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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

ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

ب Ba B Be

ت Ta T Te

ث Tsa ṡ es (dengan titik di atas)

ج Jim J Je

ح Ha ḥ ha (dengan titk di bawah)

خ Kha Kh ka dan ha

د Dal D De

ذ Zal Ż zet (dengan titik di atas)

ر Ra R Er

ز Zai Z Zet

س Sin S Es

ش Syin Sy es dan ye

ص Sad ṣ es (dengan titik di bawah)

ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah)

ط Ta ṭ te (dengan titik di bawah)

ظ Za ẓ zet (dengan titk di bawah)

ع ‘ain ‘ apostrof terbalik

غ Gain G Ge

ف Fa F Ef
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ق Qaf Q Qi

ك Kaf K Ka

ل Lam L El

م Mim M Em

ن Nun N En

و Wau W We

ه Ha H Ha

ء hamzah , Apostrof

ي Ya Y Ye

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

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

(‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti 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

ا fatḥah a A

�ِ
ا

kasrah i I

ا ḍammah u U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda Nama Huruf Latin Nama

ى fatḥah dan yā’ ai a dan i
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و fatḥah dan wau au a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan

Huruf
Nama Huruf dan Tanda Nama

...ى | ...ا fatḥah dan alif atau yā’ a a dan garis di atas

ى kasrah dan yā’ i i dan garis di atas

و ḍammah dan wau u u dan garis di atas

4. Tā’ Marbūṭah

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

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

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun

transliterasinya adalah [h].

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda tasydid ( �ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan

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

ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ى ,(ى maka

ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (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
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seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun 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 transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ) hanya berlaku bagi

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

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’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi

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

utuh.

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

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

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

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

al-Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang,
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tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt = subhanahu wa ta ‘ala

saw = sallallahu ‘alaihi wa sallam

a.s = ‘alaihi al-salam

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

HR = Hadis Riwayat

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

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS. al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imran/3:4
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ABSTRAK

Nama : Ilham Syukur
NIM : 80500221008
Judul : Penetapan Hak Hadhanah Terhadap Anak di Bawah Umur Kepada

Suami di Pengadilan Agama Sungguminasa (Analisis Maqashid
Al- Syariah)

Pokok masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Penetapan Hak
Hadhanah Terhadap Anak di Bawah Umur Kepada Suami di Pengadilan Agama
Sungguminasa (Analisis Maqashid al-Syariah)”. Yang dijabarkan kedalam
beberapa rumusan masalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan
Agama Sungguminasa dalam memutus perkara Nomor:973/Pdt.G/2019/PA.Sgm?,
2) Faktor apa saja yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus
perkara sehingga menjatuhkan hadhanah kepada pihak suami? dan 3) Bagaimana
analisis maqashid syariah terhadap penetapan hadhanah anak dibawah umur
kepada suami?.

