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PEDOMAN TRANSLITERASI 

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

 śa Ś es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titk di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal 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

 ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 ط

 

ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
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 ẓa  ẓ zet (dengan titk di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah , Apostop ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

  

 ي

 

fathah dan ya 

 

Ai 

 

a dan i 

 

  

 و

 

fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

 

 ..ا|َ َي ...

 

fathah dan alif atau ya 

 

a 

 

 

a dan garis di atas 

  

 ي

 

 

kasrah dan ya 

 

I 

 

i dan garis di atas 

 

  

 ۇ

 

 

dammah dan wau 

 

U 

 

u dan garis di atas 

4. Tā’ marbūṫah 

Ta’marbutah dalam transliterasi ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah kasrah, dan harakat dammah, transliterasinya 

ditandai dengan simbol [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat 

harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

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

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

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau yang dikenal dengan kata tasydid dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini 

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda 

syaddah. 

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

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

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

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

7. Hamzah 

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

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

awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa huruf 

alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

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

Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 
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Kata “Allah” (الله) yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), maka 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta’marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walaupun sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), 

akan tetapi di dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan 

tentang bagaimana penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa 

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama seseorang didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf 

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

kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan ini juga 

berlaku untuk huruf awal dari sebuah judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK,DP, CDK, dan DR). 

11. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.  = subhānahū wa ta„ālā  

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam  

a.s.    = ‘alaihi al-salām  

H  = Hijriah  

M  = Masehi  

SM  = Sebelum Masehi  

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

w.  = Wafat tahun  

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

HR  = Hadis Riwayat 

PERMA = Peraturan Mahkamah Agung 



xiv 
 

 

SEMA             = Surat Edaran Mahkamah Agung 

KHI                 = Kompilasi Hukum Islam 
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ABSTRAK 

Nama  : Radiaty 
NIM  : 80100221068 
Judul : Hak Ḥaḍānah kepada Ayah karena Ibu Murtad Perspektif  

Kompilasi Hukum Islam dan Maqāṣid Syarī’ah (Analisis 
Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor     
176/Pdt.G/2021/PA.Ek) 

 
Tesis ini merupakan studi tentang hak asuh anak yang belum mumayyiz 

atau belum berumur 12 (dua belas) tahun yang terdapat dalam putusan Pengadilan 
Agama Enrekang. Hak asuh anak atau biasa dikenal dengan kata ḥaḍānah adalah 
pemeliharaan kepada anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi 
segala sesuatu yang diperlukan baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam 
bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara 
perceraian dan penetapan hak asuh anak yang belum mumayyiz pada putusan 
Pengadilan Agama Enrekang Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek, kemudian hasil 
putusan tersebut dianalisis menggunakan analisis Kompilasi Hukum Islam dan 
Maqāṣid Syarī’ah. 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif, 
dengan lokasi penelitian pada Pengadilan Agama Enrekang. Sumber data 
diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama Enrekang. Pendekatan penelitian yang 
digunakan yaitu pendekatan Yuridis Normatif yang ditujukan terhadap praktik 
pelaksanaan hukum terhadap putusan Pengadilan Agama, Undang-Undang yang 
berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan penelitian ini dan Pendekatan 
Normatif Syar’i yang bersumber dari teks al-Qur’an dan hadits serta penerapan 
maqāṣid syarī’ah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a). Putusan Nomor 
176/Pdt.G/2021/PA.Ek memuat Hak Ḥaḍānah diberikan kepada ayah dari anak 
tersebut yang beragama Islam, b). Majelis Hakim dalam memutuskan perkara 
perceraian beda agama dan menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz 
berdasarkan pertimbangan hukum meliputi aturan hukum yang berlaku di 
Indonesia dan non-hukum diantaranya beberapa penalaran hakim, c). Analisis 
pertimbangan Kompilasi Hukum Islam dan Maqāṣid Syarī’ah dalam putusan 
tersebut memberikan hasil bahwa aturan dalam Kompilasi Hukum Islam 
dikesampingkan karena bertentangan dengan prinsip dasar dari Maqāṣid Syarī’ah.  

Implikasi dalam penelitian ini dikhususkan pada hakim hendaknya lebih 
memperhatikan aspek kemaslahatan dari setiap perkara dan penulis berharap 
sebaiknya diadakan yudicial review terhadap Kompilasi Hukum Islam terkait 
pembahasan mengenai pemegang Hak Ḥaḍānah jika seorang ibu terbukti murtad. 

  

Kata Kunci : Ḥaḍānah, Putusan, Kompilasi Hukum Islam, Maqāṣid Syarī’ah. 
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ABSTRACT 

Name  : Radiaty 

Student’s ID : 80100221068 

Title  : Right of Ḥaḍānah to father because mother apostasy 
Perspective of Islamic Law Compilation and Maqāṣid Syarī'ah 
(Analysis of Enrekang Religious Court Decision Number 
176/Pdt.G/2021/PA.Ek) 

 

This thesis is a study of the custody of children who are not yet mumayyiz 
or under the age of 12 (twelve) years contained in the decision of the Enrekang 
Religious Court. Child custody, commonly known as ḥaḍānah is maintenance for 
children who cannot live independently. It includes everything needed, both in 
carrying out and avoiding something that can damage it. This study aims to 
determine the considerations of the Panel of Judges in deciding divorce cases and 
determining custody of children who have not yet been mumayyiz in the decision 
of the Religious Court of Enrekang Number 176/Pdt.G/2021/PA.Ek, then the 
decision results are analyzed using the Compilation of Islamic Law and Maqāṣid 
Sharī'ah analysis. 

This study used a descriptive qualitative research methodology, with the 
research location at the Enrekang Religious Court. The data source was obtained 
from the Enrekang Religious Court Decision. The research approach used is the 
Normative Juridical Approach to the practice of implementing the law against the 
decisions of the Religious Courts, the laws in force in Indonesia that relate to this 
research, and the Syar'i Normative Approach, which originates from the texts of 
the Qur'an, and hadith as well as the application maqāṣid sharī'ah. 

The results of this study indicate that a). Decision Number 
176/Pdt.G/2021/PA.Ek contains the right of Ḥaḍānah given to the father of the 
Muslim child, b). The Panel of Judges in deciding divorce cases of different 
religions and determining custody of children who have not been mumayyiz based 
on legal considerations includes legal rules in Indonesia and non-laws, including 
several judges' reasoning, c). Analysis of the considerations of the Compilation of 
Islamic Law and Maqāṣid Syarī'ah in the decision gives the result that the rules in 
the Compilation of Islamic Law are set aside because they conflict with the basic 
principles of the Maqāṣid Syarī'ah. 

This research implies that judges should pay more attention to the benefit 
aspect of each case, and the authors hope that a judicial review of the Compilation 
of Islamic Law regarding the discussion regarding the holder of Ḥaḍānah rights 
should be held if a mother is proven to be an apostate. 

 

Keywords: Ḥaḍānah, Judgment, Compilation of Islamic Law, Maqāṣid Syarī'ah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga 

oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri, yang bertujuan untuk 

membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan 

memerlukan kematangan baik fisik maupun mental, karena pernikahan adalah 

sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang. 

Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

telah diubah dengan Undang-undang RI No.16 Tahun 2019 Perkawinan ialah 

ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 Selain itu perkawinan juga bertujuan 

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 

rahmah. Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu 

akad yang sangat kuat atau mīṡāqān galīẓān untuk menaati perintah Allah swt. 

dan melaksanakannya merupakan Ibadah. Perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2
 

Islam menginginkan perkawinan yang harmonis antara suami dan 

isteri, terpenuhi semua hak dan kewajiban anggota keluarga. Suami berkewajiban 

untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup yang 

dibutuhkan dalam berumah tangga terhadap isterinya sesuai dengan kemampuan 

                                                           

1
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & 

Kompilasi Hukum Islam (Cet. IX; Bandung: Citra Umbara. 2012), h. 2. 

2
Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam (Jakarta: t.p. 1998), h. 14. 
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suami.
3
 Sedangkan kewajiban utama isteri terhadap suaminya yaitu berbakti lahir 

dan bathin sesuai dengan batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, dengan 

artian bahwa tidak serta merta bahwa isteri harus tunduk dan patuh terhadap 

suami yang tidak berdasar pada ketentuan hukum Islam.
4
 Adapun, kewajiban 

orang tua kepada anaknya adalah memelihara, memberi nafkah dan mencukupi 

keperluan anak sesuai kemampuannya. Selanjutnya, kewajiban anak kepada kedua 

orang tuanya adalah berbakti dan menghormati terhadap bapak ibunya, yang 

dimulai sejak anak masih kecil. 

Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan sebagai salah satu 

indikasi ketinggian derajat seorang manusia akan tetapi mempertahankan 

perkawinan juga hal yang tidak mudah karena prosesnya bisa memakan waktu 

lama atau bahkan ada yang gagal. Kenyataannya banyak hal yang terjadi yang 

berdampak negatif pada rapuhnya perkawinan tertentu yang tidak diketahui di 

kemudian hari sehingga timbulnya perceraian. Allah swt. tidak menyetujui situasi 

apapun tentang perceraian. Namun, jika satu atau lebih dari langkah-langkah yang 

telah dilakukan untuk mempertahankan perkawinan, maka jalan keluarnya 

hanyalah perceraian. 

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara pasangan suami 

istri karena adanya alasan-alasan yang mengakibatkan keretakan rumah tangga. 

Dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 116 perceraian dapat terjadi karena 

alasan-alasan: 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 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain 

                                                           

3
Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam, h. 44. 

4
Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam, h. 46. 
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diluar kemampuannya, c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) 

tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d) salah 

satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan 

pihak yang lain, e) salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit 

dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, f) 

antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, g) suami melanggar 

taklik talak, dan h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga.
5
 

Perceraian yang ditempuh oleh suami-istri akan menimbulkan akibat-

akibat hukum, salah satunya menyangkut siapa yang memelihara anak setelah 

terjadinya perceraian. Suami maupun isteri berhak memelihara anak mereka. 

Pemeliharaan anak atau ḥaḍānah adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara 

dan mendidik anak hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri,
6
 

adapun maksud dewasa atau berdiri sendiri yaitu sampai anak tersebut berumur 21 

tahun, dan selama anak tersebut tidak catat fisik maupun mental atau anak 

tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan.
7
  

Anak merupakan salah satu tujuan dari suatu perkawinan yang 

kehadirannya sangat dinanti-nantikan oleh kedua orang tuanya. Anak adalah 

Karunia dan amanah dari Allah swt. kepada orang tua yang harus dijaga, dirawat 

dan dididik dengan baik. Pendidikan terbaik bagi anak adalah apabila ia berada di 

bawah asuhan kedua orang tuanya yakni ayah dan ibunya yang membesarkannya 

                                                           

5
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & 

Kompilasi Hukum Islam, h. 357. 

6
Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam, h. 14. 

7
Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam, h. 50. 
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dengan penuh cinta dan kasih sayang dan memberinya pendidikan yang baik, 

sehingga tumbuh subur dan sehat jasmaninya, demikian pula kecerdasan akalnya, 

keluhuran akhlaknya, dan kehalusan perasaannya.
8
 

Allah swt. dalam al-Qur’an menyatakan bahwa anak itu sangat berharga 

dan bahkan anak tersebut dianggap sebagai perhiasan dunia, sebagaimana dalam 

firman Allah swt. dalam QS. al-Kahf/18: 46, yang berbunyi sebagai berikut: 

ُثوََاباًُرَب كَُُِعِنْدَُُخَيْرُ ُتُ لِحُ الصُ ُتُ قِيُ وَالْبُ ُالدُّنْياَُوةُِالْحَيُ ُزِيْنةَ ُُوَالْبَن وْنَُُلْمَالُ ا

خَيْرُ  امََلًُُوَّ   

Terjemahnya: 

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal 
kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi 
Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

9
 

Pada dasarnya ulama fiqih sepakat tentang kewajiban kedua orang tua 

kepada anaknya yang pada prinsip hukumnya adalah orang tua wajib merawat dan 

mendidik anak, dengan alasan bahwa apabila anak yang masih kecil atau belum 

mumayyiz tersebut tidak dirawat ataupun tidak dididik dengan baik oleh kedua 

orang tuanya, maka akibatnya akan berdampak buruk pada diri anak dan masa 

depan anak, bahkan dapat mengancam eksistensi jiwa anak. Oleh karenanya, 

orang tua wajib memelihara anak, merawat anak, dan mendidik anak dengan baik. 

Kewajiban orang tua tersebut berlaku meskipun perkawinannya berakhir dengan 

putusnya perkawinan karena adanya perceraian. Karena pentingnya pemeliharaan 

dan pengasuhan anak, maka meskipun terjadi perceraian terhadap kedua orang 

tuanya, kedua orang tua tidak menghalangi dan tetap berkewajiban dalam hal 

pemeliharaan dan pengasuhan anak. Hal tersebut berarti bahwa meskipun orang 

                                                           

8
Muhammad Bagir, Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur’an, Al-Sunnah, dan Pendapat para 

Ulama (Bandung: Karisma, 2008), h.237. 

9
Kementerian Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya: Halim 

Publishing & Distributing, 2013), h. 440.  
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tuanya telah bercerai baik ayah maupun ibunya tetap berkewajiban untuk 

melaksanakan pemeliharaan dan pengasuhan anak. 

Pada dasarnya perceraian yang terjadi antara kedua orang tua merupakan 

penyebab utama terjadi sengketa hak asuh anak atau ḥaḍānah, karena baik ayah 

maupun ibu pasca terjadinya perceraian sama-sama memperebutkan tentang 

kedudukan pemegang hak asuh anak, dan dengan berbagai cara dan alasan yang 

dilakukan oleh ayah maupun ibu agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak 

(ḥaḍānah) meskipun tak sedikit pula kepentingan anak yang terabaikan.  

Terkait dengan pemegang hak asuh anak dalam hal terjadinya perceraian 

oleh kedua orang tua, pada dasarnya telah diatur dalam peraturan yang berlaku di 

Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa 

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun 

adalah hak ḥaḍānah (pemeliharaan) pada ibunya, dan pemeliharaan anak yang 

sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau 

ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
10

 

Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam fiqih biasanya dikenal 

dengan istilah ḥaḍānah. Menurut Al-Sayyid Sabiq, ḥaḍānah adalah melakukan 

pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan yang 

sudah besar tetapi belum tamyiz, dan tidak dapat mengurus dirinya sendiri, yaitu 

dengan menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, mendidik jasmani, 

rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul 

tanggung jawabnya.
11

 

 

                                                           

10
Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam, h. 52-53. 

11
As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Beirul: Dar al-Fikr, 1998), h. 202-203. 
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Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata 

tertentu yang diatur dalam 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.
12

 

Peradilan merupakan suatu proses yang dijalankan di Pengadilan yang 

berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. 

Sedangkan Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan 

sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. 

Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di 

bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan 

ekonomi syariah. Adapun yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain 

adalah: 1. Izin beristri lebih dari seorang; 2. Izin melangsungkan perkawinan bagi 

orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau 

wali atau keluarga dalam garis lurus ada perebedaan pendapat; 3. Dispensasi 

kawin; 4. Pencengahan Perkawinan; 5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah; 6. Pembatalan perkawinan; 7. Gugatan kelalaian atas kewajiban 

suami atau istri; 8. Perceraian karena talak; 9. Gugatan Perceraian; 10. 

Penyelesaian harta bersama; 11. Mengenai penguasaan anak-anak; 12. Ibu dapat 

memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang 

seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya; 13. Penentuan kewajiban 

memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu 

kewajiban bagi bekas isteri; 14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; 
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Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

h. 4. 
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15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 16. Pencabutan kekuasaan 

wali; 17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal 

kekuasaan seorang wali dicabut; 18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang 

anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua 

orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya; 19. 

Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan 

kerugian atas harta bendaanak yang ada dibawah kekuasaannya; 20. Penetapan 

asal usul seorang anak; 21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan 

untuk melakukan perkawinan campuran; 22. Pernyataan tentang sahnya 

perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
13

 

Pengadilan Agama Enrekang merupakan salah satu dari 27 Pengadilan 

Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar di Sulawesi 

Selatan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Pengadilan Agama Enrekang merupakan salah satu instansi resmi yang 

melaksanakan sistem peradilan untuk perkara perdata tertentu bagi masyarakat 

yang beragama Islam yang berada dibawah wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama 

Enrekang. Pengadilan Agama Enrekang telah memeriksa dan memutus serta 

menyelesaikan perkara sebanyak 699 perkara di tahun 2019, 596 perkara pada 

tahun 2020 dan 577 perkara di tahun 2021.
14

  

Di Pengadilan Agama Enrekang perkara yang paling banyak yang telah 

diperiksa, diadili dan diputus adalah perkara perceraian baik itu Gugatan 

perceraian yang diajukan oleh Istri maupun perceraian karena Talak yang 

diajukan oleh suami. 
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Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

h. 61. 

14
Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Enrekang pada Tanggal 18 Oktober 2022. 
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Selain masalah perceraian yang banyak diputus di Pengadilan Agama 

Enrekang, Pengadilan Agama Enrekang juga bertugas memeriksa, dan memutus 

serta menyelesaikan perkara dalam hal mengenai penguasaan anak (Hak Asuh 

Anak). Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Enrekang telah memeriksa, memutus 

dan menyelesaikan perkara cerai talak kumulasi Hak Asuh Anak dengan alasan 

perceraian karena Istri Murtad. Adapun perkara Hak Asuh anak yang telah diputus 

oleh Pengadilan Agama Enrekang adalah perkara Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek 

dengan alasan karena Istri Murtad.  

Murtad berasal dari kata riddah atau irtidād. Riddah secara bahasa berarti 

menarik diri dari sesuatu dan berpaling darinya. Sedangkan menurut istilah, 

Riddah berarti tindakan seorang Muslim yang bisa menyeretnya pada kekafiran 

baik berupa perkataan, perbuatan, pengabaian kewajiban dasar, keyakinan, atau 

keraguan selama syarat-syaratnya terpenuhi.
15

 Menurut Syaikh Husain bin ‘Audah 

al-‘Awaisyah Riddah kembali (keluar) dari agama Islam menuju kekufuran.
16

 

Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah/ 2: 217 yang berbunyi: 

ُُكَافرُِ ُوَه وَُُفَيمَ تُُْدِيْنهُِعَنُُْمِنْك مُُْيَّرْتدَِدُُْوَمَنُْ
مُْاعَْمَُُحَبطَِتُُْكَُىُ فاَ ول   ُفىُِال ه 

ُُُخِرَةُِوَالُْ ُالدُّنْياَ
ُُلِد وْنَُخُ ُفيِْهَاُه مُُْالنَّارُُِبُ اصَْحُ ُكَُىُ وَا ول    

Terjemahnya: 

Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam 
kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan 
mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

17
 

 
 
 
 

                                                           

15
Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2014), h. 246. 

16
Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut al-Qur’an 

san as-Sunnah (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2009), h. 520. 

17
Kementerian Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, h. 32. 
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Adapun yang dimaksud Istri murtad dalam perkara tersebut adalah Istri 

yang keluar dari Agama Islam yang berarti bahwa pada awalnya Perempuan 

tersebut menganut agama non-Islam yakni agama Kristen kemudian masuk agama 

Islam sebelum menikah dengan seorang laki-laki yang beragama Islam dan 

menganut agama Islam, kemudian setelah beberapa tahun menjalani rumah tangga 

Istri tersebut kembali ke agamanya yakni kembali ke Agama Kristen. 

Dalam Perkara Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek Pemohon dalam hal ini 

suami mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada isterinya kumulasi Hak Asuh 

anak yang mana dalam perkara tersebut Pemohon meminta hak asuh jatuh ke 

tangannya padahal anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua 

belas) tahun yakni anak tersebut baru berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, 

dengan alasan pokoknya adalah karena Isteri Murtad yakni kembali ke agamanya 

yaitu agama Kristen. Adapun isi pokok putusan tersebut, Majelis Hakim 

mengabulkan permohonan cerai Talak Pemohon dengan memfaskh perkawinan 

Pemohon dan Termohon. Alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan 

ketidakrukunan dalam rumah tangga juga merupakan salah satu alasan perceraian 

yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.
18

  

Istilah fasakh dalam akad nikah artinya membatalkan akad tersebut dan 

melepas ikatan yang menyatukan suami istri. Fasakh kadangkala terjadi 

disebabkan karena perkara hal-hal yang menghalangi kesinambungan akad, 

misalnya jika ada seorang dari pasangan suami isteri yang murtad, yakni keluar 

dari agama Islam dan tetap berpegang kepada agama barunya. Maka akad nikah 

pasangan suami istri tersebut dibatalkan karena kemurtadan tersebut.
19

 Apabila 

                                                           

18
Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam, h. 57. 

19
Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, Ensiklopedi Fiqih Praktis menurut al-Qur’an 

san as-Sunnah, h. 376. 
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salah seorang dari keduanya bertaubat dan kembali memeluk agama Islam, maka 

harus diadakan lagi akad nikah dan mahar yang baru ketika mereka hendak 

memulai hidup sebagai suami istri lagi.
20

  

Selain permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Majelis Hakim juga 

mengabulkan permohonan hak asuh anak Pemohon yang penguasaan anak 

tersebut jatuh kepada Pemohon selaku Ayah dari anak tersebut. Padahal dalam 

perkara tersebut anak tersebut belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 

(dua belas) tahun. 

