminasi; 

2.eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; 3.penelantaran; 4.kekejaman, 

                                                             
17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta, 

Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 23, Pasal 4 
18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta, 

Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 23, Pasal 9 ayat(1) 
19

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta, 

Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 23, Pasal  11 
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kekerasan, dan penganiayaan; 5.ketidakadilan; dan ;6. perlakuan salah 

lainnya.20 

Pelaku pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam kasus perebutan anak 

dapat dikenakan pidana sebagaimana Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tantang perlindungan anak dan Pasal 330 KUHP. Sebagaimana berbunyi  

Pasal 80 UU Perlindungan Anak: 

“(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 

(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua 

juta rupiah). 

Adapun Pasal 76C UU Perlindungan Anak berbunyi : 

"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak." 

 

Dan pada Pasal 330 KUHP berbunyi : 

“(1) Barangsiapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa 

dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah 

menjalankan penjagaan itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. 

(2) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika 

perbuatan itu dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman 

dengan kekerasan atau kalau orang yang belum dewasa umurnya dibawah dua 

belas tahun. (K.U.H.P. 79-2e, 89, 91, 331 s, 337).” 

 

Sementara dalam hal pengasuhan, setiap anak berhak untuk diasuh oleh 

orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah 
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 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta, 

Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 23,Pasal 13 
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menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak 

dan merupakan pertimbangan terakhir Perceraian.
21

 

Satu-satunya aturan untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam 

secara tertulis memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak 

asuh atas anak terdapat dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

yang berbunyi : 

“Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun, atau yang disebut 

dengan mumayyiz menjadi hak ibunya.” 

 

Dari Pasal diatas menunjukkan bahwa jika perceraian orang tua terjadi 

ketika usia anak masih di bawah 12 tahun, hak asuh anak akan langsung dimiliki 

oleh sang ibu. Pada umumnya menjadi penyebab utama dalam sengketa 

pengasuhan anak dikarenakan kasus perceraian, tidak sedikit kasus perceraian 

dengan cerita perseteruan yang sangat serius antara suami dan istri pasca 

perceraian dengan berbagai alasan yang dibuat agar dapat ditetapkan sebagai 

pemenang atas pemegang hak asuh anak (hadhanah), meskipun tak sedikit pula 

kepentingan anak menjadi terabaikan.  

Hak dan masa pengasuhan anak hukumnya wajib, karena anak yang 

masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak 

mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar anak 

tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan 

diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Meskipun keutamaan ibu 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta, 

Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 23, Pasal 14 
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dalam memelihara anak, tidak secara langsung ditegaskan dalam Al-Quran, 

namun dapat dipahami melalui Q.S Luqman 31/14, yakni sebagai berikut : 

 ًْ نِ اَنِ اشْكُرْ لِ ٌْ ًْ عَامَ فصَِالهُٗ فِ هٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ هِِۚ حَمَلَتْهُ امُُّ ٌْ نَا الْْنِْسَانَ بِوَالِدَ ٌْ  وَوَصَّ

رُ  ٌْ ًَّ الْمَصِ ٌْ ََ  اِلَ  وَلوَِالِدَ

Terjemahannya : 

”Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua 

orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) 

“Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-

Ku (kamu) kembali.
22

 

Seiring dengan perkembangan pandangan hukum Islam, maka ketentuan 

hukum yang ditetapkan dalam UU juga memberi jalan beralihnya kuasa 

pengasuhan anak dari ibu kepada ayah karena dipengaruhi oleh faktor-faktor 

kepentingan anak yang menghendaki hal tersebut. 

Pada tahun 1975, terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia No. 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan : 

“…berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya 

ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang 

masih kecil, karena kepentingan anak menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti 

bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya…”  

Pertimbangan hukum berupa Yuriprudensi ini yang penulis baca ketika 

membaca putusan yang dikonsultasikan yang merupakan perkara yang dihadapi 

oleh keluarga penulis sendiri, yang tertuang dalam putusan nomor 

234/Pdt.G/2020/Pa.Mab, 

Hal lainnya secara praktik perkara yang penulis tangani dalam profesi 

Advokat dengan putusan nomor 359/Pdt.G/2022/PA.Mks merupakan perkara 

                                                             
22

 Al-Quran Al Hufaz (Cordoba : Bandung, 2020) h. 412 
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menyangkut peralihan hak asuh anak (Hadhanah) yang dalam KHI belum 

mengatur terkait perolehan hadhanah untuk ayah, sehingga dalam praktiknya 

mengacu kepada Yurisprudensi tersebut notabene merupakan Yurisprudensi dari 

perkara Hak Asuh Anak dalam perkara pada Pengadilan Negeri yang merupakan 

peradilan yang menyelesaikan perselisihan perkara sengketa hak dalam keluarga 

untuk yang beragama selain Islam. Sehingga penting untuk meneliti dan mengkaji 

berkaitan Pengalihan Hak Asuh Anak yang belum Mumayyiz Pasca Perceraian 

(berdasarkan Putusan Pengadilan Agama). 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti dan menulis 

tesis dengan judul “Pengalihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca 

Perceraian (Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama)” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1.  Fokus Penelitian 

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap fokus pembahasan 

dalam Tesis ini, serta menghindari kesalahpahaman (Misunderstanding) terhadap 

ruang lingkup penelitian yang dilakukan, maka yang perlu dikemukakan batasan 

pengertian terhadap beberapa variabel yang tercakup dalam judul tesis. Hal ini 

perlu dilakukan agar penelitian dapat terfokus pada objek kajian dan tujuan 

penelitian yang hendak dicapai. 

Hak pemeliharaan anak (Hadhanah) adalah term untuk pemeliharaan 

anak yang belum mumayyiz (12 tahun). Jika merujuk kepada Kompilasi Hukum 
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Islam (KHI) yang berdasarkan Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 

105, hadhanah diberikan secara eksplisit kepada ibunya. 

Penelitian ini  berjudul Pengalihan Hak Asuh Anak Yang Belum 

Mumayyiz Pasca Perceraian (Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama) dengan 

fokus penelitian ini terdiri dari Hak Asuh Anak yang belum Mumayyiz beralih dari 

ibunya pasca terjadinya perceraian, mengkaji dan menaganalisis bahan Primer 

berupa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung  RI No. 102/K/Sip/1973 dengan 

putusan Pengadilan Agama berkaitan dengan peralihan hak asuh (hadhanah), 

sebagaimana bunyi kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung  RI No. 

102/K/Sip/1973 yang  menyebutkan : 

“Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil 

karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut 

tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya.” 

 

2. Deskripsi Fokus  

Deskripsi fokus berguna untuk menjelaskan secara rinci maksud dari 

fokus dari penelitian, oleh karena itu agar lebih jelas fokus penelitian akan 

diuraikan sebagai berikut : 

Setelah terjadinya perceraian dan diantara suami-istri yang bercerai 

terdapat perselisihan tentang hak asuh anak tentunya menimbulkan suatu 

pertanyaan siapakah diantara suami atau istri yang paling berhak untuk 

memperoleh hak asuh atas anak. Satu-satunya aturan yang memberikan pedoman 

bagi hakim dalam peradilan agama untuk memutus pemberian hak asuh atas anak 

terdapat dalam Pasal 105 KHI dalam hal terjadi perceraian yakni : 
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“a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 

adalah hak ibunya.  

 b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.  

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” 

 

Dasar hukum melakukan hadhanah adalah wajib, karena pada prinsipnya 

dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, baik akhlak atau 

keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke 

dalam neraka. Jika hadhanah itu dilalaikan akan merusak anak sehingga wajib 

menjaganya dari kehancuran, begitu juga wajib menafkahi dan menghindarkan 

anak dari hal-hal yang dapat mencelakakannya. Pemeliharaan anak merupakan 

kewajiban kedua orang tua yang tujuannya untuk memelihara keluarganya dari api 

neraka dengan berusaha agar keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah-Nya 

dan menjauhi larangan-larangan-Nya, maksud dari keluarga adalah anak. 

Kemudian mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali 

mereka dengan ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun umum untuk bekal 

mereka kejenjang dewasa. 

Hadhanah merupakan hak anak sebagai manusia dan bisa jadi tidak 

terpenuhi karena perceraian orang tuanya. Ditinjau dari sisi hak anak yang masih 

kecil dan belum mandiri, hak asuh / pengasuhan (hadhanah) adalah suatu 

perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya karena tanpa adanya 

pemeliharaan, maka anak akan menjadi terlantar yang berarti kehilangan hak- 

haknya. Sedangkan dalam dalil Hadis yang bersumber pada Hadis Nabi riwayat 

dari Abdullah ibn Amr menceritakan: 
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، نا الۡوَلِ  ًُّ لَمِ ثَنَا مَحۡمُودُ بۡنُ خَالِدٍ السُّ ًَّ  -ٌدُ، عَنۡ أبًَِ عَمۡرٍو )حسن( حَدَّ عۡنًِ الۡۡوَۡزَاعِ ثَنًِ  -ٌَ حَدَّ

ا رَسُولَ اِلل، إنَِّ  ٌَ هِ عَبۡدِ اِلل بۡنِ عَمۡرٍو، أَنَّ امۡرَأَةً قَالَتۡ:  بٍ، عَنۡ أبٌَِهِ، عَنۡ جَدِّ ٌۡ  عَمۡرُو بۡنُ شُعَ

ًٌِ لَهُ سِقَاءً، ابۡنًِ ا كَانَ بَطۡنًِ لَهُ وِعَاءً، وَثَدۡ َٰ وَحَجۡرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أبََاهُ طَلَّقَنًِ، وَأَرَادَ أَنۡ  هَٰ

نۡتَزِعَهُ مِنًِّ! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اِلل  أنَۡتِ أحََقُّ بِهِ مَا لَمۡ تَنۡكِحًِ: صلى الله عليه وسلمٌَ
23

 

Artinya : 

Dari Abdulloh bin Amr “Seorang Perempuan berkata (kepada Rasulullah 

Saw): Wahai Rasulullah Saw, anakku ini yang mengandungnya, air susuku 

yang diminumnya, dan dibilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya 

telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku”, maka Rasulullah 

Saw, bersabda: “Kamulah yang lebih berhak untuk memelihara anak itu, 

selama kamu belum menikah lagi.” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan 

Hakim Menshahikannya). 

 

Hadis tersebut menegaskan bahwa seorang ibu lebih berhak untuk 

mengurus hadhanah anaknya meski sudah bercerai oleh suaminya. Maka 

perempuanlah yang lebih berhak dari pada kalangan laki-laki, karena perempuan 

lebih dalam hal belas kasih sayang, ketelatenan dalam merawat dan menjaganya 

serta memiliki kesabaran yang lebih, dan selama ibunya tidak menikah dengan 

laki-laki lain. Apabila ibunya telah menikah maka hak hadhanah tersebut dapat 

beralih kepada bapaknya dengan pertimbangan ialah jika ibu anak tersebut 

menikah maka besar kemungkinan perhatian seorang ibu akan beralih kepada 

suami barunya dan bahkan mengalahkan perhatiannya kepada anak kandungnya 

sendiri. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan Hak Asuh Anak pasca percaraian ? 

2. Apa faktor yang menyebabkan peralihan Hak Asuh Anak (Hadhanah) ke ayah? 

                                                             
23 Sunan Abu Dawud, Juz 2, Hadis No. 2276 
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3. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap perlihan Hak Asuh Anak di 

Pengadilan Agama ?   

D. Kajian Pustaka / Penelitian Sebelumnya 

Penelitian tentang hadhânah telah banyak dilakukan sebelumnya dan 

ditemukan beberapa judul karya tulis ilmiah yang memiliki kemiripan dengan 

judul penelitian ini, akan tetapi secara substansi memiliki perbedaan. Di antara 

judul karya tulis ilmiah yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu : 

Pertama, Artikel yang ditulis oleh Nisa‟ Nur Amalia, Noor Fatimah 

Mediawati, Emy Rosnawati, Rifqi Ridho Phahlevy dengan judul “Analisis Yuridis 

Putusan Hakim No.3346/Pdt.G/2016/PA.Sby Tentang Ayah Sebagai pemegang 

Hak Asuh Anak”. Artikel ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim 

dalam menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah yang mana seharusnya hak 

asuhnya jatuh kepada ibu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenangan 

ayah sebagai pemegang hak asuh anak disebabkan oleh ibu dari anak tersebut 

tidak pernah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai ibu dan lebih 

memilih bersenang-senang dengan teman-temannya.
24

 Artikel ini berbeda dengan 

penelitian penulis yang lebih fokus dalam mengulas terkait hukum Islam dalam 

pengalihan hak asuh anak yang belum mumayyiz pasca perceraian. 

Kedua, Artikel yang ditulis oleh Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul 

Lisaniyah dan Mu‟amaroh yang berjudul “Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah 

umur kepada Bapak”. Kesimpulan dari artikel ini menjelaskan bahwa terdapat 

                                                             
24

 Nisa‟Nur Amalia dkk, “analisis Yuridis Putusan Hakim No.3345/Pdt.G/2016/PA.Sby 

Tentang Ayah Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak”, Res Judicata, Vol.1 NO.1, (2018),h.34 
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beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat dijadikan acuan 

agar hak asuh anak di bawah dapat dikuasakan kepada bapak kandungnya, 

diantaranya Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 49 UU 

Perkawinan mengenai permintaan pencabutan hak asuh anak oleh salah satu 

ataupun kedua orang tua maupun keluarga dari anak tersebut dan Pasal 14 UU 

Perlindungan Anak mengenai pemisahan seorang anak dengan salah satu atau 

kedua orang tua.
25

 Karya tulis artikel ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan penulis karena fokus pembahasan dalam karya tulis penelitian penulis 

akan membahas tentang hukum Islam dalam pengalihan hak asuh anak yang 

belum mumayyiz pasca perceraian, jadi artikel ini hanya membahas terkait hukum 

positif dalam Undang-Undang Perkawinan saja sedangkan penulis akan 

membahas hukum Islam dianalisis dengan hukum positif yang berlaku di 

Indonesia kaitan dengan pengalihan hak asuh anak yang belum mumayyiz atau 

belum berusia 12 tahun.  

Ketiga, Arifatul Khotim, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo 

tahun 2010, melakukan penelitian dengan judul : Studi Analisis Terhadap Pasal 

105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemeliharaan Anak Yang Belum/Sudah 

Mumayyiz,
29

dengan rumusan masalah sebagai berikut : 

a. Mengapa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban ayah 

membiayai pemeliharaan anak? 

                                                             
25 Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, Mu‟amaroh, “Penguasaan Hak Asuh 

Anak di Bawah Umur Kepada Bapak”, The Indoneisan Journal Of Islamic Law and Civil Law, 

Vol. 2, No.1,(2021), h.101. 
29

Arifatul Khotim, “Studi Analisis Terhadap Pasal 105”, skripsi (Semarang, 2010) 

http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=red&id=jtptin-gdl-arifatulkh-

4725,  diakses tanggal 22 Agustus 2021. 

http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=red&id=jtptin-gdl-arifatulkh-4725
http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=red&id=jtptin-gdl-arifatulkh-4725
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b. Mengapa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan pemeliharaan anak 

yang belum mumayyiz menjadi hak ibunya? 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) 

dengan data primer, yaitu Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan data 

sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. 

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter. 

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yakni 

menggambarkan dan menganalisis pemeliharaan anak yang belum/sudah 

mumayyiz dalam Pasal 105 KHI. 

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa: 

a. Menurut Pasal 105 butir c Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadinya 

perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah. Ketentuan ini 

merupakan ketentuan yang tepat. Alasannya karena kewajiban memberinafkah 

berada dipundak seorang pria. Tidak ada satu ketentuan pun dalam hukum 

Islam yang mewajibkan istri atau seorang wanita mencari nafkah untuk 

suaminya. 

b. Dalam Pasal 105 butir a dinyatakan, dalam hal terjadinya perceraian, maka 

pemeliharaan anak yang belum  mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) 

tahun adalah hak ibunya. Sebab-sebab ibu lebih berhak adalah, karena ibu lebih 

memiliki kemampuan untuk mendidik dan memperhatikan keperluan anak 

dalam usianya yang masih amat muda dan juga  lebih sabar dan teliti daripada 

ayahnya. Di samping itu, ibu memiliki waktu yang lebih lapang untuk 
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melaksanakan tugasnya tersebut dibanding seorang ayah yang memiliki banyak 

kesibukan.
30

 

Penelitian di atas merupakan penelitian kepustakaan yang menganalisis 

Pasal 105 KHI. Adapun penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian 

Normatif dengan pendekatan Yuridis Empiris yang fokus tentang analisis hukum 

Islam terhadap pengalihan hak asuh anak yang belum mumayyiz pasca perceraian 

berdasar kepada Yurisprudensi dan putusan Pengadilan. 