Penelitian ini tergolong dalam Jenis penelitian field research (penelitian
lapangan) dengan pendekatan teologis normatif syar’i dan pendekatan yuridis
berdasarkan putusan pengadilan yang mengikat, dengan pelaksaan wawancara di
lapangan bersama hakim yang memutus perkara. Adapun sumber data yang
digunakan adalah sumber data primer yang bersumber dari putusan Pengadilan
Agama Sungguminasa, hasil wawancara dan observasi serta sumber data sekunder
yang bersumber dari tulisan ilmiah, untuk menghasilkan data digunakan metode
pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu kemudian
melakukan teknik analisis data dengan tiga tahapan yakni: reduksi, penyajian,
verifikasi, dan kesimpulan, serta untuk menghasilkan data yang teruji maka
dilakukan uji keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pertimbangan hukum Majelis
Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili Perkara
Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, setidaknya didasarkan pada beberapa hal
diantaranya: a) Terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Suami dan Isteri,
b) Telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan secara berturut-turut
dan c) Gagalnya upaya mediasi baik dari keluarga, mediator Pengadilan Agama
Sungguminasa maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a
quo. 2). Pertimbangan Mejelis Hakim dalam memutus penetapan hak asuh anak
adalah sebagai berikut: 1) Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang
memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm,
mengutamakan kepentingan Anak Pertama (lahir tanggal 4 Nopember 2017), 2)
Mempertimbangkan bahwa Penguggat dalam hal ini Ibu dari seorang Anak
Pertama (lahir tanggal 4 Nopember 2017) telah terbukti tidak mengurus Anak
Pertama (lahir tanggal 4 Nopember 2017) dan 3) Mempertimbangkan bahwa
Penguggat dalam hal ini Ibu dari seorang Anak Pertama (lahir tanggal 4
Nopember 2017) tidak dapat menjadi figur yang baik. 3). Faktor yang menjadi
dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan
mengadili Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, yang telah termuat jelas
dalam pertimbangan hukum Mejelis Hakim pada Perkara Nomor:
973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, adalah: Faktor kepentingan (kemaslahatan)
keberlangsungan hidup anak, Faktor figur Orang Tua dalam mendidik anak dan
Faktor latar belakang kehidupan keluarga anak. Dalam penetapan Putusan di
Pengadilan Agama, Majelis Hakim menjadikan Maqashid Syariah sebagai pijakan
dasar serta tolok ukur dalam memutuskan pemberian hak asuh anak (hadhanah)
kepada seorang Ibu atau seorang Bapak. Dengan maqashid Syariah yang menjadi
pijakan dasar dan tolok ukur yang tujuannya semata-mata untuk memberikan
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kemaslahatan bagi seorang anak serta memastikan terpenuhinya segala hak,
kepentingan dan kebutuhan seorang anak.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Diharapkan kepada penegak hukum
untuk menjungjung tinggi prinsip peradilan yakni kepastian hukum dan keadilan
dalam mengadili dan memutus perkara dengan berdasar pada analisis yuridis,
analisis normatif dan analisis sosiologis, melakukan kajian mendalam terhadap
pemeriksaan perkara utamanya dalam memutus perkara hak asuh anak dengan
memegang tuguh prinsip kepentingan keberlangsungan hidup seorang anak. 2)
Diharapkan kepada Pengadilan Agama untuk memastikan terpenuhinya hak anak
pasca perceraian dan pemutusan hak asuh anak sehingga anak dapat hidup layak
dan terjamin keberlangsungan hidupnya. 3) Diharapkan kepada akademisi dan
praktisi hukum serta pemerhati hak anak untuk terlibat aktif dalam mengkaji isu
terkini terkait dengan pemenuhan hak bagi anak pasca perceraian. Diharapkan
kepada masyarakat terkhusus pasangan Suami dan Istri untuk lebih mementingkan
kepentingan anak dari pada kepentingan pribadi dengan mempertimbangkan
secara matang sebelum memutuskan untuk bercerai.
Kata Kunci : Hadhanah, Anak di Bawah Umur, Suami,Maqashid Syariah.
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ABSTRACT

Name : Ilham Syukur
Student ID : 80500221008
Title : Determination of Hadhanah Rights of Minors to Husbands in

Sungguminasa Religious Courts (Maqashid Al-Syariah
Analysis)

The subject matter of this research is "how to determine the hadanah rights
of minors to their husbands in the Sungguminasa Religious Court (Maqashid Al-
Syariah Analysis)," which is divided into several formulations of the problem: 1)
How is the consideration of the Sungguminasa Religious Court judge in deciding
the case Number: 973/Pdt.G/2019/PA.SGM? 2) What are the factors that
influence the judge's consideration in deciding the case so that it drops the had to
the husband? and 3) What is the analysis of sharia maqashids on the
determination of minors to the husband?

This research is classified in the type of research field research (field
research) with the normative syar'i theological approach and a juridical
approach based on a binding court decision. The data sources used are primary
data sources sourced from the decision of the Sungguminasa Religious Court, the
results of an interview with judges who decide on cases and observations, and the
source of secondary data sourced from relevant scientific papers to produce
accurate data using the method of collecting interview data, observations and
documentation, then carry out data analysis techniques with three stages, namely:
reduction, presentation, verification and conclusions, as well as to produce tested
data, a data validity test is carried out.