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yakni dalam Kompilasi 

Hukum Islam, anak ketika belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 (dua 

belas) tahun hak asuh berada pada ibunya akibat dari terjadinya perceraian. Selain 

itu Rasulullah saw. mengatakan bahwa apabila terjadi perpisahan di antara suami 

istri karena talak maka orang yang paling berhak melakukan ḥaḍānah terhadap 

anak yang masih kecil adalah ibunya, jika ia belum menikah lagi. Sebagaimana 

dalam hadits Nabi Muhammad saw. yaitu: 

ود ُمَحُ ُحَدَّثنََا ،ُخَالِدُ ُنُ بُ ُم  وعَمُ ُأبَِيُعَنُ ُ،وَلِيد ُالُ ُناُالسُّلمَِيُّ ُر  َُُنيِيَعُ  - ُزَاعِيَُّو ُال  - 

وعَمُ ُحَدَّثنَِي هُُِعَنُ ُأبَِيهِ،ُعَنُ ُب ،ش عيَُ ُنُ بُ ُر  و،عَمُ ُنُِبُ ُاللُُِدُِعَبُ ُجَد ِ قَالتَ ُُرَأةًَُامُ ُأنََُُّر  : 

ُلَه ُُرِيحَجُ وَُُسِقَاءً،ُلَه ُُييِوَثدَُ ُوِعَاءً،ُلَه ُُنِيبَطُ ُكَانَُُذاَهَُ ُنِيابُ ُإِنَُُّاللِ،ُرَس ولَُُيَا

مِن ِيُتزَِعَه ُيَنُ ُأنَُ ُوَأرََادَُُطَلَّقَنِي،ُأبََاه ُُوَإِنَُُّحِوَاءً، ُأحََقُُُّتُِنُ اَُُصلى الله عليه وسلمُاللُُِرَس ولُ ُلهََاُفَقاَلَُ !

كِحُِتنَُ ُلَمُ ُمَاُبِهُِ
21

   

Artinya: 

Mahmud bin Khalid As-Sulami telah menceritakan kepada kami: Al-
Walid menceritakan kepada kami dari Abu ‘Amr Al-Auza’i: ‘Amr bin 
Syu’aib menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu 
‘Abdullah bin ‘Amr, bahwa seorang wanita berkata, “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya putraku ini, dahulu perutku adalah tempat baginya, 

                                                           

20
Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, Ensiklopedi Fiqih Praktis menurut al-Qur’an 

san as-Sunnah, h. 528. 

21
Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats Ibn Ishak Ibn Basyir Ibn Syaddad Ibn 'Amru al- 

Azdi al-Sijistani, Sunan Abi Daud, (Bairut: al-Maktabah al-'Asriyah, t.tt), h. 283. 



11  

 

payudaraku adalah tempat minum baginya, pangkuanku adalah tempat 
berlindung baginya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikanku, 
lalu dia ingin mengambilnya dariku.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda kepadanya, “Engkau lebih berhak terhadap anakmu 
selama engkau belum menikah lagi.” 

Akan tetapi, pada kenyataannya ada perkara tentang pemegang hak asuh 

anak di Pengadilan Agama Enrekang anak yang belum mumayyiz atau belum 

berumur 12 (dua belas) tahun hak asuk jatuh kepada ayahnya bukan kepada 

ibunya. Maka dari itu penulis tertarik ingin menggali dan meneliti lebih jauh lagi 

tentang penjatuhan ḥaḍānah kepada Ayah dalam Putusan Pengadilan Agama 

Enrekang Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Adapun Fokus Penelitian yang diambil oleh Penulis dalam Penelitian ini 

adalah: 

a. Ḥaḍānah 

b. Putusan 

c. Kompilasi Hukum Islam 

d. Maqāṣid Syarī’ah 

2. Deskripsi Fokus 

Adapun deskripsi fokus yang digunakan oleh Penulis dalam Penelitian ini 

adalah: 

a. Ḥaḍānah secara bahasa, berasal dari kata al-ḥiḍnu yang artinya samping atau 

merengkuh ke samping. Sedangkan secara istilah, ḥaḍānah adalah 

pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. 

Pemeliharaan anak merupakan pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer 

dan sekunder anak. Pemeliharaan meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, 

biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan 

kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab 

https://kumparan.com/topic/bahasa
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ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga dan tidak 

tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu 

suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena 

itu, amat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami 

dan istri dalam memelihara anak sampai ia dewasa. 

b. Putusan adalah Keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya 

suatu sengketa. Jadi produk Pengadilan yang berbentuk putusan hanyalah 

terbatas pada perkara gugatan yang bersifat sengketa yang menurut hukum 

acara dikenal dengan bersifat contensius. Sedangkan pekara yang tidak 

mengandung sengketa dikenal dengan istilah bersifat voluntair tidak bisa 

diputuskan dengan produk Pengadilan yang berbentuk Putusan. 

c. Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang 

ditulis dan disusun secara sistematis, selengkap mungkin dengan berpedoman 

pada rumusan kalimat dan pasal yang lazim dipergunakan dalam peraturan 

perundang-undangan yang didalamnya terdiri dari III Buku yakni Buku I 

tentang Hukum perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III 

tentang Hukum Perwakafan.  

d. Maqāṣid al-Syarī’ah  

Secara bahasa, maqāṣid al-syarī’ah adalah bentuk iḍafah (penyandaran) dari 

dua kata yaitu maqāṣid dan syarī’ah. Kata maqāṣid adalah bentuk jamak dari 

kata maqṣad, sedangkan kata maqṣad adalah masdar mīmi yang merupakan 

derivasi dari kata dasar qaṣd. Kata qaṣd sendiri adalah bentuk masdar dari kata 

kerja qaṣada-yaqṣudu-qaṣdan-maqṣadan yang mengandung beberapa makna 

yaitu: jalan yang lurus, istikamah, mudah, adil, sederhana, pertengahan, dan 

tujuan. Syarī’ah adalah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia 

dengan kata syariat. Kata syariat berarti د ُمَوْرُِ الْمَاءُِ الَّذِي تشَْزَع فيِْهُِ الد واب  
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yang artinya sumber air yang darinya binatang-binatang meminum, 

sebagaimana dalam kitab Lisān al-Arab. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, 

syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, 

hubungan manusia dengan Allah swt., hubungan manusia dengan manusia dan 

alam sekitar berdasarkan al-Qur’an dan hadits.  

Hak Ḥaḍānah kepada Ayah karena Ibu Murtad perspektif Kompilasi 

Hukum Islam dan Maqāṣid Syarī’ah mendeskripsikan tentang putusan Hakim 

Pengadilan Agama Enrekang Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek yang menjatuhkan 

Hak Ḥaḍānah kepada Ayah karena Ibu Murtad berdasarkan pertimbangan 

Kompilasi Hukum Islam dan Maqāṣid Syarī’ah yang difokuskan pada 

pertimbangan antara pemeliharaan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan pemeliharaan agama 

(ḥifẓ al-dīn) dari anak tersebut.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Hak Ḥaḍānah 

kepada Ayah karena Ibu Murtad perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Maqāṣid 

Syarī’ah dalam putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek di Pengadilan Agama 

Enrekang. Dari pokok masalah tersebut dirumuskan sub permasalahan antara lain, 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana Gambaran kasus dalam putusan Pengadilan Agama Enrekang 

Perkara Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek? 

b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak ḥaḍānah kepada 

ayah pada putusan pengadilan Agama Enrekang Nomor 

176/Pdt.G/2021/PA.Ek? 

c. Bagaimana Analisis Kompilasi Hukum Islam dan Maqāṣid Syarī’ah terhadap 

hak ḥaḍānah kepada Ayah karena Ibu Murtad? 
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D. Kajian Pustaka 

Mengenai judul proposal ini, maka dilakukan penelusuran terhadap judul 

buku ataupun hasil-hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, telah 

ditemukan berbagai uraian dan analisa dalam bentuk buku, jurnal maupun dalam 

bentuk hasil penelitian seperti tesis, disertasi dan artikel hukum yang relevan 

dengan judul proposal penulis yaitu: hak ḥaḍānah kepada Ayah karena Ibu 

Murtad dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Maqāṣid Syari’ah (Analisis 

Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek) 

1. Artikel Sovia Hasanah, dalam artikelnya Hak Asuh Anak dalam Perceraian 

Pasangan Beda Agama menjelaskan tentang pembagian hak asuh anak, jika 

melihat dari Hukum Islam, dapat merujuk pada Kompilasi Hukum Islam. 

Pada Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang 

belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, 

sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada 

anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaan. Namun dalam ketentuan tersebut terdapat pengecualian, yaitu 

apabila terbukti bahwa Ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama 

Islam, maka gugurlah hak Ibu untuk memelihara anak tersebut. Hal ini juga 

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 210/K/AG/1996, 

yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk 

menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan 

pengasuhan (ḥaḍānah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz. Selain itu 

ketentuan tersebut juga didukung oleh pendapat Ulama dalam Kitab 

Kifayatul Ahyar, Juz II, halaman 94 yang menyatakan bahwa : Syarat-syarat 

bagi orang yang akan melaksanakan tugas ḥaḍānah ada tujuh macam yaitu: 
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berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di 

daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara 

syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlonah dari tangan Ibu.
22

 

2. Jurnal Aris Bintania yang berjudul Hak Asuh (hadlanah) Isteri Murtad 

menurut Hukum Positif dan Hukum Islam dalam putusan Pengadilan 

Agama Pangkalan Kerinci menjelaskan tentang kurang jelasnya aturan 

tentang pemeliharaan anak baik dalam hukum postif maupun dalam hukum 

Islam, karena dalam Hukum Positif, dalam hal ini berdasarkan undang-

undang perlindungan anak pada dasarnya setiap anak berhak menentukan 

dan memilih agama yang diyakininya setelah ia berakal dan dapat 

bertanggung jawab tetapi persoalannya adalah bagaimana anak dapat 

menentukan agamanya sebelum ia berakal apabila agama kedua orang 

tuanya berbeda, apakah disesuaikan dengan agama ayahnya ataukah 

disesuaikan dengan agama ibunya. Ternyata Undang-undang tidak mengatur 

sampai sejauh itu,  begitu  juga  bagaimana jika di awal menikah agama 

kedua orang tuanya sama tetapi kemudian salah satu dari kedua orang tua 

pindah agama, apakah agama anak disesuaikan dengan agama asal kedua 

orang tua atau dapat  disesuaikan dengan agama orang tua yang pindah 

agama. Dengan ajaran agama manakah penyelenggaraan perlindungan 

agama berupa pembinaan, pembimbingan dan pengamalan dilakukan demi 

kepastian hukum, persoalan ini perlu ada kejelasan hukumnya dengan 

merevisi dan melengkapi pasal dan aturan yang lengkap dan jelas dalam 

Undang-undang Perlindungan Anak. Dalam Hukum Islam yakni dalam KHI 

                                                           
22

Sovia Hasanah “Hak Asuh Anak dalam Perceraian Pasangan Beda Agama.” Artikel, Juli 

2019. Diakses tanggal 30 Agustus 2022 https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asuh-anak-

dalam-perceraian-pasangan-beda-agama-lt5051409bac9cc  

 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asuh-anak-dalam-perceraian-pasangan-beda-agama-lt5051409bac9cc
https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asuh-anak-dalam-perceraian-pasangan-beda-agama-lt5051409bac9cc
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juga dijelaskan bahwa jika terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang 

belum mumayyiz, yaitu belum berusian 12 tahun, adalah hak ibunya. Di 

mana ketentuan tersebut bersifat mutlak sehingga setiap anak yang belum 

berusia 12 tahun mesti dalam pemeliharaan  ibunya, kecuali ibunya tiada 

maka dialihkan ke pemegang ḥaḍānah yang  lain. Jadi yang berhak ḥaḍānah 

pertama mutlak pada ibunya, tanpa  memandang agama si ibu. Mengenai 

ketentuan ini pun seharusnya KHI perlu menegaskan posisinya dalam hal ini 

jika memang tidak ada perbedaan hak ibu dalam ḥaḍānah dari segi agama. 

Mengingat dalam hukum Islam, terjadi perselisihan pendapat apakah ibu 

non-muslim berhak menjalankan  ḥaḍānah  anak yang Islam.
23

 

3. Artikel Nor Hasanuddin,  yang berjudul Hak Asuh Anak Pada Istri Murtad 

Pasca Terjadinya Perceraian: Mengenal Putusan Nomor 

0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dalam 500 kata menjelaskan tentang putusan 

hakim tingkat pertama dalam menetapkan hak asuh anak yang masih dalam 

masa menyusu tetap ada pada ibunya meskipun ibunya terbukti murtad 

sampailah anak tersebut mencapai usia 7 tahun dengan pertimbangan adalah 

Maqāṣid Syari’ah, di mana tujuan syariah untuk anak yang masih dalam 

periode penyusuan adalah memastikan jiwanya selamat dan tetap sehat. Dan 

Putusan hakim pada tingkat banding, dimana putusan tingkat banding 

menguatkan putusan hakim tingkat pertama dengan perbaikan bahwa hak 

asuh anak yang masih dalam masa menyusu tetap ada pada ibunya 

meskipun telah berpindah agama sampailah anak tersebut berusia 12 tahun. 

Serta Putusan Hakim tingkat kasasi menguatkan putusan hakim tingkat 

pertama, yaitu: menetapkan hak asuh anak yang masih dalam masa 

                                                           
23

Aris Bintania, “Hak Asuh (Hadlanah) Isteri Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum 

Islam dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Analisis atas Putusan Pengadilan 

Agama No. 13/Pdt.G/2009/PA.Pkc)”, Jurnal Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat 

Beragama, vol. 3 no. 1 (2011), h. 19-34.  
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penyusuan tetap ada pada ibunya meskipun ibunya terbukti murtad 

sampailah anak tersebut berusia 7 tahun. Mahkamah Agung RI dalam 

pertimbangannya menegaskan, anak terperkara masih berusia 2 (dua) tahun 

lebih, sehingga membutuhkan pemeliharaan dan kasih sayang ibu 

kandungnya. Namun oleh karena ibu kandungnya terbukti telah kembali ke 

agamanya sebelum memeluk Islam (murtad), maka untuk menjaga dan 

memelihara kesejahteraan anak terutama dalam hal pembentukan karakter 

dan akidah ke depan, hak hadoanah ibu kandungnya perlu dibatasi hanya 

sampai anak tersebut berusia 7 tahun, dan selanjutnya hak ḥaḍānah anak 

tersebut ditetapkan di tangan ayah kandungnya tanpa membatasi hak ibu 

kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada 

anaknya.
24

 

4. Tesis, Adi Karma yang berjudul “Proses Penyelesaian Sengketa Ḥaḍānah 

karena Istri Murtad menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Relevansinya dengan 

Hukum Islam di Indonesia” Penelitian ini menguraikan tentang kedudukan 

hak asuh anak karena istri murtad menurut wahbah Al-Zuhaili bahwa orang 

kafir tidak berhak mengurus ḥaḍānah anak orang Islam karena orang kafir 

tidak punya kuasa atas orang muslim dengan landasan pemikiran yang 

didasari oleh Metode ijtihad sadd al-Zari’ah yaitu mencegah terjadinya 

bahaya terhadap agama anak yang diasuhnya, sebab menurut Wahbah Al-

Zuhaili melarang seorang istri yang kafir (murtad atau beda agama) 

melakukan ḥaḍānah dikarenakan khawatir akan dapat mempengaruhi 

keimanan atau agama anak. Hal ini juga merujuk kepada dalil yang lebih 

                                                           
24

Hasanuddin. Nor, “Hak Asuh Anak Pada Istri Murtad Pasca Terjadinya Perceraian: 

Mengenal Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dalam 500 kata.” Artikel, Januari 2021. 

Diakses pada 30 Agustus 2022 https://pa-tenggarong.go.id/artikel/732-hak-asuh-anak-pada-istri-

murtad-pasca-terjadinya-perceraian-mengenal-putusan-nomor-0117-pdt-g-2016-pa-prgi-dalam-

500-kata-oleh-nor-hasanuddin-lc-m-a-4-1-2021.  

https://pa-tenggarong.go.id/artikel/732-hak-asuh-anak-pada-istri-murtad-pasca-terjadinya-perceraian-mengenal-putusan-nomor-0117-pdt-g-2016-pa-prgi-dalam-500-kata-oleh-nor-hasanuddin-lc-m-a-4-1-2021
https://pa-tenggarong.go.id/artikel/732-hak-asuh-anak-pada-istri-murtad-pasca-terjadinya-perceraian-mengenal-putusan-nomor-0117-pdt-g-2016-pa-prgi-dalam-500-kata-oleh-nor-hasanuddin-lc-m-a-4-1-2021
https://pa-tenggarong.go.id/artikel/732-hak-asuh-anak-pada-istri-murtad-pasca-terjadinya-perceraian-mengenal-putusan-nomor-0117-pdt-g-2016-pa-prgi-dalam-500-kata-oleh-nor-hasanuddin-lc-m-a-4-1-2021
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umum yaitu QS. an-Nisa (4): 141. Selain itu relevansi konsep hak asuh anak 

Wahbah Al-Zuhaili dengan hukum Islam di Indonesia yaitu berpandangan 

sama-sama menggunakan metode sadd al-Zari’ah dalam menetukan hak 

asuh anak karena istri murtad. Dengan tujuan mencegah dari bahaya 

kemurtadan anak yang diasuh oleh istri yang murtad.
25

 

5. Jurnal M. Khoirur Rofiq yang berjudul Pemberian Hak Asuh Anak dalam 

perceraian karena peralihan Agama (Murtad) menjelaskan tentang 

pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak dalam perceraian 

karena peralihan agama melalui latar belakang agama para pihak sebelum 

menikah, saat menikah, saat perceraian dan kondisi para pihak untuk 

menggali terpenuhinya semua syarat hadanah (hak asuh). Adapun tiga 

syarat prioritas yang dimaksud adalah terpenuhinya syarat beragam Islam, 

berakhlak baik, dan mampu mengasuh anak. Pola pemberian hak asuh anak 

dalam perceraian karena peralihan agama (murtad) dalam putusan 

Pengadilan Agama adalah: (1) Jika semua syarat hadanah terpenuhi pada 

ayah atau ibu yang bercerai kecuali syarat seagama (Islam) antara anak 

dengan orang tua, maka hak asuh anak diberikan pada orang tua yang 

beraga Islam, (2) Jika syarat Islam tidak terpenuhi pada salah satu orang tua 

namun semua syarat hadanah lain terpenuhi, sedang orang tua lain Islam 

namun tidak mampu mengasuh dan buruk akhlak, maka atas dasar 

kemaslahatan anak, Majelis Hakim menggali lebih dalam kondisi kedua tua 

untuk menetapkan yang terbaik bagi anak meski hak asuh diberikan pada 

orang tua yang murtad.
26

 

                                                           
25

Adi Karma, Proses Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Isteri Murtad menurut 

Wahbah Al-Zuhaili dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia, Tesis (Pare-pare: 

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri, 2021).  

26
M. Khairur Rofiq,”Pemberian Hak Asuh Anak dalam Perceraian karena Peralihan 

Agama (Murtad)”, Jurnal of Islamic Studies and Humanities, vol. 6 no. 2 (2021), h. 97-106.  
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6. Jurnal Abdurrahman Kasdi yang berjudul Maqasid syari’ah perspektif 

Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat menjelaskan tentang 

Biografi Imam Syathibi. Karya-karya Imam Syathibi, tentang buku al-

Muwafaqat yang didalamnya membahas tentang al-Maqasid yang menurut 

Imam Syathibi Allah swt. menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain 

untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan. Kemudian 

Syathibi membagi maslahat ini tiga bagian penting yaitu dharuriyyat 

(primer), hajiyyat (skunder), dan tahsaniat (tersiers). Maqasid atau 

Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya 

kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan 

menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Adapun 

yang termasuk dalam maqashid dharuriyyat ini ada lima yatiu: agama (al-

din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan aqal (al-aql).
27

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Untuk mengetahui gambaran kasus dalam putusan Pengadilan Agama 

Enrekang Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek; 

b. Untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak 

ḥaḍānah kepada ayah karena Ibu Murtad pada putusan pengadilan Agama 

Enrekang Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek; 

c. Untuk mengetahui Analisis Kompilasi Hukum Islam dan Maqāṣid Syarī’ah 

terhadap hak ḥaḍānah kepada Ayah karena Ibu Murtad. 

 

                                                           
27

Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam 

Kitab Al-Muwafaqat”, Jurnal Yudisia, vol. 5 no. 1 (2014), h. 46-62. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Sebagai bahan referensi dalam mengembangkan teori atau konsep dan 

ilmu pengetahuan tentang hak ḥaḍānah kepada Ayah karena Ibu Murtad 

perspektif kompilasi hukum Islam dan Maqāṣid Syarī’ah. 

b. Kegunaan Praktis 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan yang jelas dalam meningkatkan mutu 

dan kinerja hakim, serta sebagai referensi hakim dalam menilai atau memutuskan 

perkara ḥaḍānah kepada ayah karena Ibu murtad. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum tentang Ḥaḍānah 

1. Pengertian Ḥaḍānah 

Ḥaḍānah (الحضانه) secara etimologi (bahasa) ialah jamak dari kata 

  (ḥiḍn)  الحضن  terambil  dari  kata  (ḥuḍūn)  الحضون  atau  (aḥḍān) الأحضان

yang  berarti anggota  badan  yang  terletak  atau  berada  di  bawah  ketiak hingga 

al-kayh (bagian badan sekitar pinggul antara pusat hingga pinggang).
1
 Atau  juga  

bisa disebutnya  dengan  “meletakkan  sesuatu  dekat  tulang  rusuk  atau  

pangkuan” Maksudnya  adalah  pendidikan  dan  pemeliharaannya  anak  sejak  

dari  lahir sampai sanggup mandiri atau berdiri sendiri. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemeliharaan anak (ḥaḍānah) terdiri 

dari dua kata yaitu pemelihara dan kata anak, pemelihara berasal dari kata pelihara 

yang memiliki arti jaga. Sedangkan kata pemeliharaan yang berarti proses, cara, 

perbuatan penjagaan, perawatan pendidikan. 