Keempat, Nihlatusshoimah, UIN Maliki Malang Fakultas Syariah Jurusan 

Ahwal Syakhsiyyah tahun 2010, melakukan penelitian dengan judul : Hak 

Hadhânah Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung (Analisis 

Perspektif Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-undang No.23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ).
31

 

Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah : 

a. Bagaimana alasan ilmiah penetapan usia tamyiz menurut KHI ? 

b. Bagaimana implikasi yuridis terhadap anak yang belum mumayyizdalam 

penentuan hadhânah ?  

c. Bagaimana analisa hukum menurut KHI dan undang-undang No.23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak terhadap anak yang belum mumayyiz menentukan 

hadhânah atas pilihannya kepada ayah kandung ?
32

 

                                                             
30

Arifatul Khotim, “Studi Analisis Terhadap Pasal 105”, Skripsi, h. 60-61. 
31

Nihlatusshoimah, “Hak hadhânah Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah 

Kandungnya,Skripsi (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2010). 
32

 Nihlatusshoimah, “Hak hadhânah Anak”, Skripsi, h. 9. 
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Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian 

hukum kepustakaan, dengan bahan hukum primer yang digunakan yaitu Inpres 

Nomor 1 tahun 1991 (KHI) dan Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu literatur lainnya yang 

relevan dengan masalah yang dikaji. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu 

dengan cara mengklasifikasikan bahan hukum yang ada sesuai dengan masalah, 

kemudian dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisa sesuai dengan rumusan 

yang telah ditetapkan. Dalam pengolahan bahan hukum peneliti melakukan proses 

editing dan classifying. 

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa : 

a. Alasan ilmiah yang digunakan sebagai tolak ukur usia mumayyiz dalam KHI 

adalah berdasarkan kepada perkembangan dan pertumbuhan seorang anak, 

yang pada masa itu anak telah mampu berpikir secara optimal. 

b. Implikasi yuridis terhadap anak yang belum mumayyiz dalam penentuan 

hadhânah adalah bahwa anak akan merasa dirugikan jika  penentuan hadhânah  

tersebut  tetap mengacu  pada aturan KHI. Akan tetapi dalam KHI terdapat 

pengecualian bagi ibu atau keluarga-keluarga   yang   berhak   atas   hadhânah   

yaitu terdapat pada pasal 156 (c). Menurut KHI dalam usia 6 tahun seorang 

anak belum dapat menentukan pilihannya sendiri karena belum mumayyiz, 

namun dalam hukum Islam anak tersebut sudah mumayyiz. 

c. Adapun kecenderungan anak yang memilih ayahnya tetap diperbolehkan 

dengan syarat ayahnya tersebut telah memenuhi syarat-syarat hadhânah. 
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Kebolehan memilih diperkuat dengan undang-undang No.23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak.
33

 

Melihat pada penjelasan di atas maka penelitian tersebut mempunyai 

kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu membahas tentang 

hak asuh anak, namun penelitian di atas merupakan penelitian hukum normatif 

dan terbatas pada deskripsi bunyi peraturan, sedangkan proposal tesis ini penulis 

mencoba menganalisis terhadap aturan hukum hak asuh anak  yang belum 

mumayyiz dengan keadaan ibu tidak wajar untuk memelihara anaknya dalam 

perkara perceraian tidak hanya secara aturan dalam Kompilasi Hukum Islam dan 

Undang-Undang tetapi juga dalam putusan Pengadilan 

Dari beberapa penelitian di atas dapat dilihat bahwa peneliti pertama 

fokus pada pelaksanaan Pasal 105 KHI dalam putusan PTA Mataram. Peneliti 

kedua fokus pembahasanya kepada analisis KHI dalam menetukan kewajiban 

ayah membiayai pemeliharaan anak yang belum  mumayyiz  dan  hak   hadhânah   

anak   yang  belum mumayyiz berada ditangan ibu si anak. Sedangkan pada 

penelitian ketiga lebih fokus  kepada  pemberian  hak  hadhânah  anak  yang 

belum mumayyiz kepada ayah kandung ditinjau dari ketetapan Pasal 105 KHI dan 

Pasal 10 UU Perlindungan Anak. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab 

rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu : 

                                                             
33

 Nihlatusshoimah, “Hak hadhânah Anak”, Skripsi, h. 97-98 
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a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaturan Hak Asuh Anak Pasca 

Perceraian. 

b. Untuk mengungkapkan dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan 

peralihan hak asuh anak (Hadhanah) ke ayah. 

c. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap peralihan Hak Asuh Anak 

(Hadhanah) ke ayah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis  

Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk 

perkembangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pengembangan ilmu 

pengetahuan selain itu juga dapat dijadikan sumber referensi ataupun bahan 

diskusi dan wawasan para Mahasiswa, Masyarakat maupun pemerintah. 

b. Kegunaan Praktis  

Dari aspek praktis (terapan), yaitu dapat dijadikan sebagai kajian untuk 

pertimbangan penelitian atau pengkajian selanjutnya yang berhubungan dengan 

masalah tersebut, serta dapat berguna dan bermanfaat dalam memberikan 

wawasan dan pemahaman terhadap masyarakat luas tentang perspektif hukum 

Islam dalam menentukan Analisis Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hak Asuh 

Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan nantinya akan turut serta 

memberikan andil dalam upaya menambah ilmu pengetahuan, menambah 

wawasan serta dapat menjadi acuan dalam pembuatan peraturan perundang-

undangan..  
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Hukum Islam  

Syari‟at Islam sering juga disebut dengan hukum Islam atau fiqh Islam. 

Term syari‟at Islam telah sempurna ketika ayat terakhir turun dan alquran 

dikodifikasi oleh Khalifah Abu Bakar demikian pula dengan selesainya Hadis 

Nabi yang kemudian dikodifikasi para mujtahid. Syari‟at Islam tersebut kemudian 

dipahami oleh para ulama dengan berbagai bentuk penalaran fiqh dan inilah yang 

kemudian disebut oleh kalangan barat dengan istilah hukum Islam. Term hukum 

Islam sebagaimana yang dipahami sekarang adalah akumulasi penalaran para 

mujtahid terhadap alquran dan hadis sebagai sumber syari‟at Islam dengan 

menggunakan kaidah-kaidah fiqh dan kaidah-kaidah ushul fiqh. Karena itu, istilah 

syari‟at Islam tidak dapat dibedakan dengan istilah hukum Islam karena esensi 

syari‟at Islam atau hukum Islam adalah sama yaitu bersumber pada al-Quran dan 

Hadis kemudian para mujtahid berperan penting dalam memahami makna tekstual 

dan kontekstual ayat alquran dan Hadis Nabi. 
34

 

Hukum Islam lahir dan berkembang sebagai sebuah sistem hukum ketika 

Islam sebagai agama dan norma sosial diperkenalkan oleh Nabi Muhammad saw. 

kepada para pengikutnya di Mekah dan Madinah kemudian dilanjutkan oleh para 

sahabatnya kemudian diwariskan kepada para tabi‟ dan tabi‟in dan sampai ke 

tangan umat Islam dewasa ini. Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan 

hukum Islam tersebut, Nabi dan para sahabatnya serta para mujtahid telah 

                                                             
34

 Achmad Musyahid and others, "Sejarah Kodifikasi Hukum Islam Dan Pengembangan 

Teori Hukum Modern", Jurnal Hukum Diktum, 10.1 (2012), h.11–22. 
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memperkenalkan berbagai kaidah-kaidah dan teori-teori hukum. Sebagai sebuah 

sistem hukum, maka hukum Islam memiliki berbagai konsepsi dasar sebagai 

hukum modern yang perlu dikaji dan dikembangkan
35

 

Istilah hukum Islam atau al-hukmul al-Islam dalam al-Qur‟an dan as-

sunnah tidak dijumpai, melainkan al-Qur‟an dan as-sunnah menggunakan istilah 

as-syariah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah al-fiqh. Pada titik ini 

hukum Islam dimaknai sebagi seperangkat norma hukum dan Islam sebagai 

agama yang berasal dari wahyu Allah, sunnah Rasul-Nya dan ijtihad para ulil 

amri.
36

 

Dalam uraian Munawar, Istilah hukum Islam merupakan terjamahan dari 

alfiqhal- Islamiy, atau dalam konteks tertentu juga disebut al-syariahal-Islamiy. 

Istilah ini dalam literatur Barat disebut Islamic Law, yang secara harfiah dikenal 

dengan hukum Islam
37

. Sedangkan Ahmad mengatakan bahwa al-syariah adalah 

hukum yang sudah jelas nashnya, sedangkan al-fiqh adalah hukum yang zhanni, 

yang dapat dimasuki paham manusia.
38

 Perbedaan kedua kata  ini secara lebih 

rinci diuraikan oleh Ali sebagai berikut :
39

 

a. Syariat, terdapat dalam al-Qur‟an dan kitab-kitab Hadis, yaitu wahyu Allah 

dan sunnah Nabi Muhammad sebagai Rasul- Nya. Sedangkan fikih yang 

                                                             
35

 Achmad Musyahid, Jurnal Hukum Diktum, h.11 
36

Said Agil Husain Al Munawar, Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial (Cet. I; 

Jakarta:PT.Permadani, 2004), h. 7. 
37

 Agil Husain Al Munawar, Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial,h.7. 
38

 Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Cet. 

I;Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 26 
39

 Mohammad Daud Ali. Hukum Islam dan Peradilan Agama (Cet.IX; Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2000), h. 45. 
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dimaksud adalah pemahaman memenuhi syarat tentang syariat dan hasil 

pemahaman itu. 

b. Syariat bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas 

karena kedalamannya, oleh banyak ahli, dimasukkan juga akidah dan 

akhlak.Fikih bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang 

mengatur perbuatan manusia, yang biasa disebut sebagai perbuatan hukum. 

c. Syariat ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya berlaku abadi, fikih adalah 

karya manusia yang tidak berlaku abadi, dapat berubah dari masa ke masa. 

d. Syariat hanya satu sedangkan fikih mungkin lebih dari satu misalnya seperti 

adanya mazhab. Syariat menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang fikih 

menunjukkan keragamannya. 

Hukum Islam mempunyai tujuan tercapainya kemaslahatan yang hakiki, 

sehingga menjadi kepentingan hidup bagi manusia perlu memperoleh perhatian 

demi terwujudnya kemaslahatan yang hakiki tersebut. Kemaslahatan hakiki 

tersebut sulit dicapai sebab antara yang satu dengan yang lainnya saling terkait, 

yakni kembali kepada kepentingan mendasar dan sangat diperlukan oleh manusia 

di dalam hidupnya. Dalam upaya menjaga kemaslahatan, yang paling utama 

dilandaskan pada lima pilar, maqasidus syariah
40

: 

a. Hifẓ ad-dīn (menjaga agama) 

b. Ḥifẓ an-nafs (menjaga jiwa) 

c. Ḥifẓ an-nasl (menjaga keturunan) 

                                                             
40

 Al-Imam Abu Ishak Asy-Syatibi, al muwafaqat fi Ushul as-Syariah (Beirut: Dār Al-

Kutub Al-Islamiyah, 2003), h. 88. 
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d. Hifẓ al-„aql (menjaga akal) 

Secara struktural menjaga agama menempati poin pertama mengalahkan 

empat yang lain, maka semua hal yang mempunyai potensi destruktif terhadap 

agama akan menjadi pertimbangan paling utama. Dalam kaidah fiqh juga 

disebutkan menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil 

maslahat.
41

 

Menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat, 

alasan mendahulukan dalam menolak mafsadah dari pada mengambil maslahat 

tersebut karena perhatiannya Allah (pembuat syariat) terhadap larangan 

larangannya itu lebih besar dari pada perintah Allah terhadap perintah perintah-

Nya. Perhatian yang dimaksud yaitu sesuatu yang dilarang itu mutlak untuk tidak 

dikerjakan atau dihindari karena setiap mukalaf pasti mampu untuk melakukan 

sedangkan sesuatu yang diperintahkan itu dalam pelaksanaannya dibebankan 

berdasar kemampuan masing-masing mukalaf.
42

 

Hukum yang diterapkan berdasarkan ijtihad ini dapat berubah sesuai 

kondisi, selama perubahan hukum itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan 

dengan Al-Qur‟an dan Hadiś, atau maqȃşid al-syarȋ`ah berdasarkan kaidah 

fiqhiyah: 

  واألزمنً بتغرٌاالحوال ٌاالحكام تغر

“Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman” 

                                                             
41

 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum dalam Menyelesaikan 

Masalah, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 29. 
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 Asjmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqih (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 29. 



30 
 
 

 
  
 

Keadilan dalam Islam merupakan tujuan-tujuan dari maqashid syari‟ah. 

Istilah yang sepadan dengan maqashid syari‟ah adalah maslahat, Islam dan 

masalahat merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan dan seolah saudara kembar 

yang tak terpisahkan. Maqashid syari‟ah terdiri dari dua kosa kata yaitu al-

maqasid dan al-shariah. Al-maqasid adalah bentuk plural dari kata al-maqsad dari 

akar kata al-qasd. 

Secara etimologi mempunyai makna jalan yang lurus (istiqamah al-

tariq), tujuan yang paling utama (al-i‟timad wa al-amm), sedangkan lawan kata 

dari al-qasd adalah al-jair (jalan yang menyimpang).
43

 Syariah, secara etimologi 

bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan 

sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.
44

 

Ibnu Ashur (w 1393 H/ 1973 M) memberikan definisi terkait maqashid 

syari‟ah adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu moderasi (al-

wastiyah), toleran (al-tasamuli) dan holistik (al-shumul).
45

 Maqasid al-syariah 

hadir untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan atau mengambil 

manfaat dan menolak mudarat.
46

 Pada prinsipnya maqashid syari‟ah terbagi 

dalam tiga macam inti pokok :
47
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 Musolli, Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer, 

Jurnal At-Turas, Vol V, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 62. 
44

 Moh. Toriquddin, Teori Maqashid syari‟ah Perspektif Ibnu Ashur, Jurnal Ulul Albab 

Volume 14, No. 2 Tahun 2013, h. 195. 
45

 Musolli, Jurnal Jurnal At-Turas, Vol V, No. 1, h. 63. 
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Arne Huzaimah & Syaiful Aziz, Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom pada 

Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqashid al-Syari‟ah, Jurnal Al-

„Adalah, Vol. 15, Nomor 1, 2018, h. 141. 
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1. Maqashid daruriyyat ialah kepentingan esensi dalam kehidupan. 

a. Memelihara agama (hifzh ad-din), 

b. Memelihara jiwa (hifzh an-nafs, 

c. Memelihara akal (hifzh al- aql), 

d. Memelihara keturuanan (hifzh an-nasl), 

e. Memelihara harta (hifzh al-maal). 

2. Maqashid al-hajjiyat ialah kepentingan esensial di bawah derajat 

daruriyyat, tujuannya untuk menghilang kesulitan atau menjadikan pemeliharaan 

terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. 

3. Maqashid al-tahsiniyah (kepentingan pelengkap), yang jika tidak 

terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, tidak 

begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya. 

Pemeliharaan anak menurut penulis termasuk bagian dari kebutuhan 

dharuriy, karena bila tidak dipenuhi akan berkaibat rusak dan binasa pada anak. 

Sehingga sangat penting untuk dapat mengkaji lebih jauh lagi terhadap 

pemeliharaan anak khususnya dalam kondisi kedua orang tuanya telah berpisah. 