The results showed that 1) Legal Considerations for the Sungguminasa
Religious Courts who examined and tried case Number 973/Pdt.G/2019/PA.SGM
is based on several things including a) The occurrence of disputes and quarrels
between husband and wife; b) separated residence for approximately five months
in a row; and c) The failure of mediation efforts from the family, the mediators of
the Sungguminasa Religious Court, and the Panel of Judges who examined and
tried the quo case. 2). The judge's considerations in deciding the determination of
child custody are as follows: a) The Panel of Judges of the Sungguminasa
Religious Court who examine and prosecute case number
973/Pdt.G/2019/PA.SGM, prioritizing the interests of the first child (born on 4
November 2017), b) Consider that in this case, the mother of a first child (born on
November 4, 2017) has been proven not to take care of the first child (born on
November 4, 2017), and c) Consider that in this case, the mother of a first child
(born on November 4, 2017) cannot be a good figure. 3. Factors that are the basis
for the Panel of Judges of the Sungguminasa Religious Court, who examined and
tried the case Number 973/Pdt.G/2019/PA.SGM, which has been contained in the
legal consideration of the judges in case number 973/Pdt.G/2019/PA.SGM are
Factors of interest (benefit) of the survival of children, the figure of parents in
educating children, and background factors of children's family life. In
determining the decision in the Religious Court, the Panel of Judges made the
Sharia Maqashid a basic foothold and benchmarks in deciding the giving of child
custody (hadhanah) to a mother or a father. Sharia maqashid is the basis and
benchmarks whose purpose is solely to provide benefits for a child and ensure the
fulfillment of all the rights, interests, and needs of a child.

The implications of this study are: 1) It is expected that law enforcement
upholds the principle of justice, including legal certainty and justice in
prosecuting and deciding on cases based on juridical analysis, normative
analysis, and sociological analysis, conducting in-depth studies of the main case
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examination in deciding the case of rights Foster children by holding the principle
of interest in the survival of a child. 2) It is expected that the Religious Courts
ensure the fulfillment of the child's rights after divorce and termination of child
custody so that children can live adequately and guarantee their survival. 3) It is
expected that academics, legal practitioners, and observers of the rights of
children be actively involved in examining the latest issues related to the rights
compliance of children after divorce. 4) It is expected that the community,
especially the husband and wife, prioritize the interests of children over personal
interests by considering carefully before deciding to divorce.
Keywords: Hadhanah; Minors; Husband; Sharia Maqashid.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi seseorang karena sebagai

makhluk sosial seseorang tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya.

Secara alamiah seseorang dilahirkan sendiri namun pada akhirnya akan mencari

pasangan untuk hidup bersama dengan melalui perkawinan. Pada ranah

perkawinan, diperlukan norma dan peraturan hukum untuk mengaturnya.

Penerapan norma hukum yang berkaitan dengan perkawinan sangat diperlukan

untuk mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap anggota keluarga untuk

membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Setiap pasangan suami istri pasti memiliki keinginan untuk mempunyai

keturunan yang tentunya merupakan perintah Allah swt. Harapan besar bagi orang

tua agar kelak anak cucunya menjadi insan yang berguna dan membanggakan

agama, bangsa dan Negara. Begitu juga diharapkan dapat mengangakat derajat,

harkat dan martabat orang tuanya. Namun fakta yang terjadi dalam kehidupan,

hanya sedikit orang yang memperjuangkan pernikahannya dengan susah payah

hingga pada akhirnya perkawinan tersebut gagal dan dinyatakan berakhir.

Pernikahan yang di bangun atas dasar cinta dan kasih sayang dapat rusak

seiring waktu karena ketidakcocokan antara suami dan istri. Putusnya perkawinan

karena perceraian dapat dilakukan atas kehendak suami atau istri atau kedua-

duanya karena banyak faktor seperti: Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami

atau istri, tidak saling menghormati dan tidak peduli satu sama lain. Rahasia

lainnya.1

1Muhammad Syarifuddin, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 6.
1
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Walaupun perceraian adalah urusan pribadi karena kehendak salah satu

pihak yang semestinya tidak diperlukan campur tangan pihak ketiga (dalam hal ini

pemerintah).2

Legalitas perceraian tidak tercapai sampai pasangan mengajukan cerai di

pengadilan. Warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mengajukan

gugatan cerai di pengadilan agama, sedangkan warga negara Indonesia yang non

muslim dapat mengajukan gugatan cerai di pengadilan negeri. Walaupun hukum

Islam pada prinsipnya tidak mensyaratkan perceraian di pengadilan, terutama

karena ketentuan ini lebih menguntungkan kedua belah pihak, dan warga negara

Indonesia yang beragama Islam terpaksa mengikuti ketentuan ini. Selain itu,

menurut asas hukum positif Indonesia bahwa peraturan itu berlaku bagi semua

warga negara kecuali ditentukan lain dalam peraturan itu. Namun, UU Perkawinan

tidak menyebutkan ketentuan lain tentang perceraian.