Berdasarkan dari penjelasan secara bahasa (etimologi) di atas, bahwa 

makna dari ḥaḍānah ialah sebagai mengasuh anak dan mendidiknya sejak 

pertama kali keberadaanya di dunia ini. Baik hal  tersebut dilakukan oleh ibu atau 

ayahnya maupun oleh orang lain yang menggantikannya, sehingga ḥaḍānah 

merupakan langkah pertama dalam perwalian atau bimbingan terhadap anak.
2
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A. Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah 

(Jakarta: Kencana, 2018), h. 9. 

2
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Sedangkan  menurut  Istilah  fiqh  ḥaḍānah  atau  yang  disebut 

pemeliharaan  atau  pengasuhan  ialah  pemeliharaan  anak  yang  masih  kecil 

setelah terjadinya putus perkawinan.
3
 Kemudian dari pengertian lainnya, yang  

ada  di  dalam  kitab  Fiqh  Islam  Wa  Adillatuhu  karangan  Wahbah  az-Zuhaili 

menjelaskan  bahwa  ḥaḍānah  diambil  dari  kata  al-ḥiḍnu  yang  artinya 

samping  atau  merengkuh  ke  samping.  Adapun  secara  syara  ḥaḍānah  artinya 

pemeliharaan  anak  bagi  orang  yang  berhak  untuk  memeliharanya.  Atau 

memelihara  atau  menjaga  orang  yang  tidak  mampu  mengurus  kebutuhannya 

sendiri  karena  tidak  mumayyiz  seperti  anak-anak  dan  orang  dewasa tetapi 

gila.
4
 

Dalam Hukum Islam, perlindungan anak atau biasa disebut dengan 

ḥaḍānah yang berarti memelihara seorang anak yang belum mampu hidup 

mandiri yang meliputi pendidikan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam 

bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat 

merusaknya.
5
 

Ḥaḍānah menurut Undang-Undang perkawinan merupakan kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-

anak sampai ia dewasa atau berumur 18 (delapan belas) tahun atau sampai ia 

melangsungkan perkawinan. 

 

                                                           

3
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), h. 

327. 

4
Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al-

Kattani, dkk: Penyunting Budi Permadi, (Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 59. 

5
A. Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah, h. 

10. 
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Istilah ḥaḍānah secara jelas disebut dan diatur dalam Kompilasi Hukum 

Islam. Dalam pasal 156 KHI menyebutkan tentang ketentuan ḥaḍānah sebagai 

berikut: 

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan ḥaḍānah dari 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 ibu; 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis 
samping dari ayah. 

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan ḥaḍānah 
dari ayah atau ibunya. 

c. Apabila pemegangan ḥaḍānah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 
jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan ḥaḍānah telah 
dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan 
Agama dapat memindahkan hak ḥaḍānah kepada kerabat lain yang 
mempunyai hak ḥaḍānah pula. 

d. Semua biaya ḥaḍānah dan nafkah anak enjadi tanggung jawab ayah 
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 
dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai ḥaḍānah dan nafkah anak, 
Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), 
dan (d). 

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak 
yang tidak turut padanya.

6
 

2. Yang Lebih Utama untuk Melakukan Ḥaḍānah 

Pada Pada prinsipnya tanggung jawab pemeliharaan anak adalah tanggung 

jawab Ayah dan Ibunya. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskana tentang 

pemeliharaan anak, sebagaimana sebagai berikut: 

Pasal 98 KHI 

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 
tahun, sepanjang anak tersebut tidak tercatat fisik maupun mental atau 
belum pernah langsungkan perkawinan; 

(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 
hukum di dalam dan di luar pengadilan; 

(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang 
mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya 
meninggal.

7
 

                                                           

6
Republik Indonesia, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam, h. 72-73. 

7
Republik Indonesia, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam, h. 50. 
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Pasal 98 tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua 

adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan 

ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya. Secara khusus 

al-Qur’an menganjurkan kepada Ibu agar menyusui anak-anaknya secara 

sempurna (sampai usia 2 tahun). Namun al-Qur’an juga mengisyaratkan kepada 

ayah dan ibu supaya melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuannya, 

dan sama sekali al-Qur’an tidak menginginkan ayah atau Ibu menderita karena 

anaknya. Apabila orang tua tidak mampu memikul tanggung jawab terhadap anak-

anaknya maka tanggung jawab dapat dialihkan kepada keluarganya sebagaimana 

dalam firman Allah swt. Dalam QS. al-Baqarah/2: 233, yang berbunyi: 

ضَاعَةَٰٰيُّتِمٰ ٰانَْٰٰارََادَٰٰلِمَنْٰٰكَامِليَْنِٰٰحَوْليَْنِٰٰاوَْلََدهَ نٰ ٰي رْضِعْنَٰٰتٰ وَالْوَالِدٰ  ٰالر  ٰوَعَلىَٰ

وْفِٰبِٰٰوَكِسْوَت ه نٰ ٰرِزْق ه نٰ ٰلَهٰالْمَوْل وْدِٰ ٰالْمَعْر  ٰٰنَفْسٰ ٰت كَل فٰ ٰلََٰٰ سْعَهَاٰالَِ  ٰو  ٰرٰ ت ضَاٰ ٰلََٰٰ

ٰعَنْٰٰفِصَالًَٰٰارََاداَٰفَاِنْٰٰٰلِكَٰذٰ ٰمِثلْٰ ٰالْوَارِثِٰٰوَعَلَىٰبوَِلَدِهٰل هٰمَوْل وْد ٰٰوَلََٰٰبوَِلَدِهَاٰوَالِدةَ ٰ

ٰ مَاٰترََاض  نْه  رٰ ٰمِِّ نَاحَٰٰفَلَٰٰوَتشََاو  ٰفَلَٰٰاوَْلََدكَ مْٰٰاتسَْترَْضِع وْ ٰٰانَْٰٰتُّمْٰارََدْٰٰوَاِنْٰٰعَليَْهِمَاٰج 

نَاحَٰ اٰ ٰسَل مْت مْٰٰاِذاَٰعَليَْك مْٰٰج  وْفِٰٰتيَْت مْٰا ٰٰم  وْاٰاٰللَّٰٰوَات ق واٰبِالْمَعْر  ٰتعَْمَل وْنَٰٰبِمَاٰاٰللَّٰٰانَٰ ٰوَاعْلَم 

  ٰٰبَصِيْرٰ 

Terjemahnya: 

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah 

menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. 

Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang 

ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah 

(menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu 

pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan 

permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. 

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang 

patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan.
8
 

                                                           

8
Kementerian Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, h. 37. 
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Selain itu hak anak terhadap orang tuanya adalah anak mendapat 

pendidikan baik menulis maupun membaca, pendidikan keterampilan, dan 

mendapatkan rezeki yang halal. Selain itu, dalam pasal 45, 46, dan 47 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memuat garis hukum sebagai berikut: 

Pasal 45  

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 
sebaik-baiknya; 

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana 
berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

9
 

Pasal 46  

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang 
baik; 

(2) Jika anak lebih dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, 
orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu 
memerlukan bantuannya.

10
 

Pasal 47  

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum 
pernah langsung kan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya 
selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; 

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam 
dan di luar pengadilan.

11
 

Selain kewajiban tersebut, kewajiban lain yang menjadi tanggung jawab 

orang tua, yaitu hak kebendaan sebagaimana dalam pasal 106 Kompilasi Hukum 

Islam mengungkapkan garis hukum sebagai berikut: 

Pasal 106 KHI 

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya 
yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak 
diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena 

                                                           

9
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & 

Kompilasi Hukum Islam, h. 370. 

10
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & 

Kompilasi Hukum Islam, h. 370. 

11
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & 

Kompilasi Hukum Islam, h. 370. 
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keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan sang anak 
itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi; 

(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena 
kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

12
 

Selain dalam KHI tersebut, pasal 48 Undang-Undang Perkawinan 

menegaskan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau 

menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 

(delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila 

kepentingan anak itu menghendakinya.  

Kalau seorang bayi disusukan oleh orang yang bukan melahirkannya, 

maka perempuan yang menyusui bayi ditanggung oleh ayah bayi itu. Hal tersebut 

diatur dalam pasal 104 KHI. 

Pasal 104 KHI 

(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. 
Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan 
dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada 
ayahnya atau walinya; 

(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan 
penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah 
ibunya.

13
 

Demikian uraian mengenai ketentuan pemeliharaan anak dan batas-

batasnya yang menjadi tanggung jawab orang tua terutama ayah sebagai kepala 

rumah tangga dan pelindung keluarga bagi istri dan anak-anaknya.
14

 

Jika terjadi perpisahan di antara suami istri karena talak atau meninggal 

dunia, maka orang yang paling berhak melakukan ḥaḍānah terhadap anak yang 

masih kecil adalah ibunya, jika belum menikah lagi.
15

 Hal itu berdasarkan sabda 
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13
Republik Indonesia, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam, h. 52. 

14
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 66. 
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(Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 811. 
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Rasulullah was.  yang ditujukan kepada seorang wanita yang mengadu kepada 

beliau mengenai anaknya yang masih kecil diambil darinya : 

16 كِحِيتنَٰ ٰلَمٰ ٰمَاٰبِهِٰٰأحََقُّٰٰتِٰأنَٰ      

Artinya: 

“Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah 

lagi.” 

Jika ibunya tidak ada, maka yang paling berhak mengasuhnya adalah 

nenek dari jalur ibunya, karena neneknya dari jalur ibunya adalah bagaikan ibunya 

sendiri bagi anak tersebut. Jika nenek dari jalur ibunya tidak ada, maka yang 

paling berhak mengasuhnya adalah bibinya dari jalur ibunya, karena bibi dari jalur 

ibunya adalah bagaikan ibunya sendiri bagi anak tersebut.
17

  

Jika bibi dari jalur ibunya tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya ialah 

nenek dari jalur bapaknya. Jika nenek dari jalur bapaknya tidak ada, maka yang 

berhak mengasuhnya ialah saudara perempuan bapaknya. Jika saudara perempuan 

bapaknya tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya ialah bibi dari jalur 

bapaknya. Jika bibi dari jalur bapaknya tidak ada, maka yang berhak 

mengasuhnya ialah anak perempuan dari saudara laki-lakinya. 

Jika semua orang yang telah disebutkan itu tidak ada, maka yang berhak 

mengasuhnya adalah kembali lagi kepada bapaknya, kakeknya, saudaranya, anak 

laki-laki saudaranya, pamannya dari jalur bapaknya, kemudian kerabatnya yang 

paling dekat serta kerabat berikutnya sesuai dengan urutan kekerabatan. 
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Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats Ibn Ishak Ibn Basyir Ibn Syaddad Ibn 'Amru al- 

Azdi al-Sijistani, Sunan Abi Daud, (Bairut: al-Maktabah al-'Asriyah, t.tt), h. 283. 
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h. 812. 
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Di dalam melakukan ḥaḍānah, saudara sekandung dari anak yang diasuh 

harus lebih didahulukan daripada saudara sebapak dan saudara perempuan 

sekandung harus lebih didahulukan daripada saudara perempuan sebapak.
18

 

3. Syarat-syarat Pemegang Ḥaḍānah 

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang 

menjadi rukun dalam hukumnya yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut 

ḥāḍin dan anak yang diasuh atau maḥḍūn. Keduanya harus memenuhi syarat yang 

ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan anak. Dalam masa ikatan 

perkawinan ibu dan bapak secara bersamaan berkewajiban untuk memelihara anak 

hasil dari perkawinannya, akan tetapi jika suami dan istri bercerai dan keduanya 

berpisah maka sebagai kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara anaknya 

sendiri-sendiri.
19

  

Mengingat adanya syarat-syarat bagi pengasuh anak maka hal tersebut 

menjadi kepentingan anak, mengenai syarat secara jelasnya ialah, sebagai 

berikut:
20

 

a. Mukallaf (sudah baligh berakal), karena orang yang belum baligh, orang-orang 

yang kurang akal dan yang mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan si 

anak. Ingatannya tidak layak melakukan ḥaḍānah. Ahmad bin Hanbal 

menambahkan agar yang melakukan ḥaḍānah tidak mengidap penyakit 

menular. 

b. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik 

maḥḍūn (anak yang diasuhnya) dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang 

bisa mengakibatkan tugas ḥaḍānah menjadi terlantar.  
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c. Mempunyai sifat amanah, maka dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan 

anak, karena orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang 

baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas 

ini.  

d. Tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki yang lain, apabila pengasuh 

itu adalah wanita atau ibu kandungnya. 

e. Seseorang yang melakukan ḥaḍānah harus beragama Islam. Karena tugas 

pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama 

anak yang diasuh. Apabila anak diasuh oleh orang yang bukan Islam 

dikhawatirkan anak akan agamanya. Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan 

Islam, tiada hak dan kewenagan wanita kafir atas anak muslim karena akan 

mempengaruhi agam si anak. Menurut Zakariyah al-Anshary, ḥaḍānah ibu 

yang kafir diterima karena hak ḥaḍānah itu memang miliknya. Menurut Abu 

Sa’id al-Istakhiri dalam kitab Raudhatu Thalibin sebagaimana yang dikutip 

oleh Aris Bintania, boleh diserahkan ke orang kafir berdasarkan Riwayat 

Abdul Hamid ibn Salamah. Menurut al-Istakhri, ibu kafir zimmi lebih berhak 

atas anak dari pada bapaknya yang muslim sampai anak berusia 7 tahun, begitu 

juga anak kafir zimmi dalam ḥaḍānah sama seperti anak muslim, ibu lebih 

berhak atasnya. Tetapi jika si anak menyifatkan diri dengan muslim, maka dia 

rebut dari orang kafir zimmi benar ataupun tidak Islamnya.
21

 

f. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa 

besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasiq 

yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya tidak 

dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara yang masih kecil.
22
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Tujuan diisyaratkannya ḥaḍānah adalah untuk menjaga dan melindungi 

kehidupan si anak, fisik, akal dan agamanya. Karena itu hak tersebut gugur dari 

siapa saja yang tidak sanggup mewujudkan tujuan-tujuan dimaksud. Jadi hak 

ḥaḍānah akan gugur dari ibu, jika telah menikah dengan orang selain kerabat dari 

anak kecil yang diasuhnya. 

Hal itu, karena pernikahan ibunya dengan orang yang bukan kerabatnya 

akan menyebabkan ibunya tidak dapat lagi mengasuh anaknya serta tidak dapat 

melindunginya lagi dengan baik.
23

 

4. Masa Ḥaḍānah 

Batas waktu ḥaḍānah adalah, anak laki-laki hingga baligh, sedangkan anak 

perempuan hingga menikah dan telah digauli oleh suaminya. Jika seorang istri 

berpisah dari suaminya, dan ibunya yang mengasuh anaknya atau wanita lainnya, 

maka jangka waktu ḥaḍānahnya bagi pihak wanita adalah hingga usia anak yang 

diasuh mencapai usia 7 (tujuh) tahun, dan setelah itu ha ḥaḍānahnya berpindah ke 

pihak laki-laki, karena pihak laki-laki lebih utama melakukannya setelah usia anak 

kecil yang diḥaḍānahi mencapai usia 7 (tujuh) tahun daripada pihak wanita. 

Jika anak laki-laki yang diḥaḍānahi telah baligh, maka ia disuruh memilih 

apakah akan ikut ibunya atau ikut bapaknya? Siapa pun yang dipilihnya, maka 

dialah yang lebih berhak mengasuhnya. Jika anak tersebut tidak memilih ikut 

siapa pun dari keduanya atau keduanya memperebutkannya, maka dilakukan 

undian untuk menentukan kepada siapakah anak itu harus ikut diantara 

keduanya.
24
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Jika anak yang diḥaḍānah telah berusia 7 (tujuh) tahun dan telah disuruh 

memilih antara ikut ibunya atau bapaknya, jika ia memilih ikut ibunya, hendaklah 

ia berada di rumah ibunya pada malam hari serta di rumah bapaknya pada siang 

hari, sedang jika ia memilih ikut bapaknya, maka ia berada di rumah bapaknya 

pada siang hari dan malam hari, karena keberadaan anak tersebut di rumah 

bapaknya pada siang hari akan lebih terjamin keselamatannya, karena bapak lebih 

mampu membina dan mengajarinya, yang semuanya itu jarang sekali mampu 

untuk dilakukan ibunya. Begitu juga jika anak itu memilih ikut bapaknya, maka ia 

tidak dilarang pergi ke rumah ibunya kapan saja, karena menjalin silaturahim itu 

wajib hukumnya dan berbuat durhaka itu haram hukumnya. 

Anak yang diḥaḍānahkan adalah Amanah karena jika salah seorang dari 

pasangan suami istri itu akan bepergian dan akan pulang lagi ke daerahnya maka 

anak yang diasuh itu diperbolehkan berada di rumah siapa saja di antara keduanya 

yang tidak bepergian jika salah satu dari keduanya hendak bepergian ke daerah 

lain dan berniat tidak kembali lagi ke daerahnya maka kemaslahatan anak tersebut 

harus diperhatikan apakah kemaslahatannya berada di pihak yang tidak bepergian 

atau berada di pihak yang bepergian? Jika kesepakatan mengenai kemaslahatan 

anak tersebut telah tercapai maka anak tersebut berada bersama salah satu dari 

suami istri yang dapat mewujudkan kemaslahatannya karena kemaslahatan anak 

merupakan tujuan utama dari ḥaḍānah yang dikehendaki Allah subhanahu wa 

ta'ala.
25

 

Selain itu, wanita yang mengasuh wajib mengetahui bahwa anak kecil 

yang diasuhnya itu merupakan amanah yang harus dijaga dan dilindungi. Jika ia 

merasa tidak mampu melakukan pemeliharaan dan perlindungan yang memadai 

atau pengasuhan yang sempurna, maka ia wajib menyerahkan amanah itu kepada 
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pihak yang sanggup mengasuh dan melindunginya. Selain itu, tidaklah sepatutnya 

tujuan utama dari mengasuh anak tersebut adalah upah yang diterimanya sehingga 

ia menahan anak tersebut supaya berada dalam asuhannya dengan tujuan agar 

mendapatkan upah. 

Dari uraian di atas, maka diwajibkan atas wali anak yang diasuhkan, 

sebagaimana diwajibkan juga atas para hakim supaya selalu memperhatikan 

kemaslahatan sebuah ḥaḍānah bagi anak yang bersangkutan dalam masalah 

kesehatan fisik, akal, dan agamanya tanpa berpaling kepada hal-hal yang lainnya, 

karena melindungi anak yang bersangkutan merupakan tujuan utama dari ḥaḍānah 

yang dikehendaki oleh pembuat syariat.
26

 

5. Faktor-faktor Penghalang Ḥaḍānah 

Beberapa faktor yang dapat menjadi penghalang seseorang memperoleh 

hak ḥaḍānah diantaranya:  

a. Budak  

Hak pemegang ḥaḍānah gugur apabila orang tersebut berstatus sebagai 

budak karena seorang budak tidak memiliki hak dalam hal perwalian.  

b. Pemegang Ḥaḍānah pergi ke suatu tempat 

Ulama Malikiyah berpendapat jika seorang pemegang hak ḥaḍānah 

bepergian melebihi dari jarak 133 km maka gugurlah hak asuh anaknya kecuali ia 

membawa anak tersebut. Ulama Hanafiyah memberikan argumentasi bahwa hak 

ḥaḍānah dinilai gugur apabila seorang pemegang hak asuh berstatus janda dan 

bepergian jauh sementara seorang ayah dari anak tersebut tidak mampu 

mengasuhnya. Ulama kalangan Syafi’iyah juga memberikan komentar tentang 

perginya seorang ḥaḍinah ke tempat yang membahayakan dengan jarak jauh 

ataupun dekat. Sedangkan kalangan cendekiawan Hanabilah memberikan 
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pendapat bahwa gugurnya hak ḥaḍānah ketika seseorang bepergian ke tempat 

yang jauh dengan menempuh jarak sama dengan jumlah jarak yang diperbolehkan 

dalam mengqashar sholat.  

c. Pemegang Hak Ḥaḍānah Sakit 

Seseorang yang menjadi pemegang hak ḥaḍānah jika memiliki Riwayat 

penyakit yang membahayakan berdasarkan diagnosis maka hak asuh padanya 

menjadi gugur.  

d. Pemegang Hak Ḥaḍānah Fasiq 

Seseorang yang fasiq kurang memiliki kepercayaan dalam mengurus dan 

memelihara anak, dikhawatirkan kemaslahatan anak yang menjadi tujuan dari 

pemeliharaan tidak dapat tercapai. Justru kemungkinan yang terbalik adalah anak 

akan cenderung mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh agama, sehingga banyak 

kekhawatiran yang timbul apabila anak berada dalam pengasuhan orang yang 

dinilai fasiq.  

e. Pemegang Hak Ḥaḍānah Kafir 

Pemberian hak ḥaḍānah kepada orang kafir dilarang jika anak tersebut 

lahir dan tumbuh dalam keadaan beragama Islam. Seseorang yang kafir dinilai 

lebih berbahaya dibanding dengan orang yang fasiq sehingga tingkat 

kekhawatiran lebih tinggi apalagi jika anak tersebut didoktrin untuk berpindah 

agama oleh pengasuhnya.  

f. Pemegang Hak Ḥaḍānah gugur jika sudah menikah lagi  

Apabila seorang ḥaḍinah menikah dengan laki-laki yang bukan merupakan 

mahram dari anak tersebut maka hak ḥaḍānah bagi seorang ḥaḍinah menjadi 

gugur, kecuali apabila pemegang hak tersebut menikah dengan orang yang 

memiliki hubungan mahram dengan anak yang diasuh.
27
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B. Tinjauan tentang Putusan 