Hukum Islam merupakan bagian integral ajaran Islam yang tidak dapat 

dipisahkan dengan kehidupan umat Islam. Menurut Ahmad Azhar Basyir, 

berdasarkan Falsafah Pancasila dan UUD 1945, legislasi hukum materil Islam 

merupakan keharusan konstitusional yuridis. Beberapa bagian hukum Islam 

kemudian benar-benar diangkat dalam peraturan perundang-undangan baik secara 

tersurat maupun tersirat. Secara hukum materil, 31embaga Peradilan Agama dapat 

menjalankan kewenanganya sebagai peradilan bagi umat Islam di Indonesia untuk 
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memutus perkara tidak lagi secara langsung menggunakan Al-Quran dan Hadis 

ataupun sumber-sumber hukum Islam lainnya semisal Ijma, Qiyas, Istihsan, 

Istihab ataupun kitab-kitab fiqh tertentu yang menjadi standar hukum Islam.
48

 

Secara yuridis Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 

memberikan landasan Yuridis yang kuat. Dengan penetapan Undang-undang 

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tersebut menempatkan Peradilan 

Agama sama dengan 32embaga Peradilan lainya. Tetapi dalam hal kompetensi 

untuk menyelesaikan perkara tidak sepenuhnya diberikan kewenangan itu, masih 

ada pilihan hukum bagi pencari keadilan.
49

 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 membawa 

perubahan dasar yang terjadi dalam lingkungan Peradilan Agama, di antaranya; 
50

 

1) Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri serta kedudukannya telah 

sejajar dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer,dan Peradilan Tata Usaha 

Negara ; 

2) Nama, Susunan dan Wewenang atau kekuasaan serta hukum acara Peradilan 

Agama telah sama dan seragam diseluruh Indonesia. Terciptanya hukum acara 

Peradilan agama yang akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian 

hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ; 

                                                             
48

 Andi Intan Cahyani,  Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia, 

Jurnal Al-Qadau Volume 6 Nomor 1 Juni 2019  h. 124-125   
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 Supardin, Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan Atap (Makassar, Alauddin 

University Press, 2012) h. 77.   
50 Andi Intan Cahyani, Jurnal Al-Qadau h.124 

 



33 
 
 

 
  
 

3) Perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan salah satunya dengan 

memberikan hak yang sama kepada istri dalam berproses membela 

kepentingannya di muka Pengadilan Agama ; 

4) Dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional ; 

5) Menetapkan upaya pengalihan berbagai asas dan kaidah hukum Islam melalui 

yurisprudensi ; 

6) Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan 

Kehakiman, terutama yang disebut pada Pasal 10 ayat (1) mengenai kedudukan 

Pengadilan Agama dan Pasal 12 tentang susunan, kekuasaan, dan hukum 

acaranya. 

Hukum Acara Peradilan Agama khususnya hukum formil menjadi 

konkret sesuai dengan isi Undang-Undang pada Pasal 54 yang berbunyi Hukum 

Acara yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah 

Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali 

yang telah diatur dalam Undang-Undang ini”. Sejak berlakunya Undang-Undang 

50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa hukum acara yang diberlakukan 

adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum kecuali yang 

diatur secara khusus dalam Undang-undang lain. Hukum acara yang berlaku di 

Peradilan Umum adalah HIR dan R.Bg sebagaimana Surat Edaran Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun1965 dan kemudian dipertegas lagi 

dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
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1965. Pada kesimpulannya hukum acara Peradilan Umum tersebut juga 

diberlakukan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan hal-hal lain 

yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu sendiri.
52

 

Undang-Undang yang mengatur tentang Peradilan Agama telah 

mengalami amandemen sebanyak dua kali. Amandemen pertama Undang-undang 

Peradilan Agama adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Perubahan pertama terjadi pada era reformasi, pada perubahan tersebut belum 

secara menyeluruh mengatur penyatuan atap Lembaga Peradilan Agama pada 

Mahkamah Agung.
53

 Dan tahun 2009 Undang-Undang Peradilan Agama kembali 

diamandemenkan melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai 

amandemen kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987. 

Ada tiga peraturan yang dikeluarkan setelah berlakunya Undang-Undang 

50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama:
54

 

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetang Peradilan Agama.  

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi 

Hukum Islam.  

                                                             
52

 Andi Intan Cahyani, Jurnal Al-Qadau h.127 
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B. Perceraian  

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu 

terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara 

yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Didalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu 

perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan 

pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya 

perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya 

perkawinan.
65

 

Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut al-khulû. Kata al-khulû, berasal 

dari kata „khu‟u ats-tsauwbi, maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk 

istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan 

pernikahan. Sedangkan menurut pengertian syari‟at, para ulama mengatakan 

dalam banyak definisi, bahwa al-khulû ialah terjadinya perpisahan (perceraian) 

antara sepasang suami istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan 

pembayaran diserahkan istri kepada suaminya. Adapun Syaikh al-Bassam 

berpendapat, al-khulû ialah perceraian suami istri dengan pembayaran yang 

diambil suami dari istrinya, atau selainnya dengan lafaz yang khusus”.Sedangkan 

al-Hafizh Ibn Hajar menyatakan bahwa al-khulû ialah seorang suami menceraikan 

istrinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang, kecuali 

jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa 

yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan 
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dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk 

fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan 

perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya al-Bainunah al-

Kubra (perceraian besar atau talak tiga).
66

 

Istilah lainnya perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, yang 

merupakan hak suami sedangakan Khulu‟ merupakan hak istri, semakna dengan 

kata talak itu, adalah al-irsȃl atau tarku, yang berarti melepaskan dan 

meninggalkan. melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami isteri. 

yang secara etimologi adalah: 

القٌد حل لغً وهو لطلاقا  

Artinya : 

“Talak secara bahasa adalah melepaskan tali”.
67

 

Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari 

berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti 

perceraian antar suami-isteri.
68

 

Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai 

berikut: 

 

1. Sayyid Sabiq 

 جًٌ الزو قً علاء ال وانهارابطً الزواج  حل هو الطلق

                                                             
66

 Linda Azizah, h.417 
67

 Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, Fath al-Mu‟in bi Syarh Qurrah al-Aini, 

(Surabaya: Bengkulu Indah, tt)h. 112 
68

 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1993) h. 6. 
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Artinya : 

“Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan 

perkawinan.”
69

 

2. Abdur Rahman al-Jaziri 

 ح النلكا لًنه از  باح  صطلاق فً الْء  ااطلا

Artinya : 

“Talak secara istilah adalah melepaskan melepas status 

pernikahan.”
70

 

 

Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi 

geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna از نة adalah hilangnya ikatan 

perkawinan sehingga tidak halal lagi suami-istri bercampur. 

3. Al-Hamdani 

“Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan 

perkawinan.”
71

 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami perceraian 

adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina 

rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal 

lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri. 

Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari 

rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi; Sebagaimana HR. Abu Daud 

Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari 

Ibnu Umar. Menurut riwayat Abu Daud yang berbunyi : 
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صلى اهلل علٌو وسلم: أبغض احلالل إل  اللعنهما قال: قال رسول  االلعن ابن عمررضٌ

 (هالطالق) رواه ابوداودوابن وماجو, وصحو واحلكم, ورجع أبوحامت إرسال الل

Artinya : 

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal 

yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. 

Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal.)
72

 

 

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam UU perkawinan didalamnya 

dijelaskan bahwa “putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya 

kematian, perceraian, dan putusan pengadilan”.
73

 Kemudian Dalam ketentuan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama, telah mengatur secara khusus mengenai perceraian ini. Hal ini dapat 

dilihat dari Pasal 66 dan Pasal 73 UUPA, berdasarkan isi Pasal-Pasal tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa perundang-undangan mengenal dua macam 

bentuk perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah apabila 

suami yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menceraikan isterinya, 

kemudian sang isteri menyetujuinya disebut cerai talak. Cerai Gugat adalah ikatan 

perkawianan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh isteri ke 

Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga 

pengadilan agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.
74

 

Kenyataan di atas, dapat dipahami bahwa putusnya perkawinan karena 

perceraian (cerai talak), adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan 

karena (cerai gugat) atau karena kematian. Ditegaskan dalam Pasal 39 UU 
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Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan 

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan 

kedua belah pihak.
75

 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menggunakan 

istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan 

pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada Pasal 38 Undang-Undang tersebut. 

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang 

disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan 

perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan 

atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di 

proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah: 

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

sebagainya yang sukar di sembuhkan; 

b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa 

izin pihak laindan tanpa alasan yang sah atau vkarena hal lain diluar 

kemampuannya; 

c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman 

yang lebih berat selama perkawinan berlangsung ; 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang 

membahayakan pihak lain; 

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

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri; 

f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 

harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; 

g. Suami melanggar ta‟lik talak; 

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan 

dalam rumah tangga.
76

 

 

Adapun yang dimaksud talak Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, 

talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu 

sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah: 
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- Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, 

yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali 

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. 

- Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama 

memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik 

indonesia setempat. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan 

jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan 

perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama. 

Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagaimana yang diterangkan 

dalam hukum positif dimana terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat 

menimbulkan perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19. Dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 1975 disebutkan bagaimana tata cara perceraian yang dilegalkan 

oleh negara. Dijelaskan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan 

perkawinan menurut hukum islam, yang akan menceraikan isterinya mengajukan 

surat kepada pengadilan ditempat kediamannya yang berisi pemberitahuan bahwa 

sibermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada 

pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
77

 

Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan 

perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin 
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menceraikan istrinya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memiliki asas 

mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat 

diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka 

jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada 

Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada 

suaminya. Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk 

menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. 

Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang 

melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraianpun diputuskan, maka 

cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak. 

Selanjutnya dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 

tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1974 menyebutkan: 

“1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada 

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat; 

2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau 

tidak mempunyai tempat kediaman yang tetep gugatan perceraian 

diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat; 

3) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian 

diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman tergugat. Ketua 

pengadilan mebyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui 

perwakilan Republik Indonesia setempat.” 

Pasal di atas menrupakan tata cara pengajuan gugatan perceraian yang 

dilakukan isteri atau kuasanya kepada PengadilanAgama, dalam pengajuan cerai 

talak
78

 Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berbunyi : 

“1. Nama, umur dan tempat kediaman pemohon yaitu suami dan termohon   

yaitu isteri; 
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2. Alasan-alasan yang terjadi dasar cerai talak.” 

 

Cara mengajukan permohonan cerai talak pada Pasal diatas berlaku pula 

bagi isteri apabila mengajukan gugatan perceraian, dimana surat yang diajukan itu 

meliputi nama pemohon/penggugat, tempat kediaman pemohon/penggugat, yang 

disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak atau cerai gugat. 

Menurut UU Perkawinan, ada beberapa macam penyebab yang memicu 

timbulnya perceraian, dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyatakan bahwa beberapa alasan 

yang bisa dijadikan dasar terjadinya perceraian, yaitu :
79

 

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

lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut 

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

kemampuannya ; 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak yang lain; 

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

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; 

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

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

 

Kemudian akibat hukum dari suatu perceraian Secara umum akibat 

hukum adanya peceraian adalah: 

1. Harta benda dalam perkawinan  

Dalam Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa: 
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“a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 

  b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang 

diperoleh masing-masing sebagaimana hadiah atau warisan, adalah dibawah 

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” 

Pada Pasal 37 disebutkan, jika perkawinan putus karena perceraian, harta 

bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. yang dimaksud dengan 

“hukumnya” masing-masing adalah hukum adat, hukum agama, dan hukum-

hukum lainya. tapi dalam kenyataan jika terjadi pembagian harta bersama karena 

perceraian, masing-masing pihak mendapatkan separoh dari harta bersama. Tetapi 

dalam aturan tersebut bukanlah sesuatu yang wajib di lakukan dan bukan 

keharusan, karena setiap masing-masing suami dan isteri dapat pula dengan 

melakukan kesepakatan untuk membagi harta bersama tersebut menurut 

kemahuan sendiri. Dengan perjajian dan kesepakatan yang tidak menyalahi 

hukum karena itulah mereka terikat dan boleh mengesampingkan peraturan yang 

ada. 

2. Kedudukan Anak 

Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa pemeliharaan anak, ditentukan 

atas keturunan yang sah sebagai anak kandung. Sebagaimana Pasal 42 Undang-

undang perkawinan, “anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai 

akibat pekawinan yang sah”. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar pernikahan, 

hanya mempunyai hubungan pedata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai 

dengan pasal 43 ayat 1. 

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharan anak-

anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan bercerai. 
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Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu wajib, sebagaimana wajib 

memelihara selama berada dalam ikatan perkawinan. 

C. Hak Asuh Anak ( Hadhânah) 

Secara  etimologi kata  hadhânah  berarti al-janb  yang  berarti 

disamping atau berada di bawah ketiak atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu 

dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam 

pangkuan.
80

 Sehingga dapat dimengerti bahwa maksudnya adalah merawat dan 

mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau kehilangan kecerdasannya, karena 

mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri. 

Sedangkan menurut terminologi hadhanah yaitu orang-orang yang 

mempunyai hak dalam mendidik dan melayani anak kecil yang perlu pendidikan 

dan memperbaiki kepribadiannya karena belum bisa melakukannya sendiri.
81

 

Kebutuhan anak dari aspek pendidikan, ekonomi dan semua kebutuhan anak 

menjadi kewajiban orang tua. Sehingga diskursus terkait hadhanah menjadi 

sangat penting dalam pemenuhan kepentingan anak. 

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata yang ditujukan untuk maksud 

yang sama yaitu kafalah dan hadhânah. Yang dimaksud dengan kafalah dan 

hadhânah dalam arti sederhana adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”.
82
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Menurut Amir Syarifuddin, pengertian hadhanah di dalam istilah fikih 

digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu kafalah 

dan hadhanah. Adapun yang dimaksud dengan hadhanah dan kafalah dalam arti 

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

lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadi putusnya 

perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami 

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

ayah dan/atau ibunya. 

Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara 

dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharan ini mencakup 

masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.
83

 

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk 

mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan 

hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab 

pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak 

tersebut bersifat berkelanjutan sampai. 

Islam mewajibkan pemeliharaan anak sampai anak mampu berdiri sendiri 

tanpa mengharapkan bantuan orang lain, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran 

Surat Al-Baqarah 2/233 yang berbunyi : 

نِ لِمَنْ اَ  ٌْ نِ كَامِلَ ٌْ ٌُرْضِعْنَ اَوْلَْدَهُنَّ حَوْلَ ًَ   وَعَلَى الْمَوْلوُْدِ لَهٗ ۞ وَالْوٰلِدٰتُ  ضَاعَ تِمَّ الرَّ ٌُّ رَادَ اَنْ 

 مَوْلوُْد  لَّهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ  لَْ تُكَلَّفُ نَفْس  اِلَّْ وُسْعَهَا ِۚ لَْ تُضَاۤرَّ وَالِدَة  بِۢوَلَدِهَا وَلَْ 

لِ ََ ِۚ فَ  ٰٰ نْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ بِوَلَدِه  وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  اِنْ ارََادَا فِصَالًْ عَنْ تَرَاضٍ مِّ
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تُ  ٌْ آٖ اٰتَ ا سَلَّمْتُمْ مَّ َٰ كُمْ اِ ٌْ ا اوَْلَْدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَ مْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٖٓ هِمَا  وَاِنْ ارََدْتُّ ٌْ مْ بِالْمَعْرُوْفِ  عَلَ

ا اَنَّ  َ وَاعْلَمُوْٖٓ
ٰ
قُوا اّلل ر   وَاتَّ ٌْ َ بِمَا تَعْمَلوُْنَ بَصِ

ٰ
  اّلل

Terjemahannya : 

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 

memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. 

seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 

seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 

apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 

keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan 

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 

apa yang kamu kerjakan.”
84

 

Kewajiban ayah terhadap anaknya yaitu mencukupi kebutuhan-

kebutuhan ekonomis, baik dalam bentuk pangan, sandang, perumahan dan 

kesehatan. Disamping kewajiban ayah dan ibu untuk mencukupi anak-anaknya 

secara ekonomis, ayah dan ibu juga berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya 

secara benar dan baik. Kewajiban ayah dan ibu untuk mendidik anak-anaknya 

adalah sangat penting karena posisi keduanya sangat menentukan bagi kehidupan 

anak-anaknya.
85

 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah 

disebutkan tentang hukum penguasaan anak yang merupakan ruang lingkup dari 

hukum perkawinan di Indonesia belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 secara rinci. Oleh karena itu, masalah hadhanah ini belum dapat 
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diberlakukan secara efektif sehingga pada di lingkungan Pengadilan Agama pada 

waktu itu merujuk pada kitab-kitab fikih. 

Dalam hal kewajiban antara orang tua dan anak sudah dijelaskan secara 

umum dalam Pasal-Pasal di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

Adapun bunyi Pasal yang menyebutkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam 

Undang-Undang ini Pasal 45, yakni: 

“1) Kedua orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka sebaik-baiknya. 

2) Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri 

sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun pernikahan antara 

kedua orang tua putus” 

Kendati perkawinan diantara kedua orang tua putus dan telah ditetapkan 

hak pemeliharaan anak untuk salah satu dari orang tua anak, tetapi kedua orang 

tua tetap memiliki kewajiban atas anaknya. Baik ayah maupun ibu memiliki 

kewajiban yang sama atas anak sebagaimana disebutkan, Pasal 49 yaitu sebagai 

berikut : 

1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap 

seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang 

lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah 

dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-

hal: 

  a)Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; 

  b)Ia berkelakuan buruk sekali. 

2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk 

memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. 

Definisi hadhânah dijelaskan pula dalam KHI Pasal 1 huruf g yang 

berbunyi: 

“Pemeliharaan anak atau hadhânah adalah kegiatan mengasuh, 

memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.  
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Kemudian hadhanah atau hak asuh anak dijelaskan dalam pasal 105 

Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: 

1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 

adalah hak ibunya; 

2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; 

3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

Pada Pasal di atas, dapat dipahami apabila terjadi perceraian antara bapak 

dan ibu, anak yang belum mumayiz hak asuhnya ditetapkan kepada ibu 

kandungnya. Tolak ukur mumayiz di sini adalah anak yang usianya belum 

mencapai 12 tahun. Adapun aturan-aturan dalam Kompilasi hukum Islam di 

atas, materinya hampir keseluruhannya mengambil dari fiqh khususnya 

Syafi‟iyah. 

Kemudian dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, juga dijelaskan 

terkait hadhanah anak yang orang tuanya bercerai dengan kondisi ibunya 

meninggal: 

1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, 

kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan 

oleh: 

a) Wanita-wanita garis lurus keatas dari ibu. 

b) Ayah. 

c) Wanita-wanita garis lurus keatas dari ayah. 

d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. 

e) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu. 

f) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah. 

2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah 

dari ayah atau dari ibunya. 

3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah 

dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan 
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Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang 

mempunyai hak hadhanah juga; 

4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah 

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa 

dapat mengurusi diri sendiri (21 tahun) 

5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, 

Pengadilan Agama yang memberikan putusan yaitu berdasarkan huruf (a), 

(b), (c), dan (d); 

6) Pengadilan dapat pula dengan mengingatkan kemampuan ayahnya 

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak 

yang turut padanya. 

Pada intinya hadhanah wajib bagi kedua orang tuanya, sebagaimana 

wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Jadi anak yang 

diasuh akan terancam masa depannya apabila tidak dapat pengasuh dan 

pemeliharaan dari orang tua maka dari itu wajib bagi hadhin (pengasuh) untuk 

menjaganya. 

Terkait nafkah anak korban perceraian orang tuanya, lebih dititik 

beratkan kepada tanggung jawab ayah hingga sang anak berumur 21 tahun 

sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 156 poin, yang dalam hal ini walaupun 

hadhanah tersebut diberikan kepada ibu kandung anak. 

Secara umum pengertian hadhanah (hak asuh anak) dalam perundang-

undangan Indonesia dapat dilihat pada Pasal 1 angka 11, Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), terdapat 

istilah ”Kuasa Asuh” yaitu :  

”kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, 

melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang 

dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya”.  

Selain itu juga dalam Pasal 1 angka 10, UU Perlindungan Anak terdapat 

pula istilah ”Anak Asuh” yaitu :  

”Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan 
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bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang 

tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang 

anak secara wajar”. 

Beberapa doktrin oleh para Imam mazhab dalam agama Islam memberi 

pemahaman terkait orang yang berhak mengurus Hadhanah berdasar kepada jenis 

kelamin dari anak, Orang yang Berhak Mengurus Hadhânah dari Kaum Laki-

laki86: 

a. Syafi‟iyyah: Jika anak yang dipelihara tidak memiliki kerabat wanita yang 

berhak memeliharanya seperti dalam urutan di atas, maka hak memelihara 

dilimpahkan kepada kerabat laki-laki terdekat sesuai urutan bagian warisnya 

mahram, yaitu ayah, kakek sampai ke atas, kemudian saudara dan anak-anak 

sampai ke bawah. 

b. Hanafiyah: Jika si anak tidak memiliki kerabat perempuan ataupun kerabat 

laki-laki yang bisa memeliharanya, maka hak mengasuh dan memelihara 

dilimpahkan kepada kerabat  lain yang masih ada hubungan keluarga seperti 

paman dari jalur ibu, anak paman dari jalur ibu, pamannya ibu, dan 

pamankandung. 

c. Malikiyyah: Jika si anak tidak memiliki kerabat perempuan maka hak 

memelihara anak dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk 

mengasuh anak tersebut. Baru kemudian kepada saudara kandung laki-laki, 

baik dari jalur ibu atau pun ayah. Kemudian kakek dari jalur ayah kemudian 

kerabat yang terdekat. Setelah itu kepada anak saudara laki-laki yang akan 

dipelihara, kemudian kepada paman dananaknya. 

                                                             
86

Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani. 

Jakarta : Gema Insani. 2011, h. 64-65. 
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d. Hanabilah: cenderung sama dengan pendapat Hanafiyyah, yaitu jika si anak 

sudah tidak memiliki ahli waris maka hak memeliharanya akan dilimpahkan 

kepada sanakkerabat darijalur laki-laki dan perempuan beserta anak-anak 

mereka. Kemudian kepada saudara laki-laki dari ibu, paman, kemudian hakim 

memilih atau menyerahkan anak yang akan dipelihara kepada orang yang ia 

pilih dan percaya. 

Islam mendefiniskan tentang keadilan adalah menilai dan 

memperlakukan sesuatu sama dengan yang lain, tidak berat sebelah, dan tidak 

memihak. Masalah keadilan ini sangat erat hubungannya dengan hak dan 

kewajiban, hak yang dimiliki seseorang termasuk hak asasi yang wajib 

diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, 

sementara amanah wajib pula diberikan kepada yang berhak menerimanya
87

 

Kebutuhan dan kepentingan anak sangat dibutuhkan, sehingga dalam 

putusan harus menggunakan landasan kabaikan anak. Senada dengan Firman 

Allah dalam Al Quran Surah Al Baqarah 2/143 dijelaskan sebagai berikut : 

دًا ٌْ كُمْ شَهِ ٌْ سُوْلُ عَلَ كُوْنَ الرَّ ٌَ اسِ وَ سَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّ ًً وَّ ل ََِ جَعَلْنٰكُمْ امَُّ ٰٰ  وَمَا جَعَلْنَا    وَكَ
نْقَلِبُ عَلٰى عَ  ٌَّ نْ  سُوْلَ مِمَّ بِعُ الرَّ تَّ ٌَّ هَآٖ اِلَّْ لنَِعْلَمَ مَنْ  ٌْ ًْ كُنْتَ عَلَ ًَ الَّتِ رَةً اِلَّْ الْقِبْلَ ٌْ هِ  وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِ ٌْ قبَِ

م   ٌْ حِ اسِ لَرَءُوْف  رَّ َ بِالنَّ
ٰ
مَانَكُمْ   اِنَّ اّلل ٌْ عَ اِ ٌْ ٌُضِ ُ لِ

ٰ
ُ  وَمَا كَانَ اّلل

ٰ
نَ هَدَى اّلل ٌْ ِٰ  عَلَى الَّ

Terjemahannya : 

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat 

yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia 

dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan 

Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) 

melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti 

Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu 

terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk 
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oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya 

Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.
88

 

 Pasca perceraian bukan berarti menghilangkan kewajiban orangtua 

memelihara anak, akan tetapi kewajiban tersebut masih tetap berlangsung hingga 

anak dewasa dan dapat berdiri sendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro 

sebagaimana dikutip oleh Zulfa Djoko Basuki terdapat tiga bidang pemeliharaan 

anak yaitu pemeliharaan badannya dari segala hal-hal yang memudharatkan bagi 

anak, pemberian tempat tinggal untuk anak sebagai tempat berteduh dan 

memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan kemampuannya.
89

 

D. Mumayyiz 

Mumayyiz adalah anak telah mampu makan, minum dan buang air 

sendiri. Ada yang memberikan batasan sampai umur tujuh tahun.90 
Dikatakan 

mumayyiz dalam hukum Islam  ialah anak yang sudah  mencapai usianya, 

biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun maka 

anak itu hukumnya belum mumayyiz. 

Hukum Islam berbeda pendapat mengenai batasan mumayyiz, Imam 

Syafi‟I menyatakan bahwa tidak ada tolak ukur yang jelas dalam menetukan usia 

tamyiz seorang anak. Menurut, Ad-Dimyathi menyatakan usia tamyiz pada 7 

samapi 8 tahun, hal ini hanya suatu perkiraan saja karna pada usia tersebut 

seorang anak telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Sedangkan 

menurut Ibnu Qasim dalam menentukan Batasan tamyiz, apabila seorang anak 

kecil telah dapat makan dan minum sendiri serta dapat bersuci sendiri, dapat 

                                                             
88 Al-Quran Al Hufaz (Bandung :Cordoba,2020) :, h. 22 

89 Zulfa Djoko Basuki, Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak 

(Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional, cet. 1, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005, 

h. 32   
90

 Nadya Auliana, “Faktor-Faktor Penyebab Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara 

Terhadap Pemeliharaan Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Sebagai Akibat Perceraian 

(Studi Kasus Perkara Perceraian No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg Di Pengadilan Agama Malang)”, 

dalam Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, (Malang: Universitas Brawijaya), Juli 2013, h. 4   
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membedakan antara badan kanan dan kiri. Dengan demikian dalam pandangan 

Syafi‟iyyah usia bukan tolak ukur mumayyiz seorang anak, tapi melalui pola 

pikirnya yang dapat membedakan mana baik dan buruk. Sejalan dengan pendapat 

Hanafiyah. Sedangkan Hanabilah menyatakan bahwa batasan tamyiz adalah 

berusia 7 tahun berakal.
91

 

Para fuqaha menjelaskan bahwa hadhanah adalah melakukan 

pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan 

atau yang sudah besar, tetapi belum mumayyiz, dan menyediakan sesuatu yang 

menjadikan kebaikan serta memelihara dari segala sesuatu yang dapat menyakiti 

dan membahayakannya, baik fisik maupun mental atau akalnya agar mampu 

berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Berbeda 

dengan mazhab Maliki yang menyatakan bahwa hadhanah adalah pemeliharaan 

anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, yang dilakukan hingga 

seorang anak mencapai usia baligh dan hingga menikah. Perbedaan hadhanah 

menurut para fuqaha dan mazhab Maliki terletak pada batas akhir hadhanah. 

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz 

walau sudah besar. Sedangkan menurut mazhab Maliki hingga si anak mencapai 

usia baligh dan hingga menikah.
92

 

Perbedaan hadhanah diantara kalangan ulama itu terletak pada apakah 

hadhanah merupakan hak orang tua terhadap anaknya atau hadhanah merupakan 

hak anak. Sebagaimana pendapat dikalangan mazhab Hanafi dan Syafi‟i bahwa 

hak hadhanah itu menjadi hak ibu. Tetapi menurut jumhur ulama hadhanah itu 

                                                             
91 Muhammad Fiqri, „Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz 

Perspektif Mazhab Syafi ‟ i‟, Jurnal POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa Vol.2, No.1 Maret 

2023, h.141. 
92 Nadya Auliana, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum. h.5 
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menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Hak hadhanah menurut Imam 

Syafi‟i dalam kitabnya al-Umm menyebutkan bahwa wanita lebih berhak terhadap 

anaknya hingga mencapai tujuh atau delapan tahun, lalu setelah itu dia boleh 

memilih kepada siapa dia ikut dari keduanya (ayahnyaatau ibunya), dan ayah 

harus menafkahinya kendati pun si anak tinggal bersama ibunya. Apabila si 

wanita menikah lagi, maka si anak bersama neneknya sebagai pengganti ibunya 

yang memerankan peran ibu, dan bila sang nenek bersuami, maka dia 

berkedudukan sebagai ibu bila dia menikah dan tidak punya anak. Selanjutnya 

bila suami nenek itu adalah kakeknya si anak, maka ia lebih berhak terhadap si 

anak, tapi bila bukan kakeknya, maka ia tidak lebih berhak terhadapnya. 

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah 

SWT, dalam hal ini anak dapat dikelompok dalam aspek sosial sert memiliki 

status sosial yang rendah dari tempat berinteraksi anak tersebut, makna anak 

dalam aspek sosial terarah pada kodrat anak. Adanya keterbatasan yang dimiliki 

oleh anak adalah wujud berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya 

terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, 

proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa. 

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari 

pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek 

hukum.
 94

 

Pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada Ibu oleh majelis hakim 

dipertimbangkan dari banyak faktor yang melatarbelakangi, di antaranya karena 

faktor psikologis, kedekakatan antara ibu dan anak sejak kandungan menjadikan 
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mereka tak mungkin mudah untuk dipisahkan. Ibu lebih memiliki kelembutan, 

sehingga dapat memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih terhadap 

anaknya khususnya yang masih di bawah umur. Ibu juga merupakan sekolah 

pertama bagi anak-anaknya sebagaimana dalam pepatah arab mengatakan “Al-

ummu madrasatul ula, iza a‟dadtaha a‟dadta sya‟ban thayyibal a‟raq.” Yang 

artinya: “Ibu adalah sekolah utama, bila engkau mempersiapkannya, maka engkau 

telah mempersiapkan generasi terbaik”. Dan ibu juga pada umumnya memiliki 

sifat lebih pandai, lebih sabar, dan lebih cinta kepada anak-anaknya.
95

 

Di dalam KHI Pasal 105 telah jelas mengatur bahwa hak asuh anak di 

bawah umur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun pasal ini bukan berarti 

meniadakan atau menghapus hak bapak untuk mengasuh anak kandungnya pasca 

perceraian dengan isterinya. Fakta persidangan ada beberapa kasus yang telah 

diputuskan oleh majelis hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada 

bapak pasca perceraian, sebut saja beberapa contoh kasus yang terkenal dari 

kalangan artis Ahmad Dani, Anang Hermansyah, Ben Kasyafani, Atalarik Syah, 

dan masih banyak yang lainnya, yang mereka semua memenangkan kasus 

perebutan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian.
96

 

Pada Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1), anak yang dimaksud dalam Undang-Undang 

Perkawinan adalah yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah 
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melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka 

tidak dicabut kekuasaannya.97 

Bunyi ketentuan pasal 47 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa 

seseorang yang usianya belum sampai pada 18 tahun dianggap belum cakap 

hukum dan tentunya belum bisa dibebani suatu tanggung jawab hukum. Bunyi 

Pasal 47 ayat (1) tersebut diatas juga selaras dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-

undang nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak yang memberi 

pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.   

E. Kerangka Teoretis 

Kerangka Teoretis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan 

abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya 

bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian 

selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya 

hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, 

pengolahan, analisis, dan kostruksi. Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai 

seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti 

aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan 

data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan 

dan menjelaskan fenomena yang diamati.
98

 

Kerangka teori ini berguna sebagai landasan penelitian, karena disusun 

berdasarkan pada hasil pengeristalan dari konsep dan teori yang telah 
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dikemukakan di dalam bab Tinjauan Teoritis. Gambaran mengenai fokus utama 

hak asuh anak yang belum Mumayyiz dengan keadaan ibu tidak wajar untuk 

memelihara anaknya dalam perkara perceraian. 