1. Pengertian Putusan 

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang 

diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau 

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para Pihak yang 

berkepentingan. Dalam putusan dikenal dua macam putusan, yaitu putusan akhir 

dan putusan bukan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu 

sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.
28

 Putusan akhir ini 

mempunyai beberapa sifat, yaitu: 

a. Putusan deklaratoir adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau 

menyatakan sesuatu hukum. Pada putusan yang bersifat deklaratoir amar atau 

diktum putusan hanya mengandung pernyataan hukum saja tanpa dibarengi 

dengan penghukuman. Seperti putusan tentang sahnya suatu perkawinan yang 

dimintakan pembatalan oleh pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan 

tersebut. Setiap putusan hakim yang menolak gugatan adalah merupakan 

putusan deklaratoir. 

b. Putusan condemnatoir adalah putusan yang mengandung tindakan 

“penghukuman” terhadap diri tergugat untuk melakukan suatu perbuatan. Sifat 

putusan yang demikian hanya terdapat dalam perkara yang berbentuk 

contensius. Contoh putusan yang bersifat condemnatoir ialah menghukum atau 

memerintahkan “penyerahan” suatu barang, menghukum atau memerintahkan 

“pengosongan” sebidang tanah atau rumah. 
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c. Putusan constitutif adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu 

keadaan hukum. Dalam putusan ini suatu keadaan hukum yang telah ada 

ditiadakan atau diciptakan hukum baru. Contoh putusan yang meniadakan 

hukum yang telah ada adalah seperti putusan tentang pembatalan kawin.
29

 

Sedangkan putusan yang bukan putusan akhir lebih dikenal dengan 

putusan sela atau putusan perantara yang berfungsi untuk memperlancar 

pemeriksaan perkara. Putusan sela ada dua macam, yaitu: 

a. Putusan preparatoir yaitu putusan hakim sebagai persiapan mengenai jalannya 

pemeriksaan demi kelancaran dalam mengambil keputusan akhir. Putusan ini 

tidak mempengaruhi bunyi putusan akhir atau pokok perkara. Seperti putusan 

sela untuk menggabungkan dua perkara menjadi satu; putusan untuk 

menetapkan tenggang waktu, di mana pihak-pihak harus mengajukan 

kesimpulan. 

b. Putusan interlucotoir yaitu putusan hakim yang bersifat perintah untuk 

mengadakan pembuktian. Seperti tentang perintah mendengar saksi, 

bersumpah, pemeriksaan setempat dan lain-lain. 
30

 

Selain itu ada dua macam putusan sela lainnya, yaitu: 

a. Putusan insidentil yaitu putusan yang diambil karena adanya insiden atau 

peristiwa yang dapat menghalangi jalannya proses pemeriksaan perkara, 

apabila tidak diselipkan putusan lebih dahulu dan putusan ini belum 

berhubungan dengan pokok perkara. Seperti putusan tentang boleh tidaknya 

seseorang ikut serta dalam suatu perkara baik berbentuk vrijwaring, vogieng, 

maupun tussenkomt. 
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b. Putusan provesionil yaitu putusan yang dijatuhkan karena adanya tuntutan 

provisi, yakni tuntutan dari salah satu pihak yang berperkara agar sebelum 

putusan akhir dijatuhkan diadakan tindakan pendahuluan untuk kepentingan 

salah satu pihak atau orang lain. Seperti putusan pisah tempat tinggal antara 

suami dan istri yang dalam proses perceraian, karena adanya kemungkinan 

bahaya yang ditimbulkan.
31

 

Hukum acara masih mengenal lagi 2 jenis putusan lainnya, yaitu: 

a. Putusan contradiktor adalah putusan yang dijatuhkan Hakim terhadap suatu 

perkara selalu setelah melalui proses pemeriksaan contradiktoir, yaitu suatu 

proses pemeriksaan di mana pihak-pihak hadir sehingga mereka dapat 

melakukan jawab menjawab, replik duplik, mengajukan bukti dan bukti lawan 

serta mengajukan kesimpulan. 

b. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan Hakim terhadap suatu perkara 

setelah melalui proses pemeriksaan verstek, yaitu pemeriksaan perkara yang 

tanpa dihadiri oleh pihak tergugat sejak sidang pertama hingga putusan 

dijatuhkan, setelah tergugat dipanggil dengan sah dan patut.
32

 

Dilihat dari isi putusan yang dikaitkan dengan materi gugatan, putusan ada 

dua, yaitu: 

a. Putusan positif adalah putusan pengadilan yang sudah mengenai isi gugatan 

atau pokok perkara, seperti putusan yang mengabulkan atau menolak gugatan. 

Sebab dalam putusan ini sudah mengenai pokok perkaranya. Terhadap putusan 

ini dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali. 

Tapi tidak dapat diajukan kembali karena akan melanggar asas nebis in idem. 
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b. Putusan negatif adalah putusan pengadilan yang tidak mengenai pokok perkara, 

tapi baru mengenai formalitas gugatan, seperti putusan yang menyatakan tidak 

dapat diterima karena gugatan kabur atau obscur libel dan sebagainya. 

Terhadap putusan ini dapat diajukan kembali kepada pengadilan yang telah 

memutus tidak menerima gugatan tersebut, setelah gugatan yang dinilai Hakim 

tidak memenuhi syarat gugatan tersebut diperbaiki kembali oleh penggugat.
33

 

Selain itu adapula asas-asas yang digunkan dalam putusan, yaitu: 

a. Asas Kepastian Hukum (Rechtmatigheid) adalah kepastian mengenai hak dan 

kewajiban yang boleh atau tidak boleh menurut hukum. Menurut Apeldoorn, 

kepastian hukum memiliki dua segi yaitu 1. dapat ditentukannya 

(bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal kongkrit yaitu pihak-pihak yang 

mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal 

yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara, lebih penting dari itu kepastian 

hukum dalam putusan bahwa putusan hakim dapat diramal terlebih dahulu. 2. 

kepastian hukum juga memilki makna keamanan hukum dan perlindungan bagi 

para pihak atas kesewenangan hakim.  

b. Asas Keadilan Hukum (Gerechtigheit) adalah keadilan tiap-tiap perkara harus 

sesuai dengan timbangannya masing-masing. Keadilan dalam hukum berarti 

keseimbangan antara hak dan kewajiban. Underbold dari asas ini adalah 

equality before the law yang berarti semua orang sama di hadapan hukum.  

c. Asas Kebermanfaatan Hukum (Zwecht Matigheid) adalah suatu asas yang 

mengiringi dua asas lainnya yaitu Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum. 

Kebermanfaatan selalu menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan suatu 

putusan.
34
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2. Teknik Pengambilan Putusan  

Teknik Pengambilan putusan adalah, sebagai berikut: 

a. Teknik Konstatiring  

Yakni mengecek kebenaran fakta-fakta yang dikemukakan oleh para 

pihak. Fakta ialah keadaan atau peristiwa yang pernah terjadi atau perbuatan yang 

dilakukan dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat dinyatakan terbukti 

apabila telah diketahui kapan, di mana dan bagaimana terjadinya berdasarkan alat-

alat bukti yang sah dan menurut cara-cara dalam hukum pembuktian. 

Konstatiring bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu fakta 

yang diajukan oleh pihak-pihak benar-benar terjadi, untuk kemudian dikualifikasi 

agar mendapatkan putusan (konstituiring) yang tepat. Dalam melaksanakan 

konstantiring Hakim berpegang pada prinsip “mempersempit Medan dan 

mempertajam fokus pemeriksaan” artinya luas ruang lingkup pemeriksaan harus 

dibatasi seluas fosita yang diajukan oleh pihak-pihak. Kemudian dari ruang 

lingkup tersebut Hakim mengorek atau menggali fakta-fakta secara lebih teliti.
35

 

Untuk itu Hakim harus memiliki suatu strategi yang tepat, yaitu suatu 

rencana yang cermat mengenai penyelesaian perkara tersebut melalui proses 

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Strategi konstatiring yaitu 

sebagai berikut: 

1) Menyeleksi hal-hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu (prealebele 

kwistis); 

2) Menginventarisasi jawaban dan dalil-dalil gugat; 

3) Menginventarisasi jawaban dan dalil-dalil gugat rekonpensi, kalau ada; 

4) Menyeleksi dalil gugat dan jawaban; 
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5) Menginventarisasi replik dan duplik, dan juga jawaban rekonpensi beserta 

replik dan duplik rekonpensi dalam hal ada rekonpensi; 

6) Membuktikan hal-hal yang masih disengketakan.
36

 

b. Teknik Kualifisir  

Yakni menganalisis fakta-fakta untuk dipilih-pilih mana yang terbukti dan 

mana yang tidak terbukti. Fakta yang terbukti kemudian dipilih-pilih lagi mana 

yang merupakan fakta hukum dan yang bukan merupakan fakta hukum. Fakta 

hukum tersebut kemudian dicari hubungan hukumnya. Kualifisir bertujuan untuk 

menetapkan putusan yang tepat. 

Dalam melakukan kualifier ini, Hakim berpegang teguh pada prinsip 

“mempertajam analisis dan menemukan hukum yang tepat” untuk kasus yang 

bersangkutan. Hukum yang tepat ialah hukum yang mempertimbangkan lima 

aspek kualifikasi secara berimbang, yaitu: 

1) Rasa keadilan; 

2) Kepastian hukum; 

3) Kemanfaatan; 

4) Kepuasan pihak-pihak dan masyarakat; 

5) Dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
37

 

Kualifisir ini dilakukan dengan cara: 

1) Menyeleksi syarat formil perkara; 

2) Merumuskan pokok perkara (tuntutan); 

3) Menentukan sistem hukum, yakni apabila untuk kasus tersebut terdapat 

berbagai sistem hukum maka Hakim harus menentukan sistem hukum yang 

tepat bagi kasus tersebut; 
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4) Menyeleksi fakta-fakta hukum; 

5) Mempertimbangkan fakta-fakta hukum; 

6) Mempertimbangkan alat-alat bukti; 

7) Mempertimbangkan keberatan-keberatan dari pihak-pihak; 

8) Menemukan hukum; 

9) Menerapkan hukum pada fakta-fakta hukum yang terbukti; 

10) Mempertimbangkan fakta-fakta selebihnya, apabila hal itu menjadi dasar 

petitum.
38

 

c. Teknik konstituring  

Yakni menerapkan hukum terhadap kasus yang telah terbukti tersebut 

sebagai hasil dari konstatiring dan kualifisir. Dalam konstituiring ini Hakim 

berpegang pada prinsip “menjatuhkan putusan yang bersifat tuntas dan final”. 

Dalam konstituiring ini Hakim akan: 

1) Menetapkan hukumnya dalam amar putusan; 

2) Mengadili seluruh petitum; 

3) Mengadili tidak lebih dari petitum, kecuali undang-undang menentukan lain 

atau demi tuntas dan finalnya perkara; 

4) Menetapkan biaya perkara.
39

 

Catatan: 

1) Setiap petitum harus ada pertimbangan hukumnya pada waktu 

mengkualifisir perkara; 

2) Pertimbangan hukum didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh melalui 

konstatiring.
40
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3. Fakta yang Harus Digali dalam Memeriksa Sengketa Ḥaḍānah 

Ḥaḍānah dalam pertimbangan hakim merupakan refleksi dari berbagai 

konsep hukum sebagaimana yang telah diuraikan dan fakta hukum yang diperoleh 

di persidangan. Penentuan siapa pemegang ḥaḍānah di antara ayah dan ibunya 

atau keluarga lainnya semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik anak dengan 

mempertimbangkan siapa di antara para calon pemegang ḥaḍānah yang paling 

dominan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan ḥaḍānah anak demi kepentingan 

terbaik bagi anak. 

Allah swt. berfirman dalam QS. an-Nisa/4: 9 yang berbunyi:  

ي ةًٰٰخَلْفِهِمْٰٰمِنْٰٰترََك وْاٰلَوْٰٰال ذِيْنَٰٰوَلْيَخْشَٰ ٰوَلْيَق وْل وْاٰاٰللَّٰٰفَلْيتَ ق واٰعَليَْهِمْٰٰخَاف وْاٰفاًضِعٰ ٰذ رِِّ

ٰسَدِيْداًٰقوَْلًَٰ  

Terjemahnya: 

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 
mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang 
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka 
berbicara dengan tutur kata yang benar.

41
 

Agar Hakim pemeriksa perkara dapat memberi putusan yang benar, tepat, 

dan adil, Hakim harus menggali fakta yang diperlukan sebagai dasar dalam 

memutus perkara. Fakta yang dimaksud antara lain, meliputi: 

a. Fakta Mengenai Kebutuhan Perlindungan Anak 

Yakni fakta mengenai kondisi anak yang mencari objek sengketa yang 

berkaitan dengan usia, keadaan keseharian, dan siapa yang saat ini menguasai 

anak tersebut sehingga diketahui apa yang menjadi kebutuhan anak yang harus 

mendapat perlindungan melalui putusan hakim
42

. Fakta ini antara lain meliputi 

kebutuhan anak untuk: 
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1) Menyusu pada ibu; 

2) Mendapat kasih sayang; 

3) Mendapat perawatan hidup yang berupa makan dan minum; 

4) Mendapat pelayanan untuk perawatan diri, seperti mandi, berpakaian dan 

bermain; 

5) Mendapat figur yang mencari contoh dalam kehidupan; 

6) Mendapat figur yang dapat menjadi panutan dalam pengembangan 

kepribadiannya secara utuh dan serasi; 

7) Ketergantungan biologis kepada Ibu, tidak mengenal bahwa dirinya terpisah 

dengan orang lain; 

8) Membutuhkan hubungan yang memuaskan, Ibu dianggap sebagai pemuas 

dari luar; 

9) Membutuhkan objek tetap, gambaran ibu tetap ada walaupun dia tidak 

hadir; 

10) Membutuhkan pre-odipus, yaitu tahap memeluk, ditandai dengan 

mendominasi objek yang dicintai; 

11) Membutuhkan bimbingan karakter agar anak mulai percaya diri dengan 

dorongan mengenai mengenal orang lain; 

12) Jaminan kelangsungan hidup anak; 

13) Jaminan bimbingan kehidupan beragama sesuai agama anak; 

14) Jaminan pertumbuhan dan perkembangan hidup anak; 

15) Jaminan perawatan hidup anak; 

16) Jaminan pendidikan dan kematangan hidup anak; 

17) Jaminan lingkungan hidup anak yang mendukung tumbuh kembang anak; 

18) Jaminan perawatan kesehatan anak; 
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19) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang 

tuanya yang lain; 

20) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan 

untuk proses tumbuh kembang dari orang tuanya yang lain sesuai dengan 

kemampuan, bahasa dan minaknya; 

21) Memperoleh pembiayaan hidup dari orang tua yang lain 

22) Memperoleh hak-hak anak lainnya seperti anak pada umumnya
43

. 

b. Fakta Mengenai Syarat Pemegang Ḥaḍānah 

Yakni orang tua mana yang memenuhi syarat sebagai calon pemegang 

ḥaḍānah. Fakta ini antara lain, adalah: 

1) Sudah dewasa; 

2) Mampu menjalankan tugas ḥaḍānah; 

3) Amanah; 

4) Jika ibu kandung sebagai pemegang ḥaḍānah, ia tidak menikah dengan pria 

lain; dan 

5) Beragama Islam.
44

 

c. Fakta Mengenai Potensi Orang Tua 

Yakni untuk mengetahui orang tua mana yang lebih memenuhi syarat 

untuk diserahi sebagai pemegang ḥaḍānah atas anak. Fakta ini antara lain, 

meliputi: 

1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; 

2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat 

anak; 
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3) Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama 

dengan baik; 

4) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini; dan 

5) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada 

anak.
45

 

d. Fakta mengenai orang tua mana yang lebih dominan dapat memenuhi 

kebutuhan perlindungan anak bagi anak yang belum mumayyiz; 

e. Fakta mengenai kemampuan ekonomi ayah dari si anak sebagai dasar untuk 

menentukan nilai nominal nafkah anak, atau uang paksa (dwangsom), dan lain-

lain yang diperlukan; 

f. Fakta lain yang secara kastistik diperlukan Hakim demi mewujudkan putusan 

yang berkeadilan dan eksekutabel.
46

 

C. Tinjauan Ḥaḍānah dalam Kompilasi Hukum Islam  

Term Kompilasi diambil dari bahasa Latin compilare, yang kemudian 

berkembang menjadi compilation dalam bahasa Inggris dan compilatie dalam 

bahasa Belanda.
47

 

Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah kegiatan 

pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan 

mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber 

yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku 

                                                           

45
A. Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah, h. 

124. 

46
A. Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah, h. 

124. 

47
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. V; Jakarta: Akademika 

Pressindo, 2007), h. 10. 



45 
 

tertentu, sehingga dengan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan 

dengan mudah.
48

  

Menurut kamus Black (Black’s Law Dictionary), compilation: a literary 

production composed of the works of others and arranged ini methodical manner, 

Kompilasi adalah suatu produk berbentuk tulisan hasil harya orang lain yang 

disusun secara teratur. Dengan demikian kompilasi hukum Islam adalah himpunan 

ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. Dan dengan 

kata lain Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang 

tertulis pasal demi pasal terdiri atas Hukum Perkawinan, Hukum waris, Hukum 

perwakafan. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam ḥaḍānah diistilahkan dengan 

“perlindungan anak” sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 huruf g, bahwa 

perlindungan anak atau ḥaḍānah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan 

mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.
49

 Selanjutnya 

mengenai ḥaḍānah tersebut telah diatur dalam pasal 77 ayat (3), pasal 98, pasal 

105, pasal 149 huruf (d) dan pasal 156, sebagai berikut: 

Pasal 77 ayat (3) KHI menyatakan bahwa: 

“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-
anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun 
kecerdasan dan pendidikan agamanya”.

50
 

Pasal 98 KHI 

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 
tahun, sepanjang anak tersebut tidak tercatat fisik maupun mental atau 
belum pernah langsungkan perkawinan; 

(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 
hukum di dalam dan di luar pengadilan; 
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(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang 
mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya 
tidak mampu.

51
 

Adapun pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban 

perlindungan anak jika terjadi perceraian di antara kedua orangtuanya terdapat 

dalam pasal 105 KHI sebagai berikut: 

Pasal 105 KHI menetapkan bahwa:  

Dalam hal terjadinya perceraian:  

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 
pemeliharaannya; 

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
52

 

Pasal 149 huruf (d) KHI menyatakan bahwa: 

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib 
memberikan biaya ḥaḍānah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 
umur 21 tahun.

53
 

Pasal 156 KHI berbunyi:  

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan ḥaḍānah dari 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 ibu; 
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 
b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 

ḥaḍānah dari ayah atau ibunya. 
c. pabila pemegangan ḥaḍānah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 

jaAsmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan ḥaḍānah telah 
dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan 
Agama dapat memindahkan hak ḥaḍānah kepada kerabat lain yang 
mempunyai hak ḥaḍānah pula. 
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d. Semua biaya ḥaḍānah dan nafkah anak enjadi tanggung jawab ayah 
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 
dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai ḥaḍānah dan nafkah anak, 
Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), 
dan (d). 

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak 
yang tidak turut padanya.

54
 

Pasal-pasal yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana 

dikutip tersebut telah lebih perinci mengatur tentang ḥaḍānah. Dalam pasal-pasal 

tersebut cukup jelas diterangkan bahwa anak merupakan tanggung jawab dari 

kedua orangtua. Kompilasi Hukum Islam juga memberikan batasan-batasan 

ḥaḍānah dan bagaimana pengasuhan dan pendidikan anak apabila terjadi 

perceraian antara suami istri.  

Telah dijelaskan dalam pasal 98 KHI tentang batasan anak yang berada 

dalam pengasuhan orangtuanya yakni hingga anak mencapai umur 21 tahun. 

Dengan kata lain dapat diartikan bahwa batasan usia dewasa seorang anak adalah 

ketika ia berumur 21 tahun. Maka dalam kurun waktu anak mencapai usia tersebut 

segala hal yang berkaitan dengan anak, baik pengasuhannya, perilakunya, dan 

perbuatan hukumnya menjadi tanggung jawab orangtuanya. Kompilasi Hukum 

Islam selain menekankan tanggung jawab orang tua terhadap kebutuhan materil 

anak juga mengakomodasi kebutuhan immateril anak seperti pemenuhan 

kebutuhan rohani dan pendidikan spiritual sebagaimana yang telah dijalaskan 

dalam pasal 77 KHI.
55

 

 Dalam hal terjadi perceraian antara suami istri, terhadap ḥaḍānah anak-

anak mereka , Kompilasi Hukum Islam membatasi usia anak menjadi 2 kategori, 

yaitu sebagai berikut: 
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1. Periode sebelum Mumayyiz 

Kompilasi Hukum Islam membatasi masa sebelum mumayyiz adalah bagi 

anak yang berusia di bawah 12 tahun. Pada masa usia tersebut hak pemegang 

ḥaḍānah anak diberikan kepada ibunya dengan pertimbangan bahwa anak-anak 

yang berada dalam usia tersebut masih sangat bergantung pada sosok figur 

seorang ibu yang memiliki kedekatan emosional yang sangat tinggi. Ibu lebih 

dominan dapat memenuhi kebutuhan perlindungan hidup anak yang belum 

mumayyiz. 

Dalam masa sebelum mumayyiz, perlindungan anak lebih bersifat fisical 

custady, yakni pemeliharaan anak yang bersifat fisik karena anak belum mampu 

merawat dirinya sendiri sehingga sangat membutuhkan orang lain yang memiliki 

hubungan emosional kuat dengan anak untuk merawatnya dengan penuh kasih 

sayang, yakni ibu kandungnya. Jadi perbedaan antara masa mumayyiz dengan 

masa setelah mumayyiz semata-mata hanya berkenaan dengan fisical custady saja. 