Fokus penelitian dari Tesis ini ialah analisis hukum terkait Yurisprudensi 

Putusan Mahkama Agung  RI No. 102/K/Sip/1973 yang mengatur hak asuh anak 

yang belum dewasa atau mumayyiz dengan keadaan ibu tidak wajar untuk 

memelihara anaknya dalam perkara perceraian. Pengaturan Hak Asuh Anak dalam 

perkara perceraian diatur dalam hukum positif yang terdapat dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 tahun 

2002 tentang perlindungan anak, Intruksi Presiden No, 1 Tahun 1991 tentang 

penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam., Kemudian selanjutnya penulis 

mencoba menganalisis hubungan hukum positif di Indonesia dengan hukum Islam 

terkait hak asuh anak yang belum dewasa atau mumayyiz dengan keadaan ibu 

tidak wajar untuk memelihara anaknya dalam perkara perceraian yang memiliki 

sumber utama yakni Al-Quran, Hadits, dan Qiyas. Harapannya setelah melakukan 

penelitian ini peneliti dapat menghasilkan tesis terkait Kriterium Terhadap 

Pengalihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian dalam 

hukum Islam 

Kerangka ini penulis gambarkan melalui kerangka pikir yang penulis 

buat yakni sebagai berikut : 

BAGAN KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

PENGALIHAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ PASCA PERCERAIAN 

PERCERAIAN. 

Yurisprudensi Putusan Mahkama Agung  RI No. 102/K/Sip/1973 dengan kaidah  Ibu 

kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak 

menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-

anaknya. 
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Analisis Hukum Islam 

Peralihan Hak Asuh 

Anak 

Kriterium Terhadap Pengalihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca 
Perceraian dalam hukum Islam 

Putusan Pengadilan Agama dengan nomor Register Perkara : 359/Pdt.G/2020/PA.Mks 

Putusan Pengadilan Agama dengan nomor register perkara : 2712/Pdt.G/2020/PA.Mks 

Putusan Pengadilan Agama dengan nomor Register perkara : 234/Pdt.G/2020/PA.Mab 

 

Faktor Peralihan Hak 

Asuh Anak(Hadhanah) 

ke ayah  
 

Pengaturan Hak Asuh 

Anak Pasca Percaraian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode dalam sebuah penelitian merupakan hal yang penting dan harus 

dipegang untuk mencapai hal yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

Motode dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan terlaksana dengan teratur 

sesuai dengan prosedur keilmuan yang berlaku. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis 

Empiris atau metode Field Research (penelitian lapangan). Penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan putusan pengadilan atau data primer, dapat 

dinamakan penelitian hukum Yuridis atau penelitian lapangan.99 

Metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan 

adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang 

digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang digunakan untuk mengkaji 

buku-buku.100 Dan kitab-kitab yang berkaitan dengan pengalihan  hak asuh anak 

yang belum Mumayyiz pasca perceraian serta penerapan hukum di lingkungan 

Pengadilan Agama. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi atau obyek dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama 

pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan penulis menggunakan penelitian 

                                                             
99

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam praktek  (Jakarta: Sinar Grafika,2002), 

h.13. 
100

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, cetakan ke-11. (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada,2009),h.13-14. 
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Yuridis yang banyak mengambil data primer berupa putusan Pengadilan Agama 

serta mencoba akan melakukan wawancara langsung dengan majelis Hakim. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk model atau cara 

mengadakan penelitian agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek 

untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.101 

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis 

Empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk 

mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan 

dengan peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan yang berlaku serta 

teori hukum yang ada.102 

Penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan 

mewawancarai mejelis hakim terkait perkara No. 359/Pdt.G/2020/PA.Mks, 

Putusan Pengadilan Agama dengan nomor Register perkara : 

234/Pdt.G/2020/PA.Mab kemudian Putusan Pengadilan Agama dengan nomor 

register perkara : 2712/Pdt.G/2020/PA.Mks. 

Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk menganalisis 3 putusan, 

putusan Mahkamah Agung dan 3 Putusan tingkat pertama di Pengadilan Agama 

dengan pengaturan dalam konsep hukum Islam untuk memperoleh analisis yang 

akurat terkait masalah yang diteliti. 

                                                             
101

Sunarsimi Arikunto,prosdur Penulisan:Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rieneka 

Cipta,2002),h. 23 
102

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta, Rajawali Pers, 2006),h.75 
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C. Sumber Data 

Sumber data dalam  proses penelitian  ini, data yang digunakan berjenis 

data kualitatif yang terdiri dari : 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari Yurisprudensi dan 3 putusan Tergugat 

berupa Putusan dari Pengadilan Agama dan.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber 

kedua yaitu data primer atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. 

Diperoleh dari penelusuran dari berbagai sumber secara tidak langsung melalui 

dokumentasi atau bahan arsip berupa peraturan perundang-undangan, bahan 

pustaka dan sebagainya yang relevan dan berkaitan dengan penelitian, yang 

terbagi atas: 

a. Bahan hukum primer yaitu Undang-undang, Yurisprudensi, dan 3 

Putusan Pengadilan Agama  

b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian hukum, jurnal, internet, 

dan hasil karya ilmiah dari masyarakat hukum 

c. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum umum, maupun kamus hukum 

Islam. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

A. Analisis Putusan 

Dalam menyelesaikan perkara yang dilakukan di Pengadilan Agama, 

proses peradilan mengikuti tata urutan persidangan sesuai hukum acara perdata, 

yaitu mediasi, gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan 

putusan. Seluruh proses tersebut berada dalam kerangka kerja hakim dan apa yang 

dinyatakan dalam Pedoman Putusan dan BAS PA 2019 mengenai tuntutan agar 

hakim mempertahankan ruh keadilan dan kemaslahatan umat dengan 

memperhatikan hukum Islam yang bersifat dinamis mengikuti perkembangan era, 

area, dan suasana, sehingga putusan hakim akan dianggap ideal dan paripurna jika 

putusan tersebut disajikan secara runtut, sistematis, mengandung kejelasan, tidak 

mengandung istilah- istilah yang multi tafsir, mengandung pembaruan hukum 

Islam, jâmi‟ dan mâni‟, dan praktis, yang disajikan dengan bahasa Indonesia yang 

jelas, serta memuat pertimbangan hukum syariah dari prinsip syariah, yang 

ditampilkan dengan menyebutkan sumber aslinya baik dari ayat-ayat Al-Qur‟an, 

hadis, kitab fikih maupun kaidah-kaidah hukum Islam sebagai ciri khas peradilan 

agama Islam.
103

 Menurut Sudikno Mertokusumo, setiap hakim dalam majelis 

hakim memiliki hak yang sama untuk melakukan tiga tahap untuk memperoleh 

putusan yang baik dan benar, yaitu konstatir, kualifisir, dan konstituir.
104

 

Sedangkan menurut Abdul Manan, metodologi hakim dalam memperoleh 

                                                             
103 Mukti Arto, “Penemuan Hukum Islam Oleh Hakim Demi Mewujudkan Keadilan,” 

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2014, 1–24. h.9 
104

 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 

1981). h.87-89 
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keputusan yaitu perumusan pokok sengketa, pengumpulan data dalam proses 

pembuktian, analisa data, dan penentuan hukum dan penerapannya.
105

 

Tahap pertama yaitu konstatir, bertujuan untuk ditemukan fakta hukum 

yang lengkap, logis, dan legal. Pada tahap ini, hakim melakukan perumusan 

pokok sengketa dengan menggali informasi yang diberikan oleh para pihak, yang 

termuat dalam gugatan, jawaban, replik, dan duplik dalam proses persidangan, 

untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa (fakta) konkret yang disengketakan 

sebagai pokok perkara.
106

 Setelah tahap jawab-menjawab usai, hakim harus sudah 

dapat menyimpulkan fakta konkret apa yang menjadi pokok sengketa kedua belah 

pihak, untuk dilanjutkan ke tahap pengumpulan data dalam proses pembuktian. 

Setelah pokok sengketa dirumuskan, proses pembuktian dimulai dengan 

meletakkan kepada siapa beban bukti ditimpakan dari pokok sengketa yang telah 

dirumuskan, kemudian menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut 

memenuhi syarat formil, syarat materil, dan memenuhi batas minimal bukti serta 

mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
107

  

Dalam proses persidangan, hakim aktif memandu pencari keadilan dan 

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam beracara dan 

pembuktian, juga membantu pencari keadilan untuk mengemukakan fakta yang 

lengkap dan logis, serta memberi penjelasan mengenai alat-alat bukti yang sah 

dan dapat digunakan untuk mendukung posita atau bantahan. Hakim mengonstatir 

                                                             
105 Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di 

Peradilan Agama,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 2, no. 2 (2013) h.199 
106 Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan 

Agama.” h.199 
107 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). h.243 



64 
 
 

 
  
 

peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, 

mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan 

tersebut yang didasarkan alat bukti pembuktian. Dari peristiwa yang dibenarkan 

oleh hakim maka akan didapatkan data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat 

bukti yang sudah diuji kebenarannya. 

Pada tahap kualifisir, hakim melakukan dua hal: pertama, menganalisa 

data berdasarkan fakta (peristiwa konkret yang benar-benar terbukti) yang 

diperoleh pada tahap konstatir. Analisa data dilakukan dengan menilai mana fakta 

yang dianggap benar dan mana fakta yang dianggap salah secara hukum. Fakta 

dibedakan dengan hukum, hukum sebagai asas yang merupakan tentang hak dan 

kewajiban, sedangkan fakta merupakan peristiwa konkret (fakta konkret) baik 

yang sesuai maupun tidak sesuai dengan hukum yang ditemukan dari pembuktian 

peristiwa konkrit tersebut berdasarkan alat-alat bukti. Fakta yang sesuai dengan 

suatu norma hukumnya dikualifisir menjadi fakta hukum, yaitu fakta konkret hasil 

konstatir yang memiliki akibat hukum Jadi, fakta konkret (peristiwa konkret yang 

telah dibuktikan kebenarannya dengan alat-alat bukti) harus dijadikan fakta 

hukum lebih dahulu sebelum peraturan hukumnya dapat diterapkan.
108

 Kedua, 

hakim mulai menentukan hukum dan penerapannya, yaitu mencari dan 

menemukan hukum (penemuan hukum) yang tepat untuk diterapkan terhadap 

fakta hasil konstatir. Jika fakta konkret (fakta hasil konstatir) itu telah ditemukan 

hukumnya maka hakim langsung menerapkan hukum tersebut untuk menetapkan 

fakta konkret itu sebagai fakta hukum. Hakim menentukan hukum dan 

                                                             
108

 A Zahri, “Mencermati Template Putusan Badilag” (Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI, January 24, 2017). h.9. 
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penerapannya bersamaan dengan menyusun pertimbangan hukum berupa 

argumentasi yang objektif dan rasional, yang menyimpulkan perkara dan 

menjelaskan pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil 

bantahan sesuai ketentuan hukum yang diterapkan, dan mencukupkan alasan 

hukum yang progresif, responsif, dan akomodatif melalui penemuan hukum agar 

hak-hak para pihak yang berperkara maupun pihak ketiga dalam perkara 

terlindungi demi mewujudkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. 

Secara yuridis, hakim didorong untuk mencari dan menemukan hukum 

dari suatu perkara oleh pasal Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan 

Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, 

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat”,72 Abdul Manan menafsirkan “menggali” sebagai hukumnya sudah 

ada dalam peraturan perundang-undangan tapi masih samarsamar, sulit untuk 

diterapkan dalam perkara konkrit, sehingga untuk menemukan hukum dari 

perkara konkrit tersebut harus berusaha menggali nilai-nilai hukum yang hidup 

dalam masyarakat, dan apabila sudah menemukan hukum dari proses penggalian 

tersebut, maka harus mengikutinya, memahaminya, dan menjadikan dasar dalam 

putusan agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
109

. 

Adapun bahan yang menjadi data primer dari penelitian ini penulis uraikan secara 

ringkas sebagai berikut : 

1. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung  RI Nomor. 102/k/sip/1973 
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 Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di 

Peradilan Agama.” h.192 
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Putusan ini berangkat dari kasus perdata terkait perceraian. Lebih khusus 

lagi, dalam rangka memperebutkan hak pengampuan atas anak (belum dewasa). 

Kasus bermula dari perceraian antara Dr. Frans Leslie Jusuf dan Jenae Natalia 

Tanuwidjaya. Putusan Nomor 102 K/Sip/1973 ini memuat data yang tidak akurat 

tentang kapan perkawinan di antara mereka terjadi. Semula disebutkan bahwa 

perkawinan keduanya dilangsungkan di hadapan Catatan Sipil Makassar pada 

tanggal 11 Juni 1970 dengan akta Nomor 213. Sementara pada bagian lain dari 

putusan ini, Mahkamah Agung mengutip diktum dari Pengadilan Negeri Makassar 

yang menyatakan bahwa perkawinan itu terjadi tanggal 16 September 1967. 

Tanggal yang terakhir inilah yang dikutip berkali-kali, sehingga diasumsikan ini 

adalah tanggal yang lebih dapat dipegang.
110

 

Dalam perkawinan mereka, telah lahir seorang anak bernama Jhon 

Erphing Jusuf. Karena kehidupan perkawinan ini tidak lagi dapat dipertahankan, 

maka sang isteri (Jenae Natalia Tanuwidjaya) lalu menggugat cerai. Di sini yang 

menjadi inti persoalan adalah siapa di antara keduanya yang diberikan hak 

pengampuan terhadap anak mereka yang masih belum dewasa tersebut. 

Atas putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang , Dr. Frans Leslie Jusuf 

kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di sini Mahkamah Agung 

memberi perhatian pada sanggahan pihak pemohon kasasi yang dalam memori 

kasasinya menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menafsirkan soal 

''moederliefde'' (maksudnya, ''kasih sayang Ibu''). Menurut pemohon kaaasi, 

                                                             
110

https://karakterisasi.komisiyudisial.go.id/?view=t5nsyMraxMLmx9%2Fn2uDj18bg

0g%3D%3D&id=pGSr#:~:text=Kaidah%20Yurisprudensi%20%3A%20102%20K%2FSip,wajar

%20untuk%20memelihara%20anak%2Danaknya.  
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ternyata si ibu, yiatu Jeane Natalia Tanuwidjaja telah kawin lagi dan berada di 

Jakarta, sedangkan anaknya Jhon Erphing Jusuf diserahkan kepada orang lain. 

Anaknya kini berada dalam keadaan sakit paru-paru. 

Mahkamah Agung menilai judex facti, yaitu Pengadilan Negeri Ujung 

Pandang (tidak ditulis ''Makassar'') dan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, dalam 

konteks pengampuan atas anak Jhon Erphing Jusuf ini tidak telah (maksudnya 

"belum") mendengar terlebih dulu para keluarga sedarah dan semenda yang 

terdekat dari anak yang belum dewasa tersebut, sebagaimana diharuskan oleh 

Pasal 63 Ordonantie Perkawinan Orang Indonesia Kristen (Stbl 1933-74) maupun 

oleh Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam putusan ini, 

Mahkamah Agung tidak membuat kutipan terhadap kedua dasar hukum ini.
111

 

Amar putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung, pada tanggal 15 

Oktober 1973, adalah memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang 

untuk membuka kembali pemeriksaan di muka sidang untuk mendengar para 

keluarga sedarah dan semenda yang terdekat dari anak [bernama] Jhon Erphing 

Jusuf, tentang siapa sebaiknya yang akan ditunjuk sebagai pengampu atas anak 

tersebut. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 

ini sama sekali tidak menyentuh pokok perkara. 

Esensi dari amar putusan dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam 

putusan ini tentu tidak ada yang perlu dipemasalahkan. Akan tetapi, jika ditelaah 

lebih jauh, ada persoalan pada dasar hukum yang digunakan oleh majelis kasasi di 
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Mahkamah Agung ini. Majelis kasasi tidak tepat menggunakan dasar hukum Pasal 

63 Ordonantie Perkawinan Orang Indonesia Kristen (Stbl 1933-74) dan Pasal 226 

KUH Perdata.
112

 

Adapun bunyi Pasal 63, yakni sebagai berikut : 

1. Die uitkeering wordt bepaald naar het inkomen van den man (pembayaran 

itu ditentukan menurut penghasilan suami). 

2. De landraad kan op verzoek van een der partijen na verhoor of 

behoorlijke oproeping van de andere partij de beslissing over de 

uitkeering wijzigen of intrekken (pengadilan negeri, atas permintaan salah 

satu pihak, dapat mengubah atau menarik kembali putusannya tentang 

pembayaran setelah mendengar atau memberi tahu pihak lain) (Pasal 226 

KUH Perdata). 