Perlindungan anak yang bersifat legal custady, yakni perlindungan anak 

seutuhnya menurut hukum menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya 

meskipun telah bercerai.
56

 

Namun dalam hal terjadi sesuatu keadaan selain karena ibu meninggal, 

hakibu sebagai pemegang ḥaḍānah dapat disimpangi, yakni apabila ibu didapati 

tidak dapat menjadi figur yang baik bagi anak, seperti: apabila ibu berakhlak tidak 

terpuji atau telah memeluk keyakinan selain Islam dan terdapat indikasi bahwa 

iabu berusaha memengaruhi anak untuk berpindah keyakinan atau seorang ibu 

dalam keadaan dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama, sakit uzur, gila atau 

bepergian dalam jangka waktu yang lama. Maka terhadap hal tersebut Pengadilan 
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kembali mengambil perannya dalam menentuka siapa yang berhak menjadi 

pemegang ḥaḍānah anak tersebut.
57

 

 

2. Periode Mumayyiz 

Dalam periode mumayyiz yakni bagi anak yang sekurang-kurangnya telah 

berada pada usia 12 tahun ke atas, maka bagi anak tersebut dapat memilih untuk 

berada dalam ḥaḍānah bapak atau ibunya. Pada usia ini pada umumnya anak 

sudah dapat merawat dirinya sendiri sehingga tidak lagi memerlukan bantuan 

orang lain.  

Meskipun anak berada dalam ḥaḍānah ayah atau ibunya, namun tanggung 

jawab terhadap nafkah anak menurut legal custady menjadi tanggung jawab 

ayahnya hingga anak berusia sekurang-kurangnya 21 tahun. Jika ayah tidak 

melaksanakan tanggung jawab terhadap nafkah tersebut, maka pengadilan dapat 

menetapkan jumlah nafkah untuk perlindungan dan pendidikan anak, baik yang 

memilih ikut maupun memilih tidak ikut bersamanya menurut kadar kemampuan 

di ayah. Jadi pilihan anak untuk ikut ibunya tidak lantas menggugurkan kewajiban 

ayah untuk memenuhi nafkah si anak.
58

 

D. Tinjauan tentang Maqāṣid al-Syari’ah 

1. Pengertian Maqāṣid al-Syari’ah 

Kata pertama, maqāṣid, merupakan jamak dari kata maqṣad, yaitu 

merupakan maṣdar mīmi dari kata qaṣada-yaqṣudu-qaṣdan-maqṣadan. Menurut 

ibn al-Manzhûr (w.711), secara bahasa dapat berarti istiqāmah al-ṭariq, 

(keteguhan pada satu jalan) dan al-i’timād (sesuatu yang menjadi tumpuan), 

misalnya Allah swt. Menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia 
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mengikuti jalan tersebut
59

, sebagaimana terdapat dalam QS. an-Nahl/16: 9 yang 

berbunyi: 

اجَْمَعِيْنَٰٰىك مْٰلهََدٰ ٰءَٰشَاٰ ٰوَلوَْٰٰرٰ ىٰ جَاٰ ٰوَمِنْهَاٰالس بِيْلِٰٰقَصْد ٰٰاٰللِّٰٰوَعَلىَ  

Terjemahnya:  

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada 
(jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia 
memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).

60
 

Di samping itu, kata ini juga bermakna al-‘adl (keadilan) dan al-tawassuṭ 

‘adam al-ifrāṭ wa al-tafrīṭ (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan 

tidak pula terlalu sempit), seperti pernyataan seseorang, “kamu harus berlaku qasd 

(adil) dalam setiap urusanmu, baik dalam berbuat dan berkata-kata”, artinya 

mengambil jalan tengah (al-wasaṭ) dalam dua hal yang berbeda
61

. 

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata al-qaṣd, 

dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada 

jalan itu. Kata al-qaṣd itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu 

perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan 

keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu sedikit, tetapi diharapkan 

mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak 

terlalu longgar mungkin dimaksudkan untuk mengkompromikan teori-teori ulama 

yang kadang-kadang terlalu tekstual dalam melihat nash dan ada juga yang terlalu 

longgar dalam memaknai nash.  
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Dengan demikian, maqāṣid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh 

pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan 

seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran) dan kebenaran yang didapatkan itu 

mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan 

melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya 

dalam kondisi apapun.
62

 

Adapun kata syari’ah secara bahasa maurid al-mā’i alladżī tasyra’u fîhi al-

dawāb (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Kata ini 

juga berarti masyra’ah al-mā’ (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu 

mawrid al-syāribah allatī yasyra’uha al-nās fayasyribuhu minhā wa yastaqūna 

(tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil 

minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air). Selain itu pada tempat 

lain, kata syari’ah ini juga biasa dipakaikan untuk pengertian al-dīn dan al-millah 

(agama), al-ṭarīq (jalan), al-minhāj (metode), dan as-sunnah (kebiasaan).
63

 

Pemakaian kata al-syari’ah dengan pengertian di atas antaranya 

berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. al-Jaatsiyah/45: 18, yang berbunyi: 

نَٰٰشَرِيْعَةٰ ٰىعَلٰ ٰكَٰجَعَلْنٰ ٰث مٰ  ٰلََٰٰال ذِيْنَٰٰءَٰاهَْوَاٰ ٰتتَ بِعْٰٰوَلََٰٰفَات بِعْهَاٰالَْمَْرِٰٰمِِّ

وْنَٰ  يعَْلَم 

Terjemahnya: 

Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat 
(peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah 
engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

64
 

Pemakaian kata al-syari’ah dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata 

air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, 

binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam 
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merupakan sumber kehidupan setiap Muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, 

dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, syariat 

Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam 

kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. 

Dengan demikian, maqāṣid al-syarī’ah secara bahasa artinya adalah upaya 

manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar 

berdasarkan sumber utama ajaran Islam, al-Qur’an dan Hadis Nabi saw. 

Terdapat dua macam maqāṣid al-Syari’ah jika dilihat dari segi tujuan serta 

kehendak yakni maqashid al-syari’ dan maqāṣid al-Mukallaf. Adapun maqāṣid 

al-syāri’ memiliki pengertian mengenai maksud yang sesuai dengan kehendak 

pembuat hukum (Allah; al-Syāri’) dengan ditetapkannya suatu aturan hukum. 

Maksud ini telah memiliki ketentuan empat macam: 

1. Setiap ketentuan hukum yang telah ditetapkan kepada subjek hukum 

(Manusia; Mukallaf) merupakan suatu kemaslahatan bagi mereka baik 

kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, tanpa adanya perbedaan 

pada keduanya. 

2. Setiap ketentuan hukum haruslah dimengerti oleh subjek hukum (Manusia; 

Mukallaf). 

3. Setiap ketentuan hukum yang telah ditetapkan haruslah dilaksanakan oleh 

pelaku hukum (Manusia; Mukallaf) karena ketentuan hukum tersebut 

merupakan suatu kewajiban (Taklīf) bagi manusia. 

4. Setiap hal tersebut tidak lain supaya pelaku hukum (Manusia;Mukallaf) 

berada pada naungan hukum Allah (al-Syāri’) 

Dari keempat macam maqashid al-Syāri’ ini merupakan hal yang saling 

berhubungan dan juga berhubungan kepada Allah selaku pembuat hukum.
65

 Dapat 
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ditarik kesimpulan bahwa Allah swt menetapkan suatu ketentuan hukum hanya 

untuk kemaslahatan bagi manusia sehingga tidaklah mungkin memberikan 

kesulitan atau beban yang diluar kemampuan manusia. Namun, tujuan tersebut 

dapat terlaksana jika manusia memahami ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 

oleh Allah (taklīf bagi manusia) yang mestinya juga diiringi dengan kesediaan 

manusia untuk melaksanakan aturan-aturan tersebut. Dengan demikian, terciptalah 

kehidupan manusia yang selalu dalam naungan hukum Allah yang berusaha untuk 

hidup baik serta menghindari kehidupan yang menuruti hawa nafsu. 

Sedangkan maqāṣid al-Mukallaf memiliki pengertian mengenai maksud 

yang diinginkan oleh pelaku hukum (Manusia; Mukallaf) dalam setiap sektor 

kehidupannya baik yang terkait dengan i’tikad, perbuatan serta perkataan. Dari hal 

tersebut dapat terlihat perbedaan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, 

antara ibadah dan sosial, baik dalam hal kehidupan beragama maupun bernegara, 

semua hal tersebut dapat terlihat apakah sudah sesuai atau masih bertentangan 

dengan maqāṣid al-Syari’ah.
66

 

2. Fungsi Maqāṣid al-Syarī’ah 

Maqāṣid al-syarī’ah memiliki 3 (tiga) fungsi, sebagai berikut: 

a. Sebagai Dasar Tasyri’. Semua syari’ah yang ditetapkan Allah swt. Dan 

Rasulnya bertujuan untuk mewujudkan maslahat pada hamba-Nya serta juga 

menolak mudarat, Baik itu diketahui secara langsung ataupun tidak. Maka 

semua perintah dan larangan dalam al-Qur’an dan Hadis dasarnya adalah 

maqāṣid al-syarī’ah, seperti larangan riba, larangan bai al-inah, larangan 

mengkonsumsi miras dan memperdagangkannya. 

b. Sebagai Alat Bantu Penafsiran Dalil-Dalil. Maslahah dapat membantu 

menafsirkan dan mengambil kesimpulan tentang hikmah yang terkandung dari 
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al-Qur’an dan Sunah, seperti ketika memahami hadis tentang larangan ta’sir. 

Di masa Nabi saw. ta’sir dilarang, namun ketika terjadi perubahan perilaku 

ekonomi masyarakat, Umar Ibn Khattab membolehkan bahkan melakukan 

ta’sir. 

c. Sebagai Dalil dan Sumber Hukum. Maslahah dapat menjadi dalil syar’i ketika 

tidak ada naṣ yang bisa menjadi sumber hukum, seperti semua keputusan 

ijtihad dan fatwa harus menjadikan maqāṣid al-syarī’ah sebagai dasarnya. 
67

 

3. Pokok Kemaslahatan dalam Maqāṣid al-Syarī’ah 

Pokok kemaslahatan dalam maqasid al-syari’ah berdasarkan kepentingan 

dan kebutuhnya, yaitu
68

: 

a. Memelihara Agama (Hifẓ ad-Din) 

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat: 

1) Memelihara agama dalam peringkat ḍaruriyat, yaitu memelihara dan 

melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti 

melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan 

terancamlah eksistensi agama; 

2) Memelihara agama dalam peringkat ḥājiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan 

agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jamak dan salat 

qaṣar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak 

dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan 

hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya; 

3) Memelihara agama dalam peringkat taḥsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk 

agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi 

                                                           
67

Panji Adam, Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi) (t.t.; Sinar Grafika, 

2019), h. 111-112. 

68
Panji Adam, Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi), h. 129-132. 



55 
 

pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat baik di 

dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. 

Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak 

mungkin untuk dilaksanakan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi 

agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, 

bila tidak ada penutup aurat seseorang boleh shalat, jangan sampai 

meninggalkan shalat yang termasuk kelompok-kelompok ḍaruriyat. 

Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap 

(taḥsiniyyat), karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan 

manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori ḥājiyat 

atau ḍaruriyat. Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak 

berarti sesuatu yang termasuk taḥsiniyyat itu dianggap tidak penting, karena 

kelompok ini akan menguatkan kelompok ḥājiyat dan ḍaruriyat.  

b. Memelihara jiwa (Hifẓ an-Nafs)  

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan 

menjadi tingkat tiga peringkat: 

1) Memelihara jiwa dalam peringkat ḍaruriyat, seperti memenuhi kebutuhan 

pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan 

pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa 

manusia; 

2) Memelihara jiwa, dalam peringkat ḥājiyat, seperti diperbolehkannya 

berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau 

kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, 

melainkan hanya mempersulit hidupnya; 

3) Memelihara jiwa dalam peringkat taḥsiniyyat, seperti ditetapkannya tata 

cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan 
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dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, 

ataupun mempersulit kehidupan manusia atau seseorang. 

c. Memelihara Akal (Hifẓ al-‘Aql)  

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan 

menjadi tiga peringkat: 

1) Memelihara akal dalam peringkat ḍaruriyat, seperti diharamkan meminum 

minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat 

terancamnya eksistensi akal; 

2) Memelihara akal dalam peringkat ḥājiyyat, seperti dianjurkannya menuntut 

ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak 

akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan 

mengembangkan ilmu pengetahuan; 

3) Memelihara akal dalam peringkat taḥsiniyyat, seperti menghindarkan diri 

dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. 

d. Memelihara keturunan (Hifẓ al-Nasl) 

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat: 

1) Memelihara keturunan dalam peringkat ḍaruriyat, seperti disyariatkan nikah 

dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi 

keturunan akan terancam; 

2) Memelihara keturunan dalam peringkat ḥājiyyat, seperti ditetapkannya 

ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan 

diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu 

akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar 

mahal misil. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami 
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kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah 

tangganya tidak harmonis; 

3) Memelihara keturunan dalam peningkatan taḥsiniyyat, seperti disyariatkan 

khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka 

melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan 

mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang 

melakukan perkawinan. 

e. Memelihara harta (Hifẓ al-Māl) 

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan 

menjadi tiga peringkat: 

1) Memelihara harta dalam peringkat ḍaruriyyat, seperti syariat tentang cara 

pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang 

tidak sah. Apabila aturan itu tidak dilanggar, maka akan berakibat 

terancamnya eksistensi harta; 

2) Memelihara harta dalam peringkat ḥājiyyat, seperti syariat tentang jual beli 

dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan 

mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang 

memerlukan modal; 

3) Memelihara harta dalam perintah taḥsiniyyat, seperti ketentuan tentang 

menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya 

dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh 

kepada sah atau tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga 

merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama. 

 

 

 



58 
 

 

 

E. Kerangka Pikir 

 

 

 
HAK  

ḤAḌĀNAH 

HAK ḤAḌĀNAH 

KEPADA AYAH 

ANALISIS 

MAQĀṢID SYARĪ’AH 

PUTUSAN 

PENGADILAN AGAMA 

ANALISIS 

KHI 



 

59 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan 

Metodologi terdiri dari 2 kata yakni method artinya kumpulan dari suatu cara 

tertentu dan logical artinya cara perpikir jernih dengan akal sehat. Metodologi dari 

bahas Yunani methodos atau metode dan logike atau logis yang berarti suatu 

disiplin yang berhubungan dengan metode, peraturan kaidah yang diikuti dalam 

ilmu pengetahuan
1
, Jadi metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan 

untuk memperoleh kebenaran penelusuran dengan cara tertentu dalam 

menemukan kebenaran. Dalam penyusunan proposal ini, metode yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Peneliti akan menjelaskan jenis dan lokasi penelitian agar dapat diketahui 

jenis penelitian yang digunakan serta batasan lokasi penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam meneliti adalah Penelitian 

Lapangan (field research). Sugiyono menyatakan pada penelitian kualitatif, 

pengumpulan data dilakukan pada natural setting dan teknik pengumpulan data 

lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi.
2
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Sedangkan yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
3
 

Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang terjun langsung 

di lapangan, ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Reseacrh) kualitatif 

deskriptif dimana penulis akan meneliti tentang Putusan Pengadilan Agama 

Enrekang Nomor: 176/Pdt.G/2021/PA.Ek mengenai hak asuh anak kepada ayah 

perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Maqāṣid Syarī’ah. Penelitian kualitatif 

adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu 

dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata 

berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh 

dari     situasi yang alamiah.
4
 

2. Lokasi Penelitian 

Menurut S. Nasution bahwa ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam 

penelitian antara lain adalah menetapkan lokasi, tempat, pelaku dan aktivitas  

kegiatan.
5
 Mengenai lokasi penelitian yang akan menjadi fokus penelitian adalah 

sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama 

Enrekang. Adapun alasan mengapa Peneliti memilih meneliti di Pengadilan 

Agama Enrekang sebagai lokasi penelitian ini karena dengan pertimbangan bahwa 

penelitian yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya, letaknya 

strategis dan relatif mudah dijangkau, serta memiliki putusan yang telah 

diputuskan. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan beberapa pendekatan sebagai 

bagian yang penting dalam suatu penelitian. Pendekatan yang digunakan Peneliti 

dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:  

1. Pendekatan Yuridis Normatif 

Fenomena yang diangkat akan didekati melalui aspek yuridis normatif 

dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah hukum 

Islam yang digunakan dalam instimbat hukum amar putusan yang dapat 

mengabulkan suatu permohonan tanpa adanya tuntutan dari para pihak. 

2. Pendekatan Normatif Syar’i 

Pendekatan Normatif Syar’i yaitu Pendekatan penelitian yang berdasarkan 

pada hukum Islam dengan melihat apa yang ada dalam teks-teks al-Qur’an dan 

hadits. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengungkap penerapan Maqāṣid 

Syarī’ah dari seorang hakim ketika memutus suatu perkara mengenai putusan hak 

ḥaḍānah kepada Ayah karena Istri murtad dalam perkara Nomor 

176/Pdt.G/2021/PA.Ek di Pengadilan Agama Enrekang; 

C. Sumber Data 

Penelitian dalam proposal ini peneliti akan menggunakan dua jenis data, 

yakni data primer dan data sekunder yang dapat digunakan sebagai alat dalam 

menyelesaikan penelitian. Di bawah ini akan diperinci satu persatu  apa saja yang 

termasuk ke dalam data primer dan data sekunder. 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek peneliti 

sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan 

pertama, atau data yang langsung yang berkaitan dengan objek riset.
6
 Data primer 
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yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Jadi semua keterangan 

untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Dalam hal ini sumber data yang 

penulis gunakan adalah putusan Pengadilan Agama dan data hasil wawancara dari 

beberapa informan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain.
11

 Bukan data 

dari hasil peneliti pertama maka data sekunder ini merupakan data yang dapat 

menjelaskan data primer. Dokumen-dokumen yang dimaksud al-Qur’an, Hadist, 

buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

serta peraturan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Mengenai pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini  

menggunakan beberapa cara. Alasan penggunaan beberapa cara ini sebagai cara 

bagi peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang akurat serta memiliki 

nilai validitas. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Teknik 

observasi lapangan ini digunakan untuk mengamati hal-hal yang terkait dengan 

fokus penelitian baik dari segi tempat penelitian, kesediaan responden, 

penyesuaian kuesioner, dan sebagainya. 

2. Dokumentasi 

Studi dokumen atau bahan pustaka adalah studi dokumen bagi penelitian 

hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer 

Peneliti menggunakan dokumen berupa putusan Pengadilan Agama Enrekang 
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tahun 2021, Selain dokumen beruapa putusan Pengadilan Agama Enrekang 

dengan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek dan hasil wawancara beberapa informan, 

bahan hukum skunder diantaranya dokumen-dokumen tersebut bisa berupa 

tulisan, gambar, mapun karya orang lain yang menumental. penulis juga mencari 

data dengan menggunakan buku-buku, karya ilmiah, maupun makalah-makalah 

dalam menyusun proposal ini dan bahan hukum tersier.
7
 

3. Wawancara 

Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan 

mendapatkan informasi, di samping akan mendapatkan gambaran yang 

menyeluruh, juga akan mendapatkan informasi yang penting.
8
 Wawancara 

merupakan teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua teknik-teknik 

penelitian sosial, dikarenakan bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara 

peneliti dan informan. Pihak Informan ialah Hakim Pengadilan Agama Enrekang 

yang memutus perkara tersebut. Dalam pengambilan data di mana dalam hal ini 

berupa berkas putusan persidangan, penulis mendatangi langsung untuk 

melakukan  observasi ke Pengadilan Agama Enrekang. 

E. Instrumen Penelitian 

Terdapat dua hal utama yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas 

pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi Instrumen penelitian 

adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen kunci dan penelitian disesuaikan 

dengan yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian metode yang digunakan, 

dalam hal ini peneliti menggunakan jenis instrumen sebagai berikut: 
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1. Pedoman Observasi  

Pedoman Observasi adalah alat bantu berupa pedoman pengumpulan data 

yang digunakan pada saat proses penelitian. Dalam melakukan observasi, 

instrumen yang penulis gunakan adalah buku catatan lapangan atau alat tulis.  

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa catatan-catatan pertanyaan 

yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dalam wawancara, instrumen 

pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, handphone yang memiliki 

aplikasi rekaman dan kamera digital. Pedoman wawancara digunakan untuk 

mengarahkan dan mempermudah penulis mengingat pokok-pokok permasalahan 

proses wawancara dilaksanakan. Slip digunakan untuk mencatat hasil wawancara. 

Slip diberikan identifikasi, baik nomor maupun nama informan. Selama 

wawancara berlangsung untuk diabadikan sebagai alat bukti penelitian. 

Penggunaannya dapat menimalisasi kemungkinan kekeliruan penulis dalam 

mencatat dan menganalisis hasil wawancara. 

3. Pedoman Dokumentasi  

Dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan  

langsung, dokumen-dokumen, arsip-arsip, serta foto-foto wawancara dengan 

beberapa hakim di Pengadilan Agama Pinrang mengenai asas ultra petitum 

partium dalam perkara cerai talak. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, tahapan selanjutnya adalah 

tahapan analisis data. Andi Prastowo mengatakan analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 
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seperti yang disarankan oleh data.
9
  Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk 

memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran 

dari suatu hipotesa. Dalam analisis diperlukan imajinasi dan kreatifitas sehingga 

diuji kemampuan peneliti dalam menalar sesuatu. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif 

kualitatif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan mengaitkan antara data 

tersebut dengan permasalahan untuk mencari kesimpulan hubungan antara 

keduanya.
15

 Analisis dilakukan dengan cara menguji teori-teori yang ada dengan 

kenyataan yang terjadi di masyarakat, apakah ada kesesuaian antara teori dan 

kenyataan di masyarakat. 