Jadi, Pasal 63 Ordonantie Perkawinan Orang Indonesia Kristen pada 

hakikatnya tidak berkaitan dengan persoalan hak pengampuan anak, melainkan 

tentang alimentasi, sebagaimana mengacu pada pasal sebelumnya, yakni Pasal 62. 

Dalam Pasal 62 ini dinyatakan bahwa apabila isteri tidak mempunyai pendapatan 

yang mencukupi untuk pemeliharaan hidupnya, maka pengadilan negeri akan 

memberikan pembayaran kepadanya dari harta suaminya untuk pemeliharaan 

hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 225 KUH Perdata.
113

 

Pasal 225 KUH Perdata sendiri menyatakan: ''Jika pihak suami atau 

isteri, atas kewenangan siapa perceraian itu dinyatakan, tak mempunyai 

penghasilan yang cukup guna membelanjai nafkahnya, maka pengadilan negeri 
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boleh menentukan sejumlah tunjangan untuk itu dari harta kekayaan pihak yang 

lain. 

Pasal 225 ini menggunakan perspektif kesetaraan gender antara suami 

dan isteri. Dalam pasal itu, digunakan kata-kata ''pasangan'' (suami atau isteri). 

Artinya, yang memberikan tunjangan itu bisa dari pihak suami atau isteri. Namun, 

Pasal 226 menyatakan pembayarannya ditentukan menurut penghasilan suami. 

Hal ini berarti, tunjangan tadi hanya mungkin datang dari pihak suami kepada 

sang isteri, bukan sebaliknya. 

Atas permintaan salah satu pihak (suami atau isteri), Pengadilan Negeri 

dapat mengubah atau menarik kembali putusannya tentang besaran pembayaran 

tersebut setelah mendengar atau memberi tahu pihak lain. Kata ''pihak lain'' di sini 

tentu adalah pihak lawan (suami terhadap isteri, atau sebaliknya). Jadi, tidak 

ditemukan di sini secara eskplisit disebutkan pihak lain tersebut adalah keluarga 

sedarah atau semenda terdekat. 

Amar Mahkamah Agung yang memerintahkan agar judex facti 

memeriksa kembali persidangan untuk mendengar keluarga semenda dan sedarah, 

tentu dalam rangka memenuhi Pasal 60 ayat (2) Ordonantie Perkawinan Orang 

Indonesia Kristen. Perlu dicatat di sini, dengan penyebutan ''keluarga sedarah dan 

semenda'' ini, majelis kasasi sesungguhnya tidak memperluas makna Pasal 60 ayat 

(2), tetapi justru mempersempit. Menurut ketentuan Pasal 60 ayat (2) yang perlu 

didengar (dikonsultasikan) adalah kerabat (verwanten) yang relevan atau 

memenuhi syarat. Kerabat yang relevan tentu saja bisa dimaknai adalah kerabat 
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yang masih memiliki hubungan sedarah dan semenda. Namun, jika majelis hakim 

ingin mengetahui tentang ''moederliefde'' dari si ibu yang telah diberikan hak 

pengampuan, boleh jadi akan sia-sia mendengar keterangan dari orang-orang yang 

tidak tinggal sehari-hari dengan si ibu. Justru yang dikhawatirkan terjadi adalah 

potensi perseturuan antara keluarga, bahwa para saksi itu akan membela 

keluarganya masing-masing. Penafsiran terhadap "kerabat yang relevan" di sini 

akan menghasilkan makna yang diperluas apabila diartikan sebagai semua orang 

yang bergaul sehari-hari dengan si anak, seperti tetangga, guru sekolah dari anak 

itu, dan asisten rumah tangga mereka (jika ada). Kiranya, demikianlah maksud 

dari pembentuk ordonantie ini, karena di dalam Pasal 60 ayat (2) ini disebut kata 

kepala desa (dorpshoofd). Kata sambung yang dipakai adalah "dan" (en) bukan 

"atau" (of). Ironisnya, majelis kasasi tidak meletakkan keperluan untuk 

berkonsultasi dengan kepala desa ini, sekalipun sudah diamanatkan di dalam Pasal 

60 ayat (2).
114

 

Dari Yurisprudensi terkait hak pengampuan atas anak atau kasus hak 

asuh anak ini dapat disimpulkan mengenai pertimbangan hakim dalam memberi 

keputusan terkait pemberian hak asuh yang beralih ke bapaknya, dilihat dari 

keluarga sedarah dan semenda dan/ kerabat yang relevan Penafsiran terhadap 

"kerabat yang relevan" di sini akan menghasilkan makna yang diperluas apabila 

diartikan sebagai semua orang yang bergaul sehari-hari dengan si anak, seperti 

tetangga, guru sekolah dari anak itu, dan asisten rumah tangga mereka (jika ada), 
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serta kepala desa atau dapat diartikan sebagai pemimpin/pejabat tempat kediaman 

dari pihak yang bersengketa untuk dimintai kesaksiannya di muka persidangan. 

2. Putusan Pengadilan Agama Dengan Nomor Register Perkara: 

359/PDT.G/2020/PA.MKS 

Putusan ini merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap 

dalam perkara perdata agama, putusan yang diajukan oleh seorang ibu yang 

mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi dengan gugatan hak hadhanah 

terhadap anaknya yang masih berusia 6 tahun. 

Permasalahan yang menjadi persoalan dari perkara ini dalam putusan 

pertimbangan hukum hakim ialah  

1. Apakah Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini atau 

tidak? 

2. apakah penggugat masih layak untuk diberi hak hadhanah terhadap 

anaknya yang berusia 6 tahun ? 

3. apa dan siapa yang menjadi penyebab selalu terjadi percekcokan dalam 

rumah antara Penggugat dan Tergugat ? 

Permasalahan legal standing dalam perkara ini disebabkan antara 

Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan yang tidak didaftarkan pada 

Kantor Urusan Agama (KUA) karena hanya melangsungkan perkawinan dengan 

imam menurut ajaran agama Islam saja, dan Penggugat telah melangsungkan 

perkawinan tetapi belum terjadi perceraian dengan Tergugat.  

Pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara ini dalam 

putusannya memberikan pertimbangan bahwa permohonan itsbat nikah yang 
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diajukan oleh Penggugat adalah dalam rangka penyelesaian perceraiannya dengan 

Tergugat maka dinilai cukup beralasan hukum jika permohonan tersebut 

dikabulkan. 

Kemudian persoalan mengenai kelayakan dari Penggugat untuk diberi 

hak hadhanah terhadap anaknya yang masih berusia 6 (enam) tahun. Secara 

normatif telah diatur mengenai hak asuh anak dalam Kompilasi Hukum Islam 

pada Pasal 105 huruf (a) menyebutkan : 

“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya” 

 

Ketentuan tersebut memiliki maksud ialah semata-mata kerena 

kepentingan perkembangan/ pertumbuhan anak itu sendiri, sebab sesungguhnya 

hanya ibulah satu-satunya yang dapat diharapkan bisa memberikan kasih sayang 

secara penuh sepanjang waktu. 

Dalam perkara ini didapatkan fakta hukum jika anak tersebut sekarang 

ini mempunyai rasa cemas jika bertemu perempuan sehingga untuk kemaslahatan 

anak tersebut direkomendasikan agar kedua orang tua (Penggugat dan Tergugat) 

dan keluarga besarnya untuk memberikan dukungan dan perlindungan secara 

bersama-sama agar perkembangan psikis anak tersebut tidak mengalami gangguan 

dan dapat berkembang secara normal. 

Hal ini menjadi pertimbangan majelis hakim untuk mengesampingkan 

ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya 

memberikan hak hadhanah kepada Penggugat karena Penggugat merupakan 

seorang ibu. 
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Dalam pertimbangan hukum putusan ini menyebutkan karena 

pemeliharaan anak saat ini kebetulan ada bersama Tergugat dan berdasarkan 

saksi-saksi Tergugat dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa kebutuhan 

kehidupan dan Pendidikan anak tersebut sudah berjalan sangat baik karena anak 

itu sudah belajar ngaji di Guru mengaji dan sudah masuk sekolah taman kanak-

kanak. 

Lebih lanjut pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini menyebutkan 

jika Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah yang 

keadaannya sekarang sedang sibuk mengurusi keluarga barunya, disisi lain 

kemungkinan Tergugat sebagai ayah tidak lagi memberikan perhatian secara 

penuh apa lagi keadaan anak tersebut sementara mempunyai rasa cemas jika 

bertemu atau melihat perempuan maka Pengadilan memandang sudah tepat jika 

anak terebut sementara ada dipemeliharaan Tergugat. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat yang 

meminta hak hadhnah diberikan kepada Penggugat selaku ibunya tidak dapat 

diterima.  

Dalam penelitian yang dilakukan ditanyakan kepada narasumber dalam 

hal ini penulis mewawancarai dari Hakim Pengadilan Agama Makassar, ibu Hj. 

Munawwarah,S.H.M.H.,terkait putusan ini yang tidak diberikan amar putusan 

secara tegas terkait hak hadhanah dalam amar putusan untuk memberi keputusan 

hak hadhanah kepada Tergugat dijawab oleh narasumber yakni karena Tergugat 

yakni bapak dari anak tersebut seharusnya mengajukan gugatan Rekonvensi agar 

hak asuh anak dapat tertuang dalam amar putusan. Dalam memutus perkara juga 
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dijelaskan oleh narasumber bahwa secara teknis pedoman hakim dalam memutus 

perkara yang berkaitan dengan hak asuh (Hadhanah) yakni dalam Keputusan 

Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku 

II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 

Putusan ini dapat disimpulkan apabila peralihan hak asuh anak pasca 

perceraian yang merupakan hak dari seorang ibu dapat beralih karena adanya 

kondisi ibu telah melangsungkan pernikahan, sehingga dikhawatirkan apabila hak 

asuh anak (Hadhanah) diberikan kepada ibunya, anak akan mengalami 

penelantaran. Hal lainnya yang menjadi pertimbangan ialah kondisi anak yang 

dalam pengasuhan bapaknya telah mendapatkan pendidikan sudah berjalan 

dengan sangat baik karena anak sudah belajar ngaji di Guru mengaji dan sudah 

masuk di sekolah Taman Kanak-Kanak. 

3. Putusan Pengadilan Agama Dengan Nomor Register Perkara : 

234/PDT.G/2020/PA.MAB. 

Putusan ini merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap 

dalam perkara perdata agama, permohonan yang diajukan oleh seorang ayah yang 

mengajukan permohonan cerai talak disertai dengan gugatan hak asuh terhadap 

anaknya yang masih berusia 11 tahun. 

Perkara ini merupakan penggabungan permohonan yang dapat 

dibenarkan sebab syarat penggabungan permohonan (kumulasi objektif) sesuai 

dengan putusan MA Nomor 575/K/Pdt/1983 adalah objek perkara dalam 

permohonan tersebut mempunyai hubungan erat antara permohonan yang satu 

dengan yang lain. 
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Dalam permohonan cerai talak ini Pemohon meminta majelis hakim 

untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :  

1. Mengabulkan permohonan pemohon; 

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapakan ikrar talak 

terhadap Termohon; 

3. Memberikan hak penguasaan serta pemeliharaan kepada Pemohon 

mengingat perilaku Termohon akan berdampak pada mantal anak; 

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku 

Permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa karena majelis hakim 

menilai jika Permohonan pemohon telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) 

peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.  

Alasan perceraian yang dikemukakan pemohon adalah perselisihan dan 

pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan. 

Permohonan cerai talak yang diajukan pemohon oleh majelis hakim yang 

memeriksa perkara ini telah menilai berdasarkan fakta hukum yang dibuktikan 

baik oleh pemohon dan termohon perkawinan sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi.  

Pertimbangan majelis hakim yang memeneriksa perkara ini juga 

memberikan pertimbangan dengan mengutip kaidah fiqh yang menyatakan bahwa 
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menolak mafsadat lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan, sebagaimana 

tersebut dalam kitab Al-Bayan, halaman 38 yang berbunyi : 

 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : 

“Mendahulukan untuk menolak kemafsadatan dari pada mengambil 

kemashlahatan” 

Permohonan mengenai hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh 

Pemohon, mejelis hakim yang memeriksa perkara ini telah dipertimbangkan 

dengan memberikan pertimbangan hukum tentang perceraian pemohon dan 

Termohon menyatakan telah tebukti bahwa Termohon tidak mampu menjaga 

harga diri, martabat, seerta kehormatannya selaku isteri sekaligus ibu dari anaknya 

dengan melakukan perbuatan yang mencerminkan perilaku/akhlak yang buruk, 

sehingga diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz. Maka meskipun pada 

dasarnya termohon adalah ibu yang mempunyai hak asuh atas anaknya, namun 

dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan keyakinannya menilai bahwa Termohon 

tidak akan mampu memenuhi kewajibannya sebagai orang tua untuk mendidik, 

memberikan tauladan yang baik serta menanamkan budi pekerti kepada anaknya, 

dengan termohon berperilaku atau berkhlak buruk tentu akan berdampak buruk / 

tidak baik (mafsadat) terhadap tumbuh kembang anak secara agama,psikis, 

maupun psikologis, sehingga Termohon dinilai tidak wajar atau tidak layak atau 

tidak cakap untuk mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anaknya. 
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Pertimbangan selanjutnya oleh majelis hakim yang memelihara perkara 

ini memberikan pertimbangan berdasarkan pengakuan Termohon yang pernah 

diperkosa dan diulangi lagi dengan percobaan perkosaan yang dilakukan oleh 

laki-laki yang sama, membuktikan Termohon tidak mampu melindungi dirinya 

dari perbuatan tercela orang lain sehingga melindungi diri sendiri saja tidak 

mampu, bagaimana mungkin Termohon mampu melindungi anaknya yang masih 

dibawah umur. 

Majelis hakim yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan norma 

yang terkandung di dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak  dalam memutuskan perkara ini. 

Norma lainnya yang digunakan dalam mempertimbangkan mengenai 

pengasuhan anak (hadhanah) dalam perkara ini dengan mengutip Yurisprudensi 

Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang 

berbunyi : 

“…berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya 

ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang 

masih kecil, karena kepentingan anak menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti 

bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya…”  

 

 Tanggapan dari narasumber yang diwawancarai, yakni dari Hakim 

Pengadilan Agama Makassar, ibu Hj.Munawwarah,S.H.M.H. pada proses 

wawancara yang dilakukan, Narasumber menjelaskan kapasitasnya tidak berhak 

mengoreksi putusannya, tetapi dalam hal ini beliau menjelaskan untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan sehingga narasumber berkenan memberikan 
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pandangannya selaku hakim yang memeriksa suatu perkara, terkait dasar hukum 

dari pemberian hak asuh anak (hadhanah) dalam memutuskan perkara.Adapun 

menurutnya, dasar hukum dari perselisihan mengenai hak asuh anak itu mengacu 

kepada kepentingan anak sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan 

dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga dalam memutus 

perkara hak asuh anak (Hadhanah) memperhatikan bagaimana kondisi anak.  

Lebih lanjut, menurut narasumber menjelaskan pertimbangan hukum ini 

patut dipertanyakan karena sangat diskriminatif dalam memberikan pertimbangan, 

khususnya kondisi ibu yang telah diperkosa tetapi justeru majelis dalam 

memberikan pertimbangan menilai ibu tidak tidak berhak mendapatkan hak asuh  

anak (Hadhanah) karena dinilai tidak dapat menjaga dirinya, sedangkan dalam 

suatu pernikahan seharusnya yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga 

keluarganya dari ancaman merupakan tanggung jawab seorang bapak/ suami. 

Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini kurang memberikan 

keadilan bagi Termohon selaku seorang ibu karena secara aturan hukum dalam 

kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 156 ayat (1)  yang berbunyi : 

“ akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : 

a. anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, 

kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 

2. ayah; 

3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 

4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 

5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 
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Dari Pasal tersebut diberikan keutamaan kepada keluarga dari ibu untuk 

mendapatkan hak asuh (hadhanah), sehingga tidak dibenarkan langsung beralih 

ke bapaknya jika keluarga dari ibu masih ada dan dapat memberikan penghidupan 

yang layak untuk tumbuh kembang anak. 

4. Putusan Pengadilan Agama Dengan Nomor Register Perkara : 

2712/PDT.G/2020/PA.MKS 

Putusan ini merupakan putusan yang telah berkekutan hukum tetap yang 

telah diajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar tetapi putusan 

tetap memberikan putusan gugatan hak asuh anak (hadhanah) kepada ibunya 

kendati didalilkan jika ibunya bekerja pada tempat hiburan malam dan 

menggunakan rokok elektrik. 

Perkara ini merupakan sengketa pemeliharaan anak setelah terjadi 

perceraian dimana anak tersebut masih berumur 5 tahun (belum mumayyiz), maka 

mejelis hakim menjelaskan dasar-dasar hukum formal pemeliharaan anak setelah 

orang tuanya bercerai, dengan dasar-dasar berupa Pasal 1 ayat (2) UU No. 35 

Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, Pasal 41 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU 

No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam kemudian dasar hukum Islam dalam kitab Bajuri Juz II halaman 195, dan 

kitab I‟anatut thalibin Juz IV halaman 101 

Pertimbangan hakim untuk memastikan hak pemeliharaan anak beralih 

dari ibunya ke bapaknya, majelis hakim terlebih dahulu mempelajari fakta 
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persidangan dan setelah majelis hakim memeriksa dan menghubungkan antara 

gugatan, replik, serta bukti-bukti dan keismpulan dari Tergugat, maka majelis 

menemukan fakta di persidangan selama persidangan Tergugat bekerja sebagai 

SPG (Sales Promotion Girl) Rokok, terkadang ke kafe dan tempat hiburan malam, 

menghisap vave tapi hanya untuk konten dan kepeluan perusahaan rokok, 

kemudian sewaktu-waktu Tergugat kerja di luar rumahm anaknya dijaga oleh 

saudara Tergugat Bernama Suleha, 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sulit 

untuk menetapkan bahwa Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 

anaknya dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk 

yang akan menghambat perumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan 

agama anaknya kemudian dialihkan pemeliharaan Penggugat jika Tergugat 

dinyatakan tidak cakap membimbing anak sampai usia anak sudah 5 tahun belum 

disekolahkan, namun dengan alasan covid juga dapat diterima karena faktanya 

anak sudah sekolah saja hanya belajar di rumah. Hal lainnya jika Tergugat 

dinyatakan kesulitan dala  mengurus anak karena belum bekerja sebagaimana dalil 

Penggugat tenyata pada faktanya Tergugat mempunyai usaha dan dapat 

menghidupi anaknya, sekalipun Penggugat pada 2020 Penggugat hanya 

membelikan sepeda untuk anaknya dan memberikan uang tidak mencapai dua juta 

rupiah selama satu tahun. 

Dalam tanggapan narasumber pada Pengadilan Agama Makassar, ibu Hj. 

Munawwarah,S.H.M.H., pada proses wawancara yang dilakukan, Narasumber 

menjelaskan putusan ini menurutnya telah sesuai dengan melihat kondisi ibu yang 
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bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak diberikan nafkah, hal 

lain menurutnya pertimbangan dalam memutus perkara hak asuh anak (hadhanah) 

mengacu kepada kehidupan anak itu sendiri, apakah selama ibunya bekerja ada 

saudara atau keluarga sang ibu yang menjaga anak atau tidak, sementara dalam 

perkara ini terdapat saudara dari ibu yang dapat menjaga anak tatkala ibunya 

harus mencari nafkah. Pekerjaan ibu pun yang bekerja di tempat hiburan malam 

tidak dapat menjadi dasar atau alasan untuk memutus ibu dapat dicabut hak 

hadhanahnya karena menurut narasumber hal ini pun terjadi sebagai akibat dari 

mantan suaminya atau bapak dari anak tersebut tidak memberikah nafkah. 

Dalam putusan ini dapat disimpulkan apabila sang ibu pergi untuk 

bekerja, anak dititipkan kepada saudara ibunya. Maka sudah tepat gugatan 

penggugat tidak terbukti atau sekurang-kurangnya tidak berlaasan dan oleh 

karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak. 

B. Pengaturan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian 

Setiap putusan hakim selalu dilandasi dengan pertimbangan yang 

melandasinya. Ahmad Mujahidin menyatakan bahwa putusan pengadilan harus 

memuat alasan dan dasar putusan harus memuat pula pasal tertentu dari peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang 

dijadikan dasar untuk mengadili. Hal yang dinyatakan oleh Syarif Mappiasse yang 

menyatakan bahwa asas yang terkandung dalam suatu putusan yaitu adanya 
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alasan-alasan dan dasar-dasar putusan secara jelas dan terperinci serta harus 

memuat Pasal-Pasal.
115

 

Pertimbangan hukum menjadi pertanggungjawaban hakim terhadap 

putusan yang telah dilahirkannya. Baik putusan yang berkaitan dengan perkara 

perdata, pidana, tata usaha negara dan putusan yang diputuskan oleh hakim di 

pengadilan militer tidak terlepas dari pertimbangan yang menjadi dasar bagi 

hakim dalam mempertimbangkannya. Termasuk di dalamnya dalam memutuskan 

hak asuh anak pasca terjadinya perceraian orangtua anak mengenai siapa yang 

berhak untuk memelihara anak. 

Fenomena perbutan hak asuh anak (Hadhanah) anak pasca perceraian 

orang tua adalah wujud dari pelanggaran terhadap hak-hak anak sehingga dalam 

memutus perkara, majelis hakim senantiasa menitikberatkan untuk kepentingan 

terbaik anak. Pengaturan Hak asuh anak pasca perceraian memperhatikan dalam 

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

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Diamanatkan anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ; 

                                                             
115
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Group, 2015, h. 41.   
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b. Kemudian anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 

bakatnya ;  

c. Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul 

dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan 

minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri ; 

d. Serta hak anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1.diskriminasi; 

2.eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; 3.penelantaran; 4.kekejaman, 

kekerasan, dan penganiayaan; 5.ketidakadilan; dan ;6. perlakuan salah lainnya. 

Pelaku pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam kasus perebutan anak 

dapat dikenakan pidana sebagaimana Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tantang perlindungan anak dan Pasal 330 KUHP. 

Sementara dalam hal pengasuhan, setiap anak berhak untuk diasuh oleh 

orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah 

menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak 

dan merupakan pertimbangan terakhir Perceraian.
116

 

Pada tahun 1975, terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia No. 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan : 

“…berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya 

ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak 

yang masih kecil, karena kepentingan anak menjadi kriterium, kecuali 

kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara 

anaknya…” 
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 Yurisprudensi ini menitikberatkan kepentingan anak dalam mendapatkan 

kehidupan yang layak dan dalam memutus suatu perkara berkaiatan dengan hak 

asuh anak. Yurisprudensi ini memberikan gambaran seharusnya majelis hakim 

harus mendengarkan keterangan dari keluarga terkait siapa yang berhak 

mendapatkan hak asuh anak. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur tentang pengasuhan 

ataupun pemeliharaan anak (hadhanah). Kompilasi Hukum Islam menjadi salah 

satu acuan dasar hukum oleh hakim pengadilan agama dalam memutuskan suatu 

perkara termasuk perkara hadhanah. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam 

menjelaskan bahwasanya pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 

berumur 12 tahun adalah hak ibunya.tertuang KHI sebagaimana dalam Pasal 105 

pada Pasal 105 huruf (a) menyebutkan : 

“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya” 

 

Ketentuan tersebut memiliki maksud ialah semata-mata kerena 

kepentingan perkembangan/ pertumbuhan anak itu sendiri, sebab sesungguhnya 

hanya ibulah satu-satunya yang dapat diharapkan bisa memberikan kasih sayang 

secara penuh sepanjang waktu. 

Norma lainnya yang mengatur hak asuh anak (hadhanah) tertuang dalam 

Pasal 156 ayat (1)  Kompilasi Hukum Islam, juga dijelaskan terkait hadhanah 

anak yang orang tuanya bercerai dengan kondisi ibunya meninggal: 

1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, 

kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan 

oleh: 
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a) Wanita-wanita garis lurus keatas dari ibu. 

b) Ayah. 

c) Wanita-wanita garis lurus keatas dari ayah. 

d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. 

e) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu. 

f) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah. 

Berdasarkan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di atas, yang 

telah diatur dalam 2 Pasal yakni dalam Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 ayat (1) 

menitikberatkan pengasuhan yang belum mumayyiz jatuh kepada ibunya dan 

apabila ibunya meninggal yang didahulukan untuk mendapatkan hadhanah ialah 

Wanita saudara ibu atau nenek dari anak tersebut.  

Kemudian pengaturan secara teknis dalam memutus perkara hak asuh 

anak (hadhanah) terdapat dalam yakni dalam Keputusan Mahkamah Agung RI 

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

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 

C. Faktor Pengalihan Hak Asuh Anak  

Masalah yang paling pokok dalam pemeliharaan anak adalah syarat-

syarat yang menjadi Hadhin, karena sifat seorang pengasuh akan berpengaruh 

kuat terhadap anak yang menjadi asuhannya, keberhasilan anak dalam 

perkembangan, kedewasaan, dan pendidikannya. Sebab ciri dasar manusia adalah 

bersifat dinamis, merdeka, dan sosial. Maka pada saat inilah seorang anak 

diberikan pendidikan yang paling besar sifatnya seperti diajarinya seorang anak 

mengenal Tuhan sebagai bekal tauhid dan jiwanya. 

Dalam konteks putusan hak asuh anak maka baik ibu maupun ayah telah 

menuntut dalam petitum gugatan maupun jawabannya supaya anak ditempatkan 
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di bawah pengasuhannya. Untuk menunjukkan bahwa dirinya lah yang lebih 

berhak mengasuh anak pasca perceraian, maka langkah yang ditempuh adalah 

membuktikan alasan-alasan supaya hakim menyerahkan hak asuh kepadanya. Hal-

hal yang perlu dibuktikan di antaranya adalah bahwa dirinya telah memenuhi 

rukun dan syarat untuk mengasuh anak, bahwa ia memiliki ikatan nasab dengan 

anak tersebut, berlakuan baik dalam menjaga dan memelihara kehidupan anak 

manakala ditetampatkan di bawah pengasuhannya. Hal ini semuanya diatur dalam 

rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengasuh. 

Dalam contoh putusan perkara nomor 359/PDT.G/2020/PA.MKS, 

majelis hakim memberikan hak asuh anak dibawah umur tetap dalam penguasaan 

Tergugat dalam hal ini ayah anak pasca perceraian. Dengan pertimbangan, ibu 

telah menikah lagi serta anak telah mendapatkan Pendidikan yang layak dan 

dinilai juga anak yang memiliki trauma dengan melihat perempuan sehingga 

diberikan hak hadhanah tetap dalam pemeliharaan bapak meskipun tidak tertuang 

dalam amar putusan. Pertimbangan hukum yang dilihat dari faktor psikis serta 

Pendidikan anak. 

Sementara dalam putusan perkara nomor  234/PDT.G/2020/PA.MAB., 

hak asih anak jatuh kepada bapaknya dengan pertimbangan bahwa Termohon 

(ibu) tidak mampu menjaga harga diri, martabat, serta kehormatannya selaku isteri 

sekaligus ibu dari anaknya dengan melakukan perbuatan yang mencerminkan 

perilaku/akhlak yang buruk, sehingga diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz. 

Maka meskipun pada dasarnya termohon adalah ibu yang mempunyai hak asuh 

atas anaknya, namun dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan keyakinannya 



87 
 
 

 
  
 

menilai bahwa Termohon tidak akan mampu memenuhi kewajibannya sebagai 

orang tua untuk mendidik, memberikan tauladan yang baik serta menanamkan 

budi pekerti kepada anaknya, dengan termohon berperilaku atau berkhlak buruk 

tentu akan berdampak buruk / tidak baik (mafsadat) terhadap tumbuh kembang 

anak secara agama,psikis, maupun psikologis, sehingga Termohon dinilai tidak 

wajar atau tidak layak atau tidak cakap untuk mengasuh, memelihara, mendidik, 

serta melindungi anaknya. Dengan mengutip Yurisprudensi dalam 

mempertimbangkan mengenai pengasuhan anak (hadhanah) dalam perkara ini 

dengan mengutip Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.102 

K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang berbunyi : 

“…berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya 

ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang 

masih kecil, karena kepentingan anak menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti 

bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya…”  

 

Kemudian dari penelitian yang dilakukan didapatkan jika kaidah dari 

Yurisprudensi ini sudah mengalami Re-statement Kaidah Yurisprudensi dengan 

bunyi kaidah yakni  

 “Tindakan judex facti yang mendengar para keluarga sedarah dan 

semenda terdekat dari anak tentang siapa sebaiknya yang akan ditunjuk sebagai 

pengampu adalah prosedur yang memenuhi persyaratan untuk penetapan siapa 

yang berhak menjadi pengampu anak dalam perkara perceraian.” 

 

Hal lainnya dalam putusan perkara nomor 2712/PDT.G/2020/PA.MKS, 

majelis hakim memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada Tergugat dalam 

hal ini merupakan ibunya mwakipun telahn didalilakan oleh Penggugat jika 

Tergugat merupaka ibu yang kurang memberikan contoh yang kurang baik 
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dengan menghisap vape dan pergi ke tempat hiburan malam dengan pertimbangan 

jika Tergugat pergi untuk kerja, terdapat saudara dari Tergugat yang menjaga 

anaknya. 

Didalam konsep KHI, jika terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang 

belum mumayyiz (belum 12 tahun) adalah hak ibunya, setelah mumayyiz 

diserahkan pada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang. 

Biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya. Semua biaya 

hadhanah dan nafkah anak tetap merupakan kewajiban ayah sesuai 

kemampuannya terhadap anak-anaknya yang belum berusia 21 tahun. Namun 

pasal ini bukan berarti meniadakan atau menghapus hak ayah untuk mengasuh 

anak kandungnya pasca perceraian dengan istrinya. 

Dari uraian putusan perkara tersebut diatas, kemudian Yurisprudensi 

putusan Mahkamah Agung sehingga dapat diuraikan faktor pengalihan hak Asuh 

Anak yakni sebagai berikut : 

1. Pertimbangan hakim dalam memberi keputusan terkait pemberian hak asuh 

yang beralih ke bapaknya, dilihat dari keluarga sedarah dan semenda dan/ 

kerabat yang relevan Penafsiran terhadap "kerabat yang relevan" di sini akan 

menghasilkan makna yang diperluas apabila diartikan sebagai semua orang 

yang bergaul sehari-hari dengan si anak 

2. Kondisi ibu yang telah melakukan pernikahan lagi menjadikan hak asuh 

terhadap anak dapat dialihkan kepada bapak ; 

3. Kondisi Anak yang telah mendapatkan Pendidikan yang layak seperti telah 

mendapatkan Pendidikan belajar membaca Al-Quran dan telah disekolahkan  
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4. Kondisi psikis anak yang dapat dibuktikan dari adanya konseling anak yang 

dilakukan oleh ahli seperti adanya bukti yang menyangkut kondisi psiskis anak 

yang trauma melihat perempuan; 

5. Kondisi pemegang hak asuh anak (Hadhin) terdapat keluarganya yang dinilai 

cakap untuk menjaga anak merkipun hadhin pergi meninggalkan anak untuk 

keperluan bekerja. 

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Asuh Anak Di 

Pengadilan Agama 

Dasar hukum melakukan hadhanah adalah wajib, karena pada prinsipnya 

dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, baik akhlak atau 

keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke 

dalam neraka. Jika hadhanah itu dilalaikan akan merusak anak sehingga wajib 

menjaganya dari kehancuran, begitu juga wajib menafkahi dan menghindarkan 

anak dari hal-hal yang dapat mencelakakannya. Pemeliharaan anak merupakan 

kewajiban kedua orang tua yang tujuannya untuk memelihara keluarganya dari api 

neraka dengan berusaha agar keluarganya itu melaksanakan perintah-perintahNya 

dan menjauhi larangan-laranganNya, maksud dari keluarga adalah anak. 

Kemudian mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali 

mereka dengan ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun umum untuk bekal 

mereka kejenjang dewasa. 