Analisis dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data (koleksi 

data) melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi, wawancara) dari yang 

bersangkutan kemudian mereduksi data (proses pengubahan rekaman data ke 

dalam pola, fokus, atau pokok permasalahan tertentu), merangkup, memilih hal-hal 

pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting agar tidak terjadi pemborosan 

sebelum verifikasi/kesimpulan penulis dapatkan di tempat penelitian. 

Seluruh data yang diperoleh dari wawancara dan kepustakaan diseleksi 

dan disusun. Setelah itu dilakukan klasifikasi data, yaitu usaha menggolongkan 

data berdasarkan kategori tertentu. Setelah data yang sudah diklasifikasikan 

muncul dari ketentuan sosiologis dan yuridis, kemudian diadakan analisa data 

untuk ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan pedoman sumber-sumber tertulis. 

Dalam hal ini yang dianalisis adalah hak asuh anak jatuh kepada ayah di 

Pengadilan Agama Enrekang pada tahun 2021. 

 

 

                                                           

9
Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 238. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data Peneliti menggunakan triangulasi sebagai 

teknik untuk menguji keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.
10

 

Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang  dikatakan informan satu 

dengan informan lain, maupun membandingkan hasil wawancara dengan 

dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini, pengujian keabsahan data dilakukan 

dengan cara membandingkan berbagai dokumen, observasi, dan mencari 

informasi dari berbagai pihak. 

Pengujian keabsahan data dilakukan karena dikhawatirkan masih adanya 

kesalahan atau kekeliruan yang terlewati oleh Penulis. Dalam triangulasi, bahwa 

tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa 

fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang 

telah ditemukan. 

 

                                                           

10
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XVIII; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2004), h. 330. 
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BAB IV 

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ENREKANG NOMOR 

176/PDT.G/2021/PA.EK TERHADAP HAK ḤAḌĀNAH KEPADA AYAH 

KARENA IBU MURTAD PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM 

DAN MAQĀṢID SYARI’AH 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Enrekang 

1. Sejarah Pengadilan Agama Enrekang  

Wilayah daerah Enrekang merupakan wilayah pegunungan dan hutan yang 

diperintah oleh seorang raja. Dalam rentetan perkembangannya, Islam masuk dan 

berkembang di daerah tersebut memberikan dampak positif bahkan Enrekang 

merupakan daerah yang dikategorikan 100% penduduknya beragama Islam.  

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di luar pulau Jawa dan Madura, pada 

lampiran peraturan tersebut memuat daftar nama-nama Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syari’ah. Namun, berdasarkan Peraturan ini, daerah Enrekang 

belum terdaftar sebagai Pemerintahan.  

Enrekang belum terbentuk, wilayah Enrekang termasuk wilayah yuridiksi 

Pengadilan Agama Pare-pare. Oleh karena itu, kewenangan penyelesaian perkara 

menjadi wewenang penuh Pengadilan Agama Pare-pare. Namun, gerombolan 

DI/TII membuat kekacauan di daerah tersebut, hingga akhirnya masalah yang 

menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pare-pare tidak dapat ditangani dengan 

baik. Perkara-perkara kemudian sebagian besar ditangani oleh petugas syara’ dan 

Qāḍī bahkan kadangkala ditangani oleh gerombolan pemberontak
1
.   

                                                           

1
Pengadilan Agama Enrekang, Situs Resmi Pengadilan Agama Enrekang. 

https://www.pa-enrekang.go.id/ (16 Juni 2023). 

https://www.pa-enrekang.go.id/
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Pemerintah daerah TK. II Enrekang terbentuk pada tanggal 19 Februari 

1960 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (LN Tahun 1959 

Nomor 74) tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi. Maka terbentuklah 

daerah TK. II Enrekang. Namun, Enrekang belum berjalan stabil karena masih 

adanya wilayah yang dikuasai oleh pemberontak. Pada tahun 1964, setelah 

mendapatkan bantuan keamanan dari Bataliyon Siliwangi. Daerah Enrekang telah 

stabil dan berturut-turut berdirilah instansi-instansi pemerintahan termasuk 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah pada tanggal 1 Juni 1967.  

Pengadilan Agama Enrekang adalah Pengadilan Agama dalam lingkup 

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang terbentuk berdasarkan Keputusan 

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1966 tentang Penambahan 

Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Dati II di Daerah Sulawesi 

dan Maluku sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1957.
2
 

Berikut daftar Ketua Pengadilan Agama Enrekang sejak 1967 sampai 

sekarang:  

1. K. Ahmad Djamal, 1967-1979 

2. Drs. A. Syamsu Alam, 1979-1982 

3. Drs. Muh. Rasul Lily, 1982-1991 

4. Drs. H. Ahmad Kadir, 1991-1996 

5. Drs. H.M. Amir Pallawa, 1996-1998 

6. Drs. Rusjdi A. Said, M.H., 1999-2004 

7. Drs. Syarifuddin Syakur, 2004-2009 

8. Drs. AR. Buddin, 2009-2012 

                                                           

2
Pengadilan Agama Enrekang, Situs Resmi Pengadilan Agama Enrekang. 

https://www.pa-enrekang.go.id/ (16 Juni 2023). 

https://www.pa-enrekang.go.id/
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9. Mukrim, S.H., 2012-2015 

10. Drs. Syamsu Rijal Aliyah, S.H., M.H., 2015-2016 

11. Drs. H. Muh. Jazuli, 2016-2017 

12. Slamet, S.Ag., M.H., 2017-2021 

13. Irham Riad, S.H.I., 2021-2021 

14. Abd. Jamil Salam, S.H.I., 2021-Sekarang.
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Enrekang 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Enrekang  

Visi:  

“Terwujudnya Pengadilan Agama Enrekang yang Agung” 

Misi:  

- Menyelenggarakan sistem peradilan yang bersih, bebas korupsi, kolusi 

dan nepotisme serta tidak memihak 

                                                           

3
Pengadilan Agama Enrekang, Situs Resmi Pengadilan Agama Enrekang. 

https://www.pa-enrekang.go.id/ (16 Juni 2023). 

https://www.pa-enrekang.go.id/
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- Melaksanakan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan 

- Memaksimalkan fungsi teknologi informasi sebagai media penunjang 

kerja pelayanan 

- Mengutamakan transparansi dan keterbukaan informasi lembaga kepada 

publik 

- Melaksanakan tata tertib administrasi dan manajemen peradilan yang 

efektif, efisien dan akuntabel.
4
 

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang 

Pengadialan Agama Enrekang terletak di jalan Sultan Hasanuddin No. 

190/450 Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Kode Pos 91711 Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

Kabupaten Enrekang adalah salah satu kabupaten dalam wilayah Propinsi 

Sulawesi Selatan dan merupakan daerah yang berbukit di atas ketinggian berkisar 

100 – 3.400 m di atas permukaan laut dengan puncaknya yang tertinggi adalah 

puncak Gunung Latimojong, sehingga daerah Enrekang dikenal dengan sebutan 

daerah MASSENREMPULU berasal dari bahasa Bugis yang berarti 

“MEMINGGIR GUNUNG/MENYUSURI GUNUNG”. Karena letak geografis 

dan keadaan alamnya sehingga daerah Enrekang mempunyai ciri khas yang dapat 

dilihat dari adat-istiadat, seni budaya dan bahasanya yang serba bervariasi. 

Kabupaten Enrekang yang saat ini berpenduduk lebih kurang 185.000 jiwa 

dan 99 % beragama Islam, sehingga syariat agama Islam sangat mempengaruhi 

sisi kehidupan masyarakat, maka kehadiran Pengadilan Agama di Kabupaten 

Enrekang mendapat tanggapan positif dari masyarakat.
5
 

                                                           

4
Pengadilan Agama Enrekang, Situs Resmi Pengadilan Agama Enrekang. 

https://www.pa-enrekang.go.id/ (16 Juni 2023). 

5
Pengadilan Agama Enrekang, Situs Resmi Pengadilan Agama Enrekang. 

https://www.pa-enrekang.go.id/ (16 Juni 2023). 

https://www.pa-enrekang.go.id/
https://www.pa-enrekang.go.id/
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Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang meliputi 12 (duabelas) 

Kecamatan. 

Tabel 1 

Jumlah Kecamatan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang 

Kecamatan   Kelurahan 

 ENREKANG 
Leoran, Galonta, Juppandang, Lewaja, Ranga, Kaluppini, 
Tobula, Tokkonan, Puserren, Karuen, Cemba, Tungka, Temban, 
Buttu Batu, Tallu Bamba, Tuara, Rossoan, Lembang. 

 CENDANA 
Malalin, Karrang, Taulan, Pundilemo, Cendana, Lebang, 
Pindang. 

 MAIWA 

Patondong Salu, Salo Dua, Boiya, Tuncung, Bangkala, 
Mengkawani, Botto Malangga, Batu Mila, Puncak Harapan, 
Tapong, Pariwang, Kalupang, Palakka, Pasang, Baringin, 
Tanete, Matajang, Lebani, Dilimbuang, Paladang, Ongko, 
Labuku. 

 ANGGERAJA 
Tindallun, Bamba Puang, Tanete, Lakawan, Siambo, Singki, 
Mataran, Pakalobean, Bubun Lamba, Salu Dewata, Mampu, 
Batu Noni, Saruran, Tampo, Mandatte. 

 MALUA 
Tangru, Tallung Tondok, Kolai, Bonto, Malua, Rante Mario, 
Dulang, Buttu Batuan. 

 ALLA 
Mata Allo, Kalosi, Kambiolangi, Buntu Sugi, Sumillan, Pana, 
Bolang, Taulo. 

 MASALLE 
Buntu Sarong, Masalle, Rampunan, Mundan, Tongkonan Basse, 
Batu Kede. 

 BAROKO 
Baroko, Tongko, Benteng Alla, Benteng Alla Utara, Patang 
Loen. 

 BARAKA 
Kadingeh, Jangguara, Banti, Perangian, Parinding, Tomenawa, 
Baraka, Bontongan, Balla, Kendenan, Salukkanan, Tiro Wali, 
Pepandungan, Ds. Bone-Bone, Pandang Batu. 

 BUNTU 
BATU 

Pasui, Ledan, Patok Ullin, Eran Batu, Langda, Lunjen, 
Latimojong, Buntu Mondong. 

 CURIO 
Mekkalak, Buntu Pema, Tallungura, Sanglepongan, Parombean, 
Curio, Pabaloran, Buntu Barana, Sumbang, Buntu Randang, 
Salassa, Mandalan. 

 BUNGIN Tallang Rilau, Bulo, Baruka, Bungin, Sawito, Banua, Wirakarya 

Sumber Data: Pengadilan Agama Enrekang, Tahun 2023. 
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Gambar 1.2 PETA Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang 
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B. Gambaran Kasus Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 

176/Pdt.G/2021/PA.Ek 

1. Posisi Kasus 

Perkara Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek terdaftar pada Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 02 Juni 2021 dengan inisial JM sebagai 

Pemohon dan EE sebagai Termohon. Keduanya merupakan suami isteri yang sah 

yang menikah pada tanggal 10 Maret 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang 

dikeluarkan resmi oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Enrekang pada 

tanggal 11 Maret 2019.  

Dalam masa perkawinan JM dan EE tinggal bersama sebagai suami istri di 

rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Enrekang dan telah dikaruniai 1 (satu) 

orang anak yang berinisial EA, lahir pada tanggal 17 Juli 2019. Pada saat tersebut 

EA masih berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan. Rumah tangga JM dan EE 

pada awalnya rukun dan harmonis hingga pada bulan Mei 2020. Pada bulan Mei 

2020 Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Mamuju dengan 

alasan ingin bersilaturahmi dengan keluarga, namun sejak bulan itu antara 

Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena Termohon sudah tidak 

ada kabar meskipun Pemohon sudah berusaha untuk membujuk Termohon untuk 

kembali.
6
 

Pada bulan Agustus 2020 Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah 

pindah agama (murtad) dan kembali pada agama sebelumnya yakni agama 

Kristen. Selain kembali ke Agamanya, Termohon juga telah menikah lagi dengan 

seorang laki-laki yang berinisial Y pada tanggal 25 Mei 2021 hingga antara 

                                                           

6
Direktori Pusat Mahkamah Agung, Situs Resmi Direktori Pusat Mahkamah Agung. 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.h

tml (17 Juni 2023). 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.html


74 
 

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, 

dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada 

lagi hubungan baik lahir maupun bathin.  

Selama berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih anak yang 

berinisial EA berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon sebagai Ibu 

kandungnya, oleh karena anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan 

Termohon, Pemohon selaku suami dan juga ayah khawatir jika anak diasuh oleh 

Termohon karena Termohon pada saat itu beragama Kristen sehingga anak 

tersebut tidak diasuh dan dididik dalam ajaran Islam. Sehingga Pemohon 

mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon. Selain mengajukan 

cerai, Pemohon juga memohon agar anak Pemohon dan Termohon berada dalam 

pemeliharaan dan Pengasuhan Pemohon.
7
 

2. Proses Persidangan 

Dalam persidangan yang telah ditetapkan Pemohon selalu hadir dalam 

persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun Termohon telah 

dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut 

tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara tersebut diperiksa 

tanpa hadirnya Termohon.  

Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan 

Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar Pemohon dapat 

mempertahankan rumah tangganya. Namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh 

karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka upaya perdamaian 

                                                           

7
Direktori Pusat Mahkamah Agung, Situs Resmi Direktori Pusat Mahkamah Agung. 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.h

tml (17 Juni 2023). 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.html
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melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.
8
  

Dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa 

fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 0012/003/III/2019 yang dikeluarkan oleh 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang tanggal 11 Maret 

2019, Kemudian Ketua Majelis mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan 

ternyata cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis 

memberi paraf, tanggal dan tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1. 

Selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi 

yaitu: 

Saksi 1, berumur 23 tahun, pendidikan S1, Agama Islam, memberikan keterangan 

dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa, Saksi adalah Sepupu dua 

kali Pemohon, saksi menegetahui hubungan antara Pemohon dan 

Termohon adalah suami-isteri; saksi tahu setelah menikah Pemohon dan 

Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang 

tua Pemohon di Kabupaten Enrekang, dan selama dalam perkawinan 

Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang 

bernama EA, tanggal lahir 17 Juli 2019 (umur 1 tahun 11 bulan) dan kini 

tinggal bersama Termohon, setahu saksi Pada awalnya rumah tangga 

Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun pada bulan Mei 

tahun 2020 Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten 

Mamuju dengan alasan bersilaturrahmi dengan keluarga namun setelah 

Termohon pergi tidak ada lagi kabar dari Termohon, dan pada bulan 

Agustus tahun 2020 Termohon pindah Agama (Murtad), serta Termohon 

                                                           

8
Direktori Pusat Mahkamah Agung, Situs Resmi Direktori Pusat Mahkamah Agung. 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.h

tml (17 Juni 2023). 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.html
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menikah lagi dengan laki-laki lain pada tanggal 25 Mei 2021. Sejak itu 

saksi tidak pernah lagi melihat Termohon di rumah orang tua Pemohon di 

Kabupaten Enrekang, saksi tahu sebelum menikah dengan Pemohon, 

Termohon memang beragama Kristen, sehingga Pemohon dan Termohon 

telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih sejak bulan Mei 

2020 sampai sekarang, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah 

kumpul sabagai suami istri, saksi tidak pernah melihat Pemohon menyakiti 

anaknya dan Pemohon tidak suka minum-minuman keras serta tidak 

mengkomsumsi Narkotika dan Pemohon dalam keadaan sehat lahir bathin, 

tidak mengidap penyakit tertentu, Saksi sudah merukunkan Pemohon 

dengan Termohon melalui keluarga, namun tidak berhasil.
9
 

Saksi 2, berumur 23 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan 

keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon, 

hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri 

dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama 

sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Enrekang. 

Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang 

bernama EA, tanggal lahir 17 Juli 2019 (1 tahun 11 bulan) dan kini tinggal 

bersama Termohon, Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei tahun 2020 

Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Mamuju dengan alasan 

bersilaturrahmi dengan keluarga namun setelah Termohon pergi tidak ada 

lagi kabar dari Termohon. Pada bulan Agustus tahun 2020 Termohon 

pindah Agama (Murtad) dan pada tanggal 25 Mei 2021 Termohon 

                                                           

9
Direktori Pusat Mahkamah Agung, Situs Resmi Direktori Pusat Mahkamah Agung. 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.h

tml (17 Juni 2023). 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.html
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menikah lagi dengan laki-laki lain. Sejak kejadian itu saksi tidak pernah 

lagi melihat Termohon di rumah orang tua Pemohon di Enrekang, saksi 

juga tahu bahwa sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon 

beragama Kristen. Pemohon dan Termohon hingga saat telah berpisah 

tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih sejak bulan Mei 2020 sampai 

sekarang dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul 

sabagai suami istri. Saksi tidak pernah melihat Pemohon menyakiti 

anaknya, setahu saksi Pemohon tidak suka minum-minuman keras dan 

tidak mengkomsumsi Narkotika dan Pemohon dalam keadaan sehat lahir 

bathin, tidak mengidap penyakit tertentu dan saksi sudah merukunkan 

Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.
10

 

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, keluarga Pemohon telah 

berupaya mendamaikan dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon. Namun, hal tersebut tidak berhasil. Pemohon telah berketetapan hati 

untuk bercerai dengan Termohon.  

Majelis Hakim menimbang setelah berupaya mendamaikan Pemohon agar 

mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun upaya 

tersebut tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim juga menimbang selama 

persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir 

meskipun telah dipanggil secara resmi. Oleh karena itu, Termohon dianggap 

mengakui dan tidak membantah permohonan dari Pemohon. Upaya perdamaian 

melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir.  

 

                                                           

10
Direktori Pusat Mahkamah Agung, Situs Resmi Direktori Pusat Mahkamah Agung. 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.h

tml (17 Juni 2023). 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.html
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Pertimbangan selanjutnya adalah alasan pokok dari Pemohon untuk 

bercerai adalah bahwa Termohon keluar dari agama Islam dan kembali pada 

agamanya semula (murtad) serta Termohon telah menikah dengan laki-laki lain. 

Sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun. 

Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi apalagi menjalankan 

kewajiban sebagai suami isteri.  

Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan 

mencocokkan keterangan saksi-saksi dengan beberapa keterangan yang telah 

diajukan oleh Pemohon. Setelah menimbang dengan seksama, kemudian Majelis 

Hakim memutuskan perkara tersebut pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 17 Zulqa’dah 1442 Hijriah, Majelis Hakim mengadili 

dengan mengabulkan permohonan pemohon secara verstek, memfasakh 

perkawinan Pemohon dengan Termohon dan menetapkan hak asuh anak 

(ḥaḍānah) yang berinisial EA yang berumur 1 tahun 11 bulan berada dibawah 

ḥaḍānah Pemohon dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya 

perkara.
11

 

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Ḥaḍānah kepada Ayah 

pada Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek 

Majelis Hakim memberikan beberapa pertimbangan tentang hak ḥaḍānah 

kepada ayah berdasarkan Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek, baik 

pertimbangan secara hukum maupun non hukum.  

 

 

                                                           

11
Direktori Pusat Mahkamah Agung, Situs Resmi Direktori Pusat Mahkamah Agung. 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.h

tml (17 Juni 2023).  

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.html
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1. Pertimbangan secara Hukum 

Adapun pertimbangan Majelis Hakim secara hukum dalam putusan Nomor 

176/Pdt.G/2021/PA.Ek adalah sebagai berikut
12

: 

a. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 tentang kewenangan Pengadilan Agama. 

b. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg tentang upaya Majelis Hakim untuk 

mendamaikan para pihak. 

c. Pasal 149 Ayat (1) R.Bg tentang pemeriksaan perkara diputus dengan verstek 

karena pihak lawan tidak pernah hadir dalam persidangan. 

d. Pasal 283 R.Bg tentang tentang Pembuktian yakni barangsiapa yang 

mendalilkan suatu hak maka wajib untuk membuktikan dalil hak itu. 

e. Pasal 285 R.Bg tentang bukti surat berupa akta otentik. 

f. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang bukti perkawinan hanya dapat 

dibuktikan dengan Akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. 

g. Pasal 307 R.Bg tentang kesaksian beberapa orang yang berdiri sendiri 

mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya yang 

digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan. 

h. Pasal 308 R.Bg tentang tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai 

pengetahuan saksi. 

                                                           

12
Direktori Pusat Mahkamah Agung, Situs Resmi Direktori Pusat Mahkamah Agung. 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.h

tml (17 Juni 2023). 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.html
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i. Pasal 309 R.Bg tentang kesesuaian kesaksian antara saksi yang satu dengan 

saksi yang lainnya. 

j. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan 

terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud 

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. 

k. Pendapat Sayyid Sabiq yang berbunyi:  

 لان بالآخر منهما كل علاقة انقطعت الزوجة أو الزوج ارتد إذا

 فسخا، تعتبر الفرقة وهذه بينهما، للفرقة موجبة منهما واحد أي ردة

 ومهر عقد من لابد كان الاسلام، إلى وعاد منهما المرتد تاب فإذا

 13الزوجية الحياة نافاستئ أرادا إذا جديدين،

Artinya:  

Jika seorang suami atau istri murtad, putus hubungan perkawinan 
mereka, karena dengan murtadnya salah satu suami istri itu 
mengharuskan pisah antara keduanya dengan fasakh. Apabila orang 
yang murtad itu bertobat dan masuk islam lagi, maka jika ia hendak 
meneruskan kehidupan rumah tangganya seperti semula, ia harus 
memperbarui akad nikah dan maharnya. 

l. Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Pemeliharaan anak yang 

belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, walaupun 

anak belum 12 tahun, namun untuk kepentingan Agama anak yang harus 

dilindungi lebih diutamakan (hifdz din) sebagaimana dalam angka 1 maqāṣid 

syari’ah. Selain itu, sebagaimana pendapat Syafi’iyah dan Hanabilah 

mensyaratkan wanita pelaksana ḥaḍānah harus Islam, tiada hak dan 

kewenangan wanita kafir atas anak muslim karena akan mempengaruhi agama 

si anak. 

m. Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak menjelaskan kekuasaan orang tua yang dalam mengasuh dan 

menumbuhkembangkan anak harus sesuai dengan agama yang dianutnya, dan 

                                                           

13
Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz 2 (Beirūt: Dār Al-Fikr, 1983 M/1403 H), h. 459. 
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Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan agama anak sebelum ia 

dapat menentukan pilihannya mengikut agama orang tuanya. 

n. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tentang perceraian dapat terjadi 

dengan alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga. 

o. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang biaya perkara dibebankan 

kepada Pemohon.  

2. Pertimbangan Non Hukum 

Adapun pertimbangan Majelis Hakim secara non hukum yang ditemukan 

oleh Penulis dalam putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek adalah sebagai 

berikut
14

: 

1. Pemohon dan Termohon telah terjadi keterikatan batin sebagai suami-isteri, 

adanya peralihan agama yang dilakukan oleh Termohon berdampak pada 

kurangnya keharmonisan rumah tangga dan memicu terjadinya perceraian yang 

diajukan oleh Pemohon.  

2. Agama adalah suatu hal yang sangat prinsipil karena hal tersebut menyangkut 

tentang keyakinan seseorang. Keyakinan tersebut yang akan membawa pada 

pedoman hidup seseorang. Pasangan suami isteri yang memiliki keyakinan 

yang sama akan lebih mudah mengarahkan rumah tangga untuk meraih tujuan 

agung dari suatu perkawinan dibandingkan dengan pasangan yang memiliki 

keyakinan ketuhanan yang berbeda.  

 

                                                           

14
Direktori Pusat Mahkamah Agung, Situs Resmi Direktori Pusat Mahkamah Agung. 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.h

tml (17 Juni 2023). 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebd84cbbb0039c9833303330393234.html
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3. Konsekuensi perpindahan agama dari pihak Termohon menjadikan perkawinan 

mereka menjadi rusak (fasakh).  

4. Majelis mengambil dasar hukum dari pendapat Sayyid Sabiq seorang pakar 

dalam bidang Hukum Islam:  

 ردة لان بالآخر منهما كل علاقة انقطعت الزوجة أو الزوج ارتد إذا

 فإذا فسخا، تعتبر الفرقة وهذه بينهما، للفرقة موجبة منهما واحد أي

 ومهر عقد من لابد كان الاسلام، إلى وعاد منهما المرتد تاب

 15الزوجية الحياة استئناف أرادا إذا جديدين،

Artinya:  

Jika seorang suami atau istri murtad, putus hubungan perkawinan 
mereka, karena dengan murtadnya salah satu suami istri itu 
mengharuskan pisah antara keduanya dengan fasakh. Apabila orang yang 
murtad itu bertobat dan masuk islam lagi, maka jika ia hendak 
meneruskan kehidupan rumah tangganya seperti semula, ia harus 
memperbarui akad nikah dan maharnya. 

5. Orientasi dari perkawinan adalah untuk sebuah kemaslahatan bagi suami 

maupun isteri. Berdasarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis 

Hakim mengemukakan bahwa rumah tangga tersebut tidak lagi membuahkan 

kemaslahatan bahkan Majelis Hakim mengkhawatirkan rumah tangga antara 

Pemohon dan Termohon jika dilanjutkan akan berdampak pada penderitaan 

batin. Oleh karena itu perceraian sebagai alternatif bagi rumah tangga 

Pemohon dan Termohon.  

6. EA yang berusia 1 tahun 11 bulan merupakan anak dari Pemohon dengan 

Termohon, yang berada dalam pemeliharaan Termohon. Ketentuan Pasal 105 

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa “Pemeliharaan anak 

yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Akan 

tetapi, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kepentingan agama dari anak 

                                                           

15
Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz 2 (Beirūt: Dār Al-Fikr, 1983 M/1403 H), h. 459. 
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tersebut yang harus dilindungi dan lebih diutamakan sebagaimana dalam poin 

pertama maqāṣid syari’ah. Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan 

syarat ḥaḍānah berdasarkan pendapat Syafi’iyah dan Hanabilah, wanita yang 

dimaksudkan dalam pemeliharaan tersebut harus beragama Islam. Dengan 

demikian, hak ḥaḍānah bagi wanita yang murtad itu tidak berlaku.  

7. Pemohon saat ini tetap beragama Islam dan Termohon beragama Kristen dan 

Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berperilaku 

menyimpang yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak dalam hal 

melakukan pengasuhan terhadap anak, maka Majelis Hakim menetapkan 

bahwa hak asuh atas anak yang bernama EA, umur 1 tahun, 11 bulan berada di 

tangan Pemohon sebagai Ayah Kandung anak tersebut. 

8. Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan 

Termohon karena permohonan Pemohon telah memiliki cukup alasan 

sehinggan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan memfasakh 

perkawinan Pemohon dengan Termohon. 

Menurut Ummul Mukminin Rusdani bahwa dasar pertimbangan dalam 

memutus perkara tersebut yaitu: 

“Pertimbangan kami dalam perkara tersebut yakni melihat fakta 
persidangan dan fakta hukum, setelah ditemukan fakta-fakta tersebut 
kemudian menentukan dasar hukum berdasarkan fakta tersebut, dasar 
hukum yang kami ambil dalam pertimbangan putusan tersebut yakni 
angka 1 Maqāṣid Syari’ah yang menyatakan bahwa “walaupun anak 
belum 12 tahun, namun untuk kepentingan Agama anak yang harus 
dilindungi lebih diutamakan (hifdz din), selain itu kami juga berpedoman 
pada pendapat Syafi’iyah dan Hanabilah yang mensyaratkan wanita 
pelaksana Ḥaḍānah harus Islam, tiada hak dan kewenangan wanita kafir 
atas anak muslim karena akan mempengaruhi agama si anak, selain dari 
pendapat Syafi’iyah dan Hanabilah kami juga berdasar pada pasal 1 ayat 
(11) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 
yang menjelaskan bahwa “kekuasaan orang tua yang dalam mengasuh 
dan menumbuhkembangkan anak harus sesuai dengan agama yang 
dianutnya”, dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan 
“agama anak sebelum ia dapat menentukan pilihannya mengikut agama 
orang tuanya” dan atas pertimbangan tersebut kami merasa Pemohon 
dapat membimbing anak melihat ketaatan Pemohon dalam beribadah 
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cukup taat dibanding Termohon yang dinilai kurang taat dalam beragama 
mengingat Termohon yang sangat mudah untuk perpindah keyakinan 
setelah menikah dengan lelaki lain”. 

Selain itu, Ummul Mukminin Rusdani menambahkan bahwa: 

“KHI merupakan dasar hukum alternatif dapat dipedomani namun dapat 
pula tidak, karena hakim dalam memutus perkara melihat dari beberapa 
aspek tidak hanya dari aturan hukum yang berlaku karena terdapat 
beberapa asas-asas yang ingin dicapai dalam memutus suatu perkara 
yakni asas keadilan, asas kepastian hukum dan kemanfaatan, jika hanya 
berpatokan pada dasar hukum saja maka asas yang tercapai hanya 
kepastian hukum namun hakim dalam memutus perkara ini juga melihat 
asas keadilan dan kemanfaatan”

16
 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Irham Riad salah satu hakim yang 

memutus perkara tersebut, beliau mengatakan bahwa:  

“aspek agama adalah kemashlahatan terbesar dari kemashlahatan lain. Jika 
disaat bersamaan kontra dengan agama maka mutlak dikesampingkan, 
demikian juga yang harus kita ketahui bahwa hakim memiliki kebebasan 
dalam berijtihad, bahkan dalam hal yg sudah diaturpun, hakim masih 
punya ruang untuk menyimpangi aturan (Contra legem

17
) sepanjang 

bertujuan untuk kemashlahatan yang jauh lebih besar”
18

 

Majelis Hakim menilai selain karena untuk menjaga dan memelihara 

agama anak, juga untuk menjaga dan memelihara keturunan anak. Sebagaimana 

pendapat dari Ummul Mukminin Rusdani mengatakan bahwa: 

“Dalam putusan tersebut kami berpendapat bahwa agama dan keturunan 
adalah hal yang relavan dalam perkara ini karena dengan anak berada di 
bawah pemeliharaan Pemohon maka Pemohon dapat memberi 
pemahaman agama Islam kepada anak sehingga anak dapat tumbuh 
menjadi anak cerdas dan berintelektual dan adapun akan berpengaruh 
kepada keturunan anak kedepannya jika anak dibawah pemeliharaan 
Termohon sebagai ibu yang mana dalam fakta persidangan ibu bukan 
orang yang taat dalam beragama Islam karena telah murtad sehingga ibu 

                                                           

16
Ummul Mukminin Rusdani (28 Tahun) Hakim Pengadilan Agama Enrekang, 

Wawancara, Enrekang, 17 Juli 2023. 

17
Contra legem berasal dari bahasa latin yang berarti menyelisihi undang-undang, kata ini 

dipakai untuk mendeskripsikan putusan pengadilan yang bersifat menyelisihi dan 

mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah. Dalam pengertian 

lain, contra legem didefinisikan sebagai putusan pengadilan yang mengesampingkan peraturan 

perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan 

atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang 

tersebut.tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat. 

18
Irham Riad (44 Tahun) Ketua Pengadilan Agama Maros, Wawancara, Maros, 16 Juli 

2023. 
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tidak dapat membimbing anak dalam hal agama Islam, begitupun anak 
kelak dewasa jika sejak kecil tidak memahami agama Islam akan 
berpengaruh pada keketurunannya kelak sebab anak tidak cakap dalam 
membimbing keturunannya disebabkan pemahaman agama Islam yang 
tidak cukup baik dari ibu”. 

Irham Riad menambahkan bahwa: 

“Dengan memberikan hak pemeliharaan kepada Ayah juga akan menjaga 
keturunannya karena hakim dalam memutus perkara adalah semangat 
syarat berkehendak menjaga kemaslahatan anak adalah untuk 
kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam al-Qur’an juga telah dijelaskan 
bahwa lindungilah dirimu dan keluargamu dari api Neraka.”

19
 

Mengenai kepentingan jiwa anak menurut Ummul Mukminin Rusdani 

bahwa: 

“Agama menjadi faktor terbesar dalam pemenuhan kebutuhan jiwa, 
dengan pemahaman agama maka spiritual anak akan tercukupi, 
begitupun tumbuh kembang akal anak dengan mengenalkan agama Islam 
kepada anak, maka akan tumbuh menjadi anak yang cerdas nan 
berintelektual, terkait dengan tumbuh kembang fisik anak yang 
memerlukan ASI dalam fakta persidangan ibu sudah tidak memberi ASI 
lagi sehingga anak tidak mengkonsumsi ASI lagi, ini juga menjadi 
pertimbangan kami memberikan anak kepada Pemohon.” 

Adapun harapan Ummul Mukmini Rusdani dengan diterapkannya maqāṣid 

syari’ah dalam putusan tersebut yaitu: 

“Kami berharap ketiga asas tersebut telah tercapai, namun jika kami 
melihat putusan tersebut kami merasa ketiga asas tersebut telah tercapai 
karena kami memutus perkara tersebut berdasarkan hukum yang ada, 
dipadukan dengan fakta di persidangan dan ijtihad kami sebagai hakim 
pemeriksa perkara berdasarkan hati nurani kami tidak semata hanya 
tunduk pada hukum yang ada sehingga kami menilai asas keadilan telah 
tercapai, selanjutnya asas kepastian hukum juga telah tercapai karena 
kami memberikan suatu putusan yang jelas terkait status anak 
kedepannya sehingga status anak tidak menjadi perdebatan antara 
Pemohon dan Termohon lagi kedepannya, dan terakhir asas kemanfaatan 
kami menilai bahwa penetapan ḥaḍānah anak jatuh pada ayah akan 
membawa anak ke jalan yang lebih baik sehingga kami merasa asas 
kemanfaatan pun telah tercapai dalam putusan kami ini.”

20
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Irham Riad (44 tahun) Ketua Pengadilan Agama Maros, Wawancara, Maros 17 Juli 

2023. 

20
Ummul Mukminin Rusdani (28 Tahun) Hakim Pengadilan Agama Enrekang, 

Wawancara, Enrekang, 17 Juli 2023. 
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D. Analisis Kompilasi Hukum Islam dan Maqāṣid Syari’ah terhadap Hak 

Ḥaḍānah kepada Ayah karena Ibu Murtad 

1. Analisis Kompilasi Hukum Islam 

Kompilasi Hukum Islam memuat aturan tentang pemeliharaan anak 

(ḥaḍānah) jika terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya. Pasal 105 KHI 

menetapkan hak ḥaḍānah untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 

12 (dua belas) tahun merupakan hak ibunya, kemudian pemeliharaan anak yang 

telah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibu 

sebagai pemegang hak ḥaḍānah. Meskipun hak ḥaḍānah pada ibunya, dalam 

aturan tersebut biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggungan seorang ayah.  

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam juga memberikan ketentuan serupa 

tentang hak ḥaḍānah bagi anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Jika 

ibunya meninggal dunia, maka hak tersebut beralih kepada wanita dalam garis 

lurus ke atas dari ibunya, kemudian urutan ketiga jika wanita garis lurus ibu tidak 

ada, maka yang menjadi pemegang hak ḥaḍānah adalah ayahnya.  

Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek. anak dari pihak Pemohon dan 

Termohon berusia 1 tahun (satu) 11 (sebelas) bulan. Berdasarkan Kompilasi 

Hukum Islam maka hak ḥaḍānah anak tersebut jatuh pada ibunya karena anak 

tersebut belum dikategorikan sebagai orang yang mumayyiz.  

Selain itu, anak pada usia tersebut masih membutuhkan ASI dari seorang 

ibu. ASI dari seorang ibu kepada anak memiliki gizi yang sangat tinggi, 

disamping itu ASI juga dapat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan 

fisik serta jiwa dari seorang anak.
21
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Adhil Fathi Abdullah, Menjadi Ibu Dambaan Umat (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 24 
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Relevan dengan pemberian ASI kepada seorang anak hal tersebut diatur 

dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Tentang Peningkatan 

Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja pada Pasal 1 ayat 2 

bahwa ASI ekslusif pada seorang anak adalah 6 (enam) bulan dan dilanjutkan 

dengan pemberian ASI sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
22

 Maka dari itu anak 

dalam Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek berdasarkan ketentuan tersebut 

adalah anak wajib ASI.  

Dalam perspektif Hukum Islam pemberian ASI dari seorang Ibu kepada 

anak diatur dalam QS. Al-Baqarah/2: 233, yang berbunyi sebagai berikut: 

ضَاعَةَ  يُّتمِ   انَْ  ارََادَ  لِمَنْ  كَامِلَيْنِ  حَوْلَيْنِ  اوَْلَادهَ ن   ي رْضِعْنَ  ت  لِد  وَالْو    ۗ   الر 

وْفِ   وَكِسْوَت ه ن   رِزْق ه ن   لهَ الْمَوْل وْدِ  وَعَلىَ سْعهََا اِلا   نفَْس   ت كَل ف   لَا  باِلْمَعْر   و 

 لِكَ ذ   مِثلْ   الْوَارِثِ  وَعَلىَ بوَِلَدِه ل ه مَوْل وْد   وَلَا  بوَِلَدِهَاۗ   وَالِدةَ   ر  ت ضَا   لَا  ۗ  

مَا ترََاض   عَنْ  فِصَالًا  ارََاداَ فاَِنْ  ۗ   نْه  ر   م ِ ناَحَ  فلََا  وَتشََاو   وَانِْ ۗ   عَلَيْهِمَا ج 

ناَحَ  فلََا  اوَْلَادكَ مْ  اتسَْترَْضِع وْ   انَْ  ارََدْتُّمْ  ا   سَل مْت مْ  اذِاَ عَلَيْك مْ  ج   تيَْت مْ ا   م 

وْفِ   وْ   اٰللَّ  وَات ق وا باِلْمَعْر   بَصِيْر   تعَْمَل وْنَ  بمَِا اٰللَّ  انَ   اوَاعْلمَ 

Terjemahnya:  

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi 
yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung 
makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak 
dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu 
dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat 
menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila 
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan 
dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila 
kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa 
bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. 
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Republik Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Tentang Peningkatan Pemberian 

Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja, h. 3.  
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Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

23
 

Ayat tersebut menjelaskan batasan usia wajib ASI bagi seorang anak 

adalah 2 tahun. Dalam ayat tersebut terdapat kata يرضعن yang secara etimologi 

merupakan bentuk fi’il mudhari’ yang menunjukkan makna sedang atau akan 

berlangsung. Oleh karena itu, dapat dipahami berdasarkan ayat tersebut bahwa 

Allah swt. menginginkan para ibu untuk menyusui anak-anaknya secara 

kontinuitas atau secara berkala, sejak awal kelahiran hingga masa sempurna 

penyusuan yaitu 2 (dua) tahun.  

Putusan tersebut menjelaskan bahwa anak yang akan diasuh adalah anak 

yang berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, maka berdasarkan Kompilasi 

Hukum Islam seyogyanya anak tersebut berada dalam asuhan ibunya. Hal tersebut 

juga relevan dengan Hukum Kesehatan yang berlaku di Indonesia serta sesuai 

dengan prinsip maqāṣid syari’ah yaitu pemeliharaan jiwa (ḥifẓ an-nafs).  

Namun dalam putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek anak yang belum 

mumayyiz yakni anak baru berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan berada dalam 

pemeliharaan Ayahnya bukan kepada Ibunya. Bukan tanpa alasan Hakim 

memutuskan perkara tersebut, karena hakim bebas dalam memutus perkara atau 

kontra legem demi kemaslahatan. Kompilasi Hukum Islam tidak menjadi satu-

satunya dasar hakim dalam memutus perkara. 

2. Analisis Maqāṣid Syari’ah 

Maqāṣid Syari’ah merupakan salah satu metode yang digunakan para 

mujtahid dalam menggali dan menemukan suatu hukum. Orientasi dari Maqāṣid 

Syari’ah adalah untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu muara dari setiap 

penetapan hukum adalah Maqāṣid Syari’ah. Imam Al-Syatibi dalam kitab Al-
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Kementerian Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya: Halim 

Publishing & Distributing, 2013), h. 37. 
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Muwafaqat membagi klasifikasi Maqāṣid Syari’ah berdasarkan tingkat prioritas 

dengan 5 tingkatan yang diilustrasikan sebagai berikut:  

Tabel 2 

Klasifikasi Maqāṣid Syari’ah berdasarkan Tingkat Prioritas 

Pemeliharaan Agama الدين حفظ  
Pemeliharaan Jiwa النفس حفظ  
Pemeliharaan Akal العقل حفظ  

Pemeliharaan Keturunan النسل حفظ  
Pemeliharaan Harta المال حفظ  

Pemeliharaan agama menjadi poin pertama dalam prinsip maqāṣid 

syari’ah karena agama merupakan suatu hal yang sangat esensial. Hirarki tersebut 

tidak dapat dirubah karena tingkatan-tingkatan tersebut memang sesuai dengan 

skala prioritas hidup seorang muslim sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. 

Hammādī al-‘Ubaidī dalam kitab Al-Syāṭibī wa Maqāṣid Syari’ah tentang 

stratifikasi tingkatan dalam maqāṣid syari’ah.   

 ولذالك بعض من اوكد فبعضها ضرورتها من واحدة مرتبة على ليست

النفس حفظ على يقدم الدين حفظ  
Artinya: 

Tingkatan maqāṣid syari’ah tidak berada dalam satu tingkatan, tingkatan 
yang satu lebih kuat dibanding tingkatan lainnya, oleh karena itu 
tingkatan pemeliharaan agama lebih didahulukan daripada tingkatan 
pemeliharaan jiwa.

24
 

Relevan dengan hal tersebut Muhammad Sholeh al-Munjid menulis dalam 

sebuah artikelnya yang berjudul al-Tartīb baina Ḍarūriyyātil Khams wa al-

Muta’āraḍāt pada bagian Ḥifẓ al-Dīn Muqaddam ‘alā Jamī’i al-Ḍaūriyyāt.  

 تعارضت فاذا الضروريات جميع علي يقدم الدين حفظ ان ظح نلا
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Hammādī al-‘Ubaidī, Al-Syāṭibī wa Maqāṣid Syarī’ah (Beirūt: Dār Qutaibah, 1992 
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 الجواب نقدم؟ ايما باالنفس متعلقة مصلحة مع باالدين متعلقة مصلحة

 اجل من و الاعظم المقصود هو طبعا الدين لان الدين مصلحة هو

 وما" تعالى الله قال كما. الدين اقامة لاجل البشرية الخلق الله حلق

 "ليعبدون الا والانس الجن خلقت
Artinya:  

Kami mencermati bahwa pemeliharaan agama diutamakan dari seluruh 
ḍarūriyyātil khams. Jika terjadi pertentangan antara maslahah yang 
berkaitan dengan agama dan maslahah yang berkaitan dengan jiwa maka 
yang mana lebih diutamakan? maka jawabannya adalah maslahah agama 
karna agama adalah tujuan yang mulia, dan sungguh penciptaan manusia 
oleh tuhan adalah untuk menegakkan agama sebagaimana dalam QS. al-
Żāriyāt: 56 “Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali 
hanya beribadah kepadaku”. 