Pada hakikatnya kedua orangtua berkewajiban memelihara anak meskipun 

hubungan perkawinannya telah putus. Dalam Al-Quran Allah Swt. Berfirman: 

dalam Q.S At-Tahrim 66/6 : 
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ۤ
هَا مَلٰ ٌْ اسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَ قوُْدُهَا النَّ كُمْ نَارًا وَّ ٌْ ا انَْفُسَكُمْ وَاَهْلِ نَ اٰمَنُوْا قوُْٖٓ ٌْ ِٰ هَا الَّ ٌُّ َ ا ٖٓ ً  لِلَا   شِدَاد  لَّْ ٌٰ كَ ى ِ

ٌُؤْمَرُوْنَ  فْعَلوُْنَ مَا  ٌَ َ مَآٖ اَمَرَهُمْ وَ
ٰ
عْصُوْنَ اّلل ٌَ 

Terjemahannya : 

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah 

malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah 

terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan. 

 

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban untuk memelihara diri dan 

keluarganya dari api neraka. Dalam konteks hubungan rumah tangga, ayah 

merupakan pimpinan di dalamnya yang akan dimintai pertanggungjawaban 

terhadap kepemimpinannya. Ayah memiliki orang yang berada di bawah 

pimpinannya yaitu isteri dan anak-anaknya. Manakala terjadinya perceraian tetap 

adanya kewajiban untuk memelihara anak-anak dari api neraka dengan cara 

mendidik dan membesarkannya sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. 

Hak dan masa pengasuhan anak hukumnya wajib, karena anak yang 

masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak 

mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar anak 

tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan 

diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Meskipun keutamaan ibu 

dalam memelihara anak, tidak secara langsung ditegaskan dalam Al-Quran, 

namun dapat dipahami melalui Q.S Luqman 31/14 : 

 ًْ نِ اَنِ اشْكُرْ لِ ٌْ ًْ عَامَ فصَِالهُٗ فِ هٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ هِِۚ حَمَلَتْهُ امُُّ ٌْ نَا الْْنِْسَانَ بِوَالِدَ ٌْ  وَوَصَّ

رُ  ٌْ ًَّ الْمَصِ ٌْ ََ  اِلَ  وَلوَِالِدَ

Terjemahannya : 
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Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua 

orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) 

“Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya 

kepada-Ku (kamu) kembali. 
Hadhanah merupakan hak anak sebagai manusia dan bisa jadi tidak 

terpenuhi karena perceraian orang tuanya. Ditinjau dari sisi hak anak yang masih 

kecil dan belum mandiri, hak asuh / pengasuhan (hadhanah) adalah suatu 

perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya karena tanpa adanya 

pemeliharaan, maka anak akan menjadi terlantar yang berarti kehilangan hak- 

haknya. Sedangkan dalam dalil Hadis yang bersumber pada Hadis Nabi riwayat 

dari Abdullah ibn Amr menceritakan: 

ثَنَا مَحۡمُودُ بۡنُ خَالِدٍ السُّ  ، نا الۡوَلٌِدُ، عَنۡ أبًَِ عَمۡرٍو )حسن( حَدَّ ًُّ ًَّ  -لَمِ عۡنًِ الۡۡوَۡزَاعِ ثَنًِ  -ٌَ حَدَّ

ا رَسُولَ اِلل، إِنَّ  ٌَ هِ عَبۡدِ اِلل بۡنِ عَمۡرٍو، أَنَّ امۡرَأَةً قَالَتۡ:  بٍ، عَنۡ أبٌَِهِ، عَنۡ جَدِّ ٌۡ  عَمۡرُو بۡنُ شُعَ

ا كَانَ بَطۡنًِ لَهُ وِعَاءً، وَثَدۡ  َٰ ًٌِ لَهُ سِقَاءً، وَحَجۡرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أبََاهُ طَلَّقَنًِ، وَأَرَادَ أَنۡ ابۡنًِ هَٰ

نۡتَزِعَهُ مِنًِّ! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اِلل    : أنَۡتِ أحََقُّ بِهِ مَا لَمۡ تَنۡكِحًِصلى الله عليه وسلمٌَ

 

 

Artinya : 

Dari Abdulloh bin Amr “Seorang Perempuan berkata (kepada Rasulullah 

Saw): Wahai Rasulullah Saw, anakku ini yang mengandungnya, air 

susuku yang diminumnya, dan dibilikku tempat kumpulnya (bersamaku), 

ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku”, maka 

Rasulullah Saw, bersabda: “Kamulah yang lebih berhak untuk 

memelihara anak itu, selama kamu belum menikah lagi.” (Riwayat 

Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim Menshahikannya). 

Hadis tersebut menegaskan bahwa seorang ibu lebih berhak untuk 

mengurus hadhanah anaknya meski sudah bercerai oleh suaminya. Maka 
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perempuanlah yang lebih berhak dari pada kalangan laki-laki, karena perempuan 

lebih dalam hal belas kasih sayang, ketelatenan dalam merawat dan menjaganya 

serta memiliki kesabaran yang lebih, dan selama ibunya tidak menikah dengan 

laki-laki lain. Apabila ibunya telah menikah maka hak hadhanah tersebut dapat 

beralih kepada bapaknya dengan pertimbangan ialah jika ibu anak tersebut 

menikah maka besar kemungkinan perhatian seorang ibu akan beralih kepada 

suami barunya dan bahkan mengalahkan perhatiannya kepada anak kandungnya 

sendiri.  

Hadis Riwayat Abdullah tersebut diatas sehingga dalam penelitian 

terhadap putusan menjadikan kondisi telah ibu yang telah menikah lagi menjadi 

sebab beralihnya hak asuh (hadahanh) dari seorang ibu kepada bapaknya 

Para fuqaha menjelaskan bahwa hadhanah adalah melakukan 

pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan 

atau yang sudah besar, tetapi belum mumayyiz, dan menyediakan sesuatu yang 

menjadikan kebaikan serta memelihara dari segala sesuatu yang dapat menyakiti 

dan membahayakannya, baik fisik maupun mental atau akalnya agar mampu 

berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Berbeda 

dengan mazhab Maliki yang menyatakan bahwa hadhanah adalah pemeliharaan 

anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, yang dilakukan hingga 

seorang anak mencapai usia baligh dan hingga menikah. Perbedaan hadhanah 

menurut para fuqaha dan mazhab Maliki terletak pada batas akhir hadhanah. 

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz 
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walau sudah besar. Sedangkan menurut mazhab Maliki hingga si anak mencapai 

usia baligh dan hingga menikah. 

Perbedaan hadhanah diantara kalangan ulama itu terletak pada apakah 

hadhanah merupakan hak orang tua terhadap anaknya atau hadhanah merupakan 

hak anak. Sebagaimana pendapat dikalangan mazhab Hanafi dan Syafi‟i bahwa 

hak hadhanah itu menjadi hak ibu. Tetapi menurut jumhur ulama hadhanah itu 

menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Hak hadhanah menurut Imam 

Syafi‟i dalam kitabnya al-Umm menyebutkan bahwa wanita lebih berhak terhadap 

anaknya hingga mencapai tujuh atau delapan tahun, lalu setelah itu dia boleh 

memilih kepada siapa dia ikut dari keduanya (ayahnya atau ibunya), dan ayah 

harus menafkahinya kendati pun si anak tinggal bersama ibunya. Apabila si 

wanita menikah lagi, maka si anak bersama neneknya sebagai pengganti ibunya 

yang memerankan peran ibu, dan bila sang nenek bersuami, maka dia 

berkedudukan sebagai ibu bila dia menikah dan tidak punya anak. Selanjutnya 

bila suami nenek itu adalah kakeknya si anak, maka ia lebih berhak terhadap si 

anak, tapi bila bukan kakeknya, maka ia tidak lebih berhak terhadapnya.
117

 

Perkembangan hukum Islam pada abad ke III H banyak dipengaruhi oleh 

pemikiran tokoh-tokoh Usul Fikih
118

. Salah satu metode yang dikembangkan oleh 

ulama usul dalam istinbat hukum dari nas adalah dengan pendekatan maslahat 

yang bertujuan mendatangkan manfaat yang mencakup segala daya upaya dalam 

                                                             
117 Muhammad Fiqri, Jurnal POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa Vol.2, No.1 Maret 2023. 

h.143 

118
 Dr. Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqāshid Syari‟ah Menurut al-Syātibi. Ed. 1 (Cet. 1; 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 44-45. 



94 
 
 

 
  
 

mencapai sesuatu yang dipandang positif atau menolak dan menghindari sesuatu 

yang dipandang negatif.
119

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan 

pengejewantahan dari Hukum Islam sehingga untuk warga negara Indonesia yang 

beragama Islam secara tertulis memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus 

pemberian hak asuh atas anak terdapat dalam Pasal 105 KHI dalam hal terjadi 

perceraian yakni : 

“a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 

adalah hak ibunya.  

 b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.  

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” 

 

Dari Pasal diatas menunjukkan bahwa jika perceraian orang tua terjadi 

ketika usia anak masih di bawah 12 tahun, hak asuh anak akan langsung dimiliki 

oleh sang ibu.  

Ketentuan Pasal tersebut memberikan beberapa petunjuk bagi penegak 

hukum yaitu hakim di Pengadilan Agama, anak-anak yang belum mumayyiz atau 

belum berumur 12 tahun lebih berhak diasuh oleh ibunya. Petunjuk yang kedua 

dari ketentuan tersebut adalah bilamana anak telah berumur 12 tahun ke atas anak 

tersebut dapat memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya. Kemudian petunjuk 

yang ketiga yaitu tanggungjawab memberikan biaya pengasuhan anak tetap 

menjadi kewajiban orangtuanya. 

                                                             
119

 Said Aqil Husin al-Munawwir, Dimensi-dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam 

(Malang: Pascasarjana UNISMA, 2001), h. 30 
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Dan kaidah fiqih dalam kitab Al-Bayan, halaman 38 yang menyebutkan 

kaidah  

 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : 

“Mendahulukan untuk menolak kemafsadatan dari pada mengambil 

kemashlahatan” 

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan 

kepada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka 

yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Sebab, dengan menolak 

kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, 

ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat.
120

 

 Sehingga analisis hukum islam dalam memutus perkara sengketa Hak 

Asuh (Hadhanah) anak yang belum Mumayyiz dengan 4 objek kajian berupa 1 

Yurisprudensi dan 3 putusan sesuai dengan kaidah fiqh yang menitik beratkan   

kepentingan Terbaik untuk Anak  

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan terkait hukum islam 

terhadap peralihan hak asuh anak yang belum mumayyiz pasca perceraian 

menggunakan pendekatan maslahat sebagaimana kaidah fiqih dalam kitab Al-

Bayan, halaman 38 yang menyebutkan kaidah “Mendahulukan untuk menolak 

kemafsadatan dari pada mengambil kemashlahatan”. Sehingga dalam memutus 

                                                             
120

 Al-Syathibi, Abu Ishaq, Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari’at, Beirut-Lebanon: Dar Al-
Ma’arifat, t.t. h.6 
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perkara sengketa Hak Asuh (Hadhanah) anak yang belum Mumayyiz melihat 

Kepentingan Terbaik untuk Anak yang bertujuan mendatangkan manfaat kepada 

tumbuh kembang anak, tidak hanya bertujuan untuk menetapkan siapa yang lebih 

berhak melainkan bertujuan untuk hubungan anak dengan kedua orang tuanya 

baik itu bapak dan ibunya harus tetap terjalin. Putusan hakim dalam perkara hak 

asuh anak di Indonesiaa idealnya dapat memberikan putusan pembagian waktu 

kepada orang tua yang telah bercerai agar memberikan waktunya bermain dan 

mengasuh anak bersama-sama. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pemaparan hasil penelitian tentang Pengalihan Hak 

Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Berdasarkan Pengadilan 

Agama) melalui uraian di atas, maka peneliti pada akhirnya dapat menarik 

beberapa kesimpulan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Pengaturan Hak Asuh Anak (hadhanah) anak yang belum mumayyiz pasca 

percaraian pada pengadilan Agama berdasarkan wawancara dengan Hakim 

pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, dan menganalisis 3 putusan 

dengan putusan pertama perkara nomor 359/PDT.G/2020/PA.MKS 

memberi keputusan hak asuh kepada bapak, kemudian Putusan Pengadilan 

Agama Dengan Nomor Register Perkara : 234/PDT.G/2020/PA.MAB 

memberi keputusan hak asuh kepada bapak, Putusan Pengadilan Agama 

Dengan Nomor Register Perkara : 2712/PDT.G/2020/PA.MKS memberi 

keputusan hak asuh kepada ibunya, Pengadilan maka didapatkan 

pengaturan dalam hukum ialah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 

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

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengedepankan kepentingan 

anak dalam memutus suatu perkara sengketa Hak Asuh (hadhanah) yang 

belum mumayyiz pasca perceraian, Adapun secara tegas yang tertuang 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dan Pasal 156. Adapun 

pertimbangan lainnya secara teknis telah diatur dalam Keputusan 

Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang 
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pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan  

2. Faktor yang menyebabkan peralihan Hak Asuh Anak (Hadhanah) ialah 

berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung  RI Nomor. 

102/k/sip/1973 yang hak pengampuan atas anak atau kasus hak asuh anak 

ini dapat disimpulkan mengenai pertimbangan hakim dalam memberi 

keputusan terkait pemberian hak asuh yang beralih ke bapaknya, dilihat 

dari keluarga sedarah dan semenda dan/ kerabat yang relevan serta kepala 

desa atau dapat diartikan sebagai pemimpin/pejabat tempat kediaman dari 

pihak yang bersengketa untuk dimintai kesaksiannya dimuka persidangan, 

Kondisi Anak yang telah mendapatkan Pendidikan yang layak seperti telah 

mendapatkan Pendidikan belajar membaca Al-Quran, hal lainnya Kondisi 

psikis anak yang dapat dibuktikan dari adanya konseling anak yang 

dilakukan oleh ahli seperti adanya bukti yang menyangkut kondisi psiskis 

anak yang trauma melihat perempuan, Kondisi pemegang hak asuh anak 

(Hadhin) beserta keluarganya yang dinilai cakap dalam memelihara anak 

oleh majelis hakim seperti dalam kondisi sang ibu bekerja diluar tetapi 

keluarga dari pihak ibu ada mendampingi anak selama ibu tersebut bekerja 

untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga 

3. Analisis hukum Islam terhadap perlihan Hak Asuh Anak di Pengadilan 

Agama mengacu kepada dalil Quran Surat Q.S At-Tahrim 66/6 , serta Q.S 

Luqman 31/14 kemudian dalam dalil Hadis yang bersumber pada Hadis 

Nabi riwayat dari Abdullah ibn Amr dalam  Sunan Abu Dawud, Juz 2, 
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Hadis No. 2276, kemudian analisis hukum islam terkait factor 

menyebabkan peralihan hak asuh anak dalam keputusan hakim yang 

menjadi objek kajian menggunakan pendekatan kaidah fiqh sebagaimana 

tersebut dalam kitab Al-Bayan tentang “Mendahulukan untuk menolak 

kemafsadatan dari pada mengambil kemashlahatan”. 

B. Implikasi 

Hasil penelitian tentang Pengalihan Hak Asuh Anak Yang Belum 

Mumayyiz Pasca Perceraian (Berdasarkan Pengadilan Agama) telah menghasilkan 

beberapa kesimpulan terkait pengalihan hak asuh anak yang belum mumayyiz 

pasca perceraian yang menitik bertakan dalam mempertimbangkan penjatuhan 

putusan hakim mengacu kepada kepentingan terbaik untuk anak. Putusan hakim 

dalam perkara hak asuh anak di Indonesiaa idealnya dapat memberikan putusan 

pembagian waktu kepada orang tua yang telah bercerai agar memberikan 

waktunya bermain dan mengasuh anak bersama-sama. 

Implikasi dari penelitian ini, diharapkan agar putusan dalam perkara 

pengalihan hak asuh anak dapat memberikan rasa keadilan kepada anak tidak 

hanya mempertimbangkan orang tuanya yang berselisih mengenai siapa yang 

paling berhak melainkan dapat memberikan hak anak untuk dapat merasakan 

pengasuhan kedua orang tuanya meskipun telah bercerai. 
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