Dalil selanjutnya juga terdapat dalam QS. al-Syūrā/42:13 yang 

mengemukakan tentang seruan Allah swt. kepada manusia untuk selalu 

menegakkan agama. Dengan demikian agama adalah hal yang paling utama dalam 

segala sendi kehidupan. 

نَ  لكَ مْ  شَرَعَ  يْنِ  م ِ ال ذِيْ   ن وْحًا بهِ ىوَصٰ  مَا الد ِ يْناَ وَمَا الَِيْكَ  اوَْحَيْناَ   و   وَص 

وْس   هِيْمَ اِبْر   بهِ وا انَْ  ىوَعِيْس    ىوَم  يْنَ  اقَِيْم  ق وْا وَلَا  الد ِ  عَلىَ كَب رَ  فِيْهِ   تتَفَرَ 

شْرِكِيْنَ   مَنْ  الِيَْهِ  وَيهَْدِيْ   ء  ي شَا   مَنْ  الَِيْهِ  يجَْتبَيِْ   اَللّٰ   الَِيْهِ   تدَْع وْه مْ  مَا الْم 

 يُّنِيْب   
Terjemahnya: 

Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan 
(juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi 
Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan 
Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah 
kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang 
musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. 
Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan 
memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-
Nya).

25
 

Dalam putusan 176/Pdt.G/2021/PA.Ek. pemberian hak ḥaḍānah kepada 

seorang ayah karena pertimbangan pemeliharaan agama sejalan dengan hirarki 
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Kementerian Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, h. 484.  
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dari maqāṣid syari’ah meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam aturan hak 

ḥaḍānah kepada anak yang belum mumayyiz jatuh pada ibunya karena 

pertimbangan pemeliharaan jiwa seorang anak meliputi aturan pemberian ASI dan 

pemeliharaan lainnya, akan tetapi pemberian ASI kepada anak di bawah umur 2 

(dua) tahun bisa digantikan dengan pemberian susu formula untuk menjaga 

kesehatan jiwa anak tersebut begitupun dengan pemeliharaan-pemeliharaan lain 

yang dibutuhkan oleh anak tersebut.  Akan tetapi setelah melakukan wawancara 

dengan hakim yang bersangkutan dengan perkara tersebut penulis sepakat dengan 

pernyataan Irham Riad memberikan pandangan yang berbeda bahwa: 

“Terkait pemberian ASI dalam kaitannya dengan penyelamatan jiwa, 
realitanya, begitu banyak anak tanpa ASI pun mereka tetap tumbuh 
normal. Namun sebaliknya, jika hak asuh diberikan kepada ibu yg 
notabenenya non muslim, maka saya haqqul yaqin, anak tersebut pasti 
tumbuh sebagai non muslim, dan itu berarti tidak satupun maqāṣid 
syari’ah yg terpenuhi”

26
 

Penutupan hak ḥaḍānah kepada seorang ibu juga merupakan salah satu 

bentuk pencegahan kerusakan. Pencegahan kerusakan tersebut sesuai dengan 

salah satu sumber hukum Islam yaitu sadd al-żari’ah. Tidak memberikan hak 

ḥaḍānah kepada isteri yang murtad adalah hal yang tepat untuk menjaga agama 

dari anak tersebut. Penutupan hak ḥaḍānah kepada seorang ibu karena murtad 

sesuai dengan kaidah ushuliyah: 

المصالح جلب على مقدم المفاسد درء  
Artinya: 

“Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada mendatangkan 
kemaslahatan”.

27
 

Anak tersebut dikhawatirkan apabila ia berada dalam asuhan ibunya yang 
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Irham Riad (44 tahun) Ketua Pengadilan Agama Maros, Wawancara, Maros 17 Juli 

2023. 

27
Abdul Hamid Hakim. Mabādi’ Awwaliyah fī Uṣūl al-Fiqh wa al-Qawā’id al-Fiqhiyah 

(Jakarta: Maktabah al-Sa’adiyyah Futrā, t.th), h. 46.  
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murtad maka ia akan mengikuti agama ibunya, dididik dan dibesarkan 

berdasarkan agama pengasuh bahkan bisa jadi ia sukar untuk meninggalkan 

agama yang dianut oleh ibunya. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan Majelis 

Hakim dalam putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek sehingga hak ḥaḍānah 

diserahkan kepada ayah dari anak tersebut. Agama harus diselamatkan dari 

kelahiran seorang anak hingga ia mengerti esensi dari agama itu sendiri.  

Pemberian hak ḥaḍānah kepada ayah yang beragama Islam dengan 

mempertimbangkan pemeliharaan agama secara tidak langsung juga turut 

berkontribusi dalam pemeliharaan keturunan sebagaimana yang diketahui bahwa 

EA merupakan anak yang berjenis kelamin laki-laki yang akan melanjutkan 

estafet kekeluargaan yang beragama Islam.  

Implementasi poin maqāṣid syari’ah selanjutnya adalah pemeliharaan 

akal, penulis sependapat dengan putusan tersebut karena berdasarkan kronologi 

kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, apabila anak tersebut diasuh oleh 

ibunya, maka penulis mengkhawatirkan akan terjadi peralihan agama bagi anak 

tersebut secara dini yang akan berimplikasi pada psikologi anak. Selain itu, 

konsistensi pendirian anak dalam mengambil keputusan dikemudian hari juga 

menjadi kekhawatiran penulis karena jika hal krusial seperti agama saja yang 

merupakan pedoman hidup manusia bisa dibolak-balik sekalipun dalam berbagai 

pertimbangan yang matang, apalagi hal-hal yang lain di masa yang akan datang.  

Pemeliharaan Harta yang juga menjadi bagian dari teori maqāṣid syari’ah 

menurut Imam Al-Syatibi juga memiliki keterkaitan dalam pemberian Hak 

ḥaḍānah kepada ayah yang beragama Islam. Hal tersebut berdampak pada aspek 

warisan yang akan diberikan kepada anak tersebut, garis keturunan dari ayahnya 

yang menjadi patokan dalam pemberian warisan berdasarkan hukum Islam 

menjadi jelas. Berbeda halnya jika anak tersebut diasuh oleh ibunya maka hak 
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waris dari garis ayah anak menjadi terputus. 

Selain itu, dalam fatwa Majelis Ulama Nomor: 5/MUNAS 

VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama memutuskan bahwa Hukum 

waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang 

berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim), dan Pemberian harta antar 

orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan 

hadiah
28

; 

Konsep teori maqāṣid syari’ah menurut Imam Al-Syatibi memuat lima 

pemeliharaan meliputi pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan 

keturunan, pemeliharaan akal dan pemeliharaan harta dalam perkara hak ḥaḍānah 

kepada ayah karena ibu murtad, kelima pemeliharaan tersebut memiliki 

keterkaitan erat dalam pemberian hak ḥaḍānah kepada ayah.  

Mengenai penyelenggaraan perlindungan terhadap agama anak, negara, 

pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial harus 

menjamin setiap anak beribadah menurut agamanya dan sebelum anak dapat 

menentukan pilihannya, disesuaikan dengan agama orang tuanya. Perlindungan 

meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengalaman ajaran agama. Anak dapat 

menentukan agama pilihannya setelah ia berakal dan bertanggung jawab, serta 

memenuhi syarat dan tata cara sesuai ketentuan agama pilihannya dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS. at-

Tahrim/66: 6, yang berbunyi sebagai berikut: 

ق وْد هَا ناَرًا وَاهَْلِيْك مْ  انَْف سَك مْ  اق وْ   مَن وْاا   ال ذِيْنَ  ايَُّهَاي     وَالْحِجَارَة   الن اس   و 
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Fatwa Majelis Ulama, Kewarisan Beda Agama, https://mui.or.id/wp-

content/uploads/files/fatwa/39.-Kewarisan-Beda-Agama.pdf, diakses tanggal 01 September 2023, 

h. 480. 
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  عَلَيْهَا
وْنَ  مَا وَيفَْعلَ وْنَ  امََرَه مْ  مَا   اٰللَّ  يعَْص وْنَ  لا   شِداَد   غِلَاظ   كَة  ى  مَل   ي ؤْمَر      

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka 
kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan 
selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

29
 

Dari Analisis Kompilasi Hukum Islam dan Maqāṣid Syari’ah berdasarkan 

putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek, Penulis berpendapat bahwa dalam 

Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang pemeliharaan anak yang belum 

mumayyiz atau belum beumur 12 tahun yakni berada dalam asuhan ibunya, 

dengan alasan karena anak yang belum berumur 2 (dua) tahun pada dasarnya 

masih membutuhkan ASI dari Ibunya. Selain karena anak membutuhkan ASI dari 

Ibunya juga karena kedekatan secara emosial anak lebih dekat dengan ibunya 

dibandingkan dengan ayahnya, karena pada dasarnya anak yang masih dibawah 

umur 12 (duabelas) tahun masih banyak pengurusan dari ibunya mulai anak 

bangun hingga ia tidur kembali dan seterusnya. 

Adapun mengenai anak belum mumayyiz atau masih berumur 1 (satu) 

tahun 11 (sebelas) bulan sebagaimana yang ditetapkan majelis hakim dalam 

putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek kepada ayah tersebut karena untuk 

menjaga dan memelihara agama anak serta menjaga keturunan dan jiwa anak, 

maka penulis juga sependapat dengan putusan tersebut. Hal tersebut penulis 

sependapat karena selain untuk menjaga kemaslahatan umat Islam juga menjaga 

kemaslahatan anak sebagaimana yang terkandung dalam maqāṣid syari’ah.  

Menurut penulis juga selain untuk menjaga kepentingan maqāṣid syari’ah, 

Penulis juga berpendapat telah tercapainya tujuan hukum itu sendiri yaitu: 
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Kementerian Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, h. 560. 
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1. Asas Kepastian Hukum yakni dengan ditetapkannya anak yang belum 

mumayyiz berada dalam asuhan salah satu orang tuanya yang telah bercerai 

maka anak tersebut tidak dapat diperebutkan lagi dan tidak bingung lagi 

dalam hal pemeliharaan anak dikemudian hari. Apakah anak diasuh oleh 

ibunya ataukah oleh ayahnya. 

2. Asas Keadilan Hukum yakni dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan 

secara adil karena pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut 

untuk hadir menghadap dipersidangan sebanyak dua kali panggilan. Namun 

Termohon juga tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya untuk 

hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah. Selain itu, setalah 

putusan tersebut diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, 

Termohon juga telah disampaikan surat pemberitahuan mengenai isi 

putusan dengan tujuan apa yang ada dalam putusan nantinya dapat diketahui 

oleh Termohon. 

3. Asas Kemanfaatan Hukum yakni dengan ditetapkannya anak kepada 

ayahnya yang beragama Islam, maka akan bermanfaat pada agama anak, 

manfaat pada keturunan Islam dan kelak kepada keturunan anaknya anak 

dan juga bermanfaat pada akal anak, karena apabila anak dipelihara dalam 

lingkungan keluarga Islam maka pola pemikiran dan kebiasaan anak akan 

berpikir secara Islami. 

Selain itu, dalam putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek, penulis juga 

telah melihat tata cara atau tehnik dalam pengambilan keputusannya yaitu: 

1. Tehnik Konstatiring  

Yakni telah dilakukan dengan mengecek kebenaran fakta-fakta yang 

dikemukakan oleh para pihak, seperti hakim telah menginventarisasi pokok dalil 

permohonan Pemohon, yakni ditemukan pokok masalah dalam perkara tersebut 
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yaitu alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa 

Termohon keluar dari Agama Islam yakni kembali ke Agamanya semula (Murtad) 

dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang berinisial Y, 

sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 

sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak 

ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-

istri. Selain permohonan cerai, Pemohon juga meminta agar hak ḥaḍānah anak 

Pemohon dan Termohon berada dalam pengsuhan Pemohon karena Termohon 

telah berpindah ke agamanya sebelumnya (murtad) sehingga Pemohon khawatir 

apabila anak tidak diasuh dan didik dalam ajaran agama Islam. 

2. Tehnik Kualifisir 

Yakni setelah ditemukan pokok masalahnya maka selanjutnya diperiksa 

syarat formil perkara tersebut (baik dalam hal keterangan Pemohon, syarat 

pengajuan bukti surat maupun bukti saksi) dengan menemukan fakta hukum yaitu 

Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernah hidup rukun dan 

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini anak tersebut berada dalam 

asuhan Termohon. Pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

harmonis. Namun pada bulan Mei 2020 Termohon pindah Agama (Murtad) dan 

Termohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang berinisial Y. 

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih 

sejak bulan Mei tahun 2020 sampai diajukan permohonan cerai oleh Pemohon. 

Pemohon dalam keadaan sehat lahir bathin, tidak mengidap penyakit tertentu atau 

kebiasaan buruk tertentu dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak 

pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta Keluarga 

Pemohon telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon telah berketetapan hati untuk 
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bercerai dengan Termohon 

3. Tehnik Konstituring 

Yakni menetapkan hukumnya yaitu setelah ditemukan fakta hukumnya 

selanjutnya ditetapkan hukumnya yang akan dituangkan secara ringkas dalam 

amar putusan dengan mengadili semua petitum Pemohon. Adapun dalam 

menetapkannya hukum dalam putusan tersebut yaitu: a. Menyatakan Termohon 

yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak 

hadir, b. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek, c. Memfasakh 

perkawinan Pemohon dengan Termohon dan d. Menetapkan anak yang bernama 

EA tanggal lahir 17 Juli 2019 umur 1 tahun, 11 bulan berada di bawah ḥaḍānah 

Pemohon, serta e. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya 

perkara. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap Hak Ḥaḍānah kepada Ayah 

karena Istri Murtad perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Maqāṣid Syarī’ah 

dalam putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek di Pengadilan Agama Enrekang 

maka penulis memberi kesimpulan sebagai bentuk jawaban dari rumusan masalah 

dalam penelitian ini. 

1. Gambaran umum Perkara Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek terdaftar pada 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 02 Juni 2021 

dengan inisial JM sebagai Pemohon dan EE sebagai Termohon. Setelah 

melangsungkan perkawinan JM dan EE dikaruniai 1 (satu) orang anak yang 

berinisial EA, berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan. Rumah tangga JM 

dan EE pada awalnya rukun dan harmonis hingga pada bulan Mei 2020. 

Namun pada bulan Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak 

harmonis lagi karena Termohon telah pindah agama (murtad) dan kembali 

pada agama sebelumnya yakni agama Kristen dan Termohon juga telah 

menikah lagi dengan laki-laki yang berinisial Y pada tanggal 25 Mei 2021 

hingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 

1 (satu) tahun lebih. Selama berpisah tempat tinggal anak yang berinisial 

EA berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon. Oleh karena itu, 

Pemohon khawatir jika anak diasuh oleh Termohon yang beragama Kristen, 

anak tersebut tidak diasuh dan dididik dalam ajaran Islam. Sehingga 

Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon dan juga 

memohon agar anak berada dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Pemohon. 

 



99 

 

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak ḥaḍānah kepada ayah 

pada putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek 

karena: 

a. Pada pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak yang menjelaskan bahwa “kekuasaan orang tua yang dalam 

mengasuh dan menumbuhkembangkan anak harus sesuai dengan agama yang 

dianutnya”, dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan 

“agama anak sebelum ia dapat menentukan pilihannya mengikut agama orang 

tuanya”. 

b. Anak tersebut yang masih berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan yang 

berada dalam pemeliharaan Termohon. Majelis Hakim mempertimbangkan 

aspek kepentingan agama dari anak tersebut yang harus dilindungi dan lebih 

diutamakan sebagaimana dalam poin pertama maqāṣid syari’ah. Selain itu, 

Majelis Hakim mempertimbangkan syarat ḥaḍānah berdasarkan pendapat 

syafi’iyah dan hanabilah, wanita yang dimaksudkan dalam pemeliharaan 

tersebut harus beragama Islam. Dengan demikian, hak ḥaḍānah bagi wanita 

yang murtad itu tidak berlaku; 

3. Dalam putusan 176/Pdt.G/2021/PA.Ek pemberian hak ḥaḍānah kepada 

seorang ayah karena pertimbangan pemeliharaan agama sejalan dengan 

hirarki dari maqāṣid syari’ah meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam 

aturan hak ḥaḍānah kepada anak yang belum mumayyiz jatuh pada ibunya 

karena pertimbangan pemeliharaan jiwa seorang anak yang masih dalam 

menyusu. Namun Pemberian hak ḥaḍānah kepada seorang Ayah juga 

merupakan salah satu bentuk pencegahan kerusakan. Kaidah fikih 

menjelaskan bahwa lebih baik menghindari mafsadat daripada menarik 

maslahah, dengan demikian tidak memberikan hak ḥaḍānah kepada isteri 
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yang murtad adalah hal yang tepat untuk menjaga agama yang merupakan 

hal esensial dalam segala sendi kehidupan. Agama harus diselamatkan dari 

kelahiran seorang anak hingga ia mengerti esensi dari agama itu sendiri. 

Selain menjaga agama juga untuk menjaga keturunan sebagaimana dalam 

QS. at-Tahrim/66:6 yang berarti “Wahai orang-orang yang beriman! 

Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Diharapkan para hakim hendaknya memperhatikan segala aspek dalam 

menetapkan suatu putusan khususnya putusan terhadap hak ḥaḍānah atau 

hak asuh anak seyogyanya mempertimbangkan aspek maslahah dari segi 

prioritas kemaslahatan meliputi maslahah yang bersifat ḍarūriyah, ḥājiyah 

dan taḥsiniyah. Selain itu, stratifikasi dari maslahah ḍarūriyah juga harus 

lebih diutamakan agar putusan yang ditetapkan seadil-adilnya dan sesuai 

dengan prinsip dasar ajaran agama Islam. Dan sebaiknya dalam menangani 

perkara sengketa anak maka yang menjadi fokus utama adalah kepentingan 

terbaik bagi anak. 

2. Dalam Kompilasi Hukum Islam sebaiknya diadakan yudisial review 

terhadap pemegang pemeliharaan anak yang menjadi hak Ibunya terdapat 

mengecualian agama yang apabila diketahui dan terbukti bahwa Ibu 

beragama non Muslim; 

3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya 

yang ingin meneliti tema yang serupa dengan menjadikan penelitian ini 

sebagai referensi guna meningkatkan kualitas penelitian terbaru yang 

relevan denga perkembangan zaman. 
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Nama Radiaty, anak ke-4 dari 6 bersaudara yang terlahir 

dari buah kasih seorang Ayah bernama Abd. Kadir dan 

Ibu bernama Hadawiah, Lahir di Tappere pada tanggal 09 

Juli 1994 yang berasal dari Desa Massenreng Pulu 

Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Telah menikah 

dengan seorang  

laki-laki yang bernama Haerul Akram S.T dan telah 

dikaruniai seorang anak yang bernama Faizan Hakrad Lambetje. Jenjang 

pendidikan SD Inpres Negeri 3/77 Masenreng Pulu Kabupaten Bone (2003-2006) 

dan melanjutkan sekolah menengah pertama pada SMP Negeri 3 Sibulue 

Kabupaten Bone (2006-2009), kemudian lanjut lagi pada Sekolah di SMA Negeri 

2 Sinjai Utara Kabupaten Sinjai (2009-2012), dan melanjutkan studi Strata 1 di 

Kampus UIN Alauddin Makassar Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum 

Pidana dan Ketatanegaraan (2012-2016). Alhamdulillah sekarang sudah bekerja di 

Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

 



 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apa dasar pertimbangan Hakim menetapkan hak asuh anak kepada Ayahnya 

padahal anak tersebut belum mumayyiz sedangkan dalam Kompilasi Hukum 

Islam pasal 105 mengatakan anak yang belum mumayyiz ada hak ibunya? 

2. Apakah dalam menetapkan hak asuh anak, Hakim bebas dalam memutus perkara 

padahal telah diatur dalam KHI tentang pemeliharaan anak yang belum 

mumayyiz? 

3. Bagaimana analisis Maqāṣid Syarī’ah yang dimaksud dalam putusan 

176/Pdt.G/2021/PA.Ek tersebut? 

4. Apakah dasar Agama menjadi salah satu alasan pertimbangan hakim dalam 

menetapkan hak asuh anak? 

5. Dalam putusan 176/Pdt.G/2021/PA.Ek jika dengan alasan kepentingan agama 

terus bagaimana dengan kepentingan jiwa dan akal anak (anak masih ASI)? 

6. Berdasar pada putusan tersebut asas apa yang telah dicapai, apakah asas 

kemanfaatan, keadilan atau kepastian? 

7. Bagaimana saran saudara terkait dengan adanya aturan bahwa anak yang belum 

mumayyiz tetap hak ibunya, apakah tetap seperti itu atau harus ada review aturan 

tentang agama anak? 
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3995/Un.06/LP2M/PP.00.9/6/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal tersebut diatas,  mahasiswa/peneliti
dibawah ini:

N a m a : RADIATY
Nomor Pokok : 80100221068
Program Studi : Dirasah Islamiyah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa
     

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis,
dengan judul :

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 23 Juni s/d 23 Juli 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas,  pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

 
Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 23 Juni 2023 

 

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN 

Drs. MUH SALEH, M.Si. 
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002 

Tembusan Yth
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.

" HAK HADHANAH KEPADA AYAH KARENA ISTRI MURTAD PERSPEKTIF KOMPILASI 
HUKUMISLAM DAN MAQASID SYARI’AH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Enrekang 

Nomor176/Pdt.G/2021/PA.Ek) "



 

  Nomor:  20083/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada
Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di
Kab/Kota

2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat

setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat

izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
https://izin-penelitian.sulselprov.go.id

NOMOR REGISTRASI 20230623978044