Salah satu akibat dari melangsungkan perkawinan adalah terjadinya

perselisihan pendapat antara suami istri mengenai hak asuh anak. Ikatan antara

suami dan istri dapat diputuskan dengan perceraian, tetapi ikatan anak dengan ibu

dan ayah kandung tidak pernah putus sebelum usia 12 tahun. Setiap orang tua yang

bercerai pasti ingin hak asuh anak jatuh kepadanya.

Adanya keinginan yang berbeda dan ada berbagai masalah hukum dalam

pengasuhan anak. Isu-isu tersebut antara lain siapa yang harus mengasuh anak-anak

mereka? Hak apa yang harus diberikan orang tua kepada anaknya? Hakim harus

mendengar dan memutuskan semua aspek tuntutan para pihak, termasuk tuntutan

hak asuh.3

2Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia (Palembang: PT.
Rambang Palembang, 2006), h.110-111.

3Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di LingkunganPeradilan Agama (Cet. I;
Jakarta: Kencana, 2012) h. 424.
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Pada ranah hak asuh anak, jenis pengasuh sangat berpengaruh terhadap

tumbuh kembang anak karena anak mengikuti teladan dari pengasuh terdekatnya

yang setiap hari mendampinginya. Orang tua mereka juga dapat membentuk

kepribadian anak, baik melalui cinta maupun melalui kekerasan. Anak yang

mendapat perhatian lebih dari orang tua yang peduli tentu memiliki kepribadian

yang berbeda dengan anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang.

Hakim dapat mempertimbangkan masalah ini saat memutuskan hak asuh

ganda antara ibu dan ayah. Ibu memiliki kelembutan yang lebih sehingga dapat

memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih kepada anak-anaknya terutama

yang masih di bawah umur, karena ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya

(Madrasahun Al-Ummu), dan ibu juga memiliki kualitas yang lebih pintar, lebih

sabar dan lebih sayang kepada anak-anaknya. Namun kenyataannya, dalam

beberapa kasus perceraian tidak jarang sang ayah menerima hak asuh atas anak-

anak di bawah umur. Beberapa putusan pengadilan yang memberikan hak asuh

(hadhanah) anak di bawah umur kepada bapaknya daripada ibunya.

Pengadilan Agama adalah pengadilan yang secara khusus menangani

masalah perdata umat Islam. Hal-hal yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan

agama antara lain perkawinan, waris, wasiat, beasiswa, infak, zakat, infak, sedekah,

dan ekonomi syariah. Salah satu perkara perkawinan di Pengadilan Agama

Sungguminasa adalah hadhanah. Pada pengambilan keputusan, seorang Hakim

dianggap baik apabila putusan tersebut memberikan rasa keadilan kepada para

pihak. Para pihak yang membawa perkaranya ke Pengadilan Agama berharap

Hakim profesional yang berintegritas moral tinggi sehingga dapat mengambil

putusan yang tidak hanya menyangkut kepastian hukum tetapi juga keadilan hukum

dan keadilan sosial. Hal tersebut penting karena keadilan merupakan tujuan utama



4

yang dicapai oleh prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan.4

Keberadaan pengadilan agama sebagai pengadilan khusus bagi warga

negara muslim multinasional tidak dapat dihindarkan karena berbagai persoalan

terkait pembelaan hukum bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama atau

pembelaan hukum atas nama agama (untuk umat Islam) karena masyarakat

Indonesia yang majemuk secara etnik, agama, dan budaya, korelasi yang teratur

antara partai-partai non-agama tidak dapat dihindari, terutama di bidang hukum

keluarga. (UU No. 14 Tahun 1970 tentang peraturan-peraturan pokok peradilan,

pasal 10 ayat 10). Apa yang dikatakan Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 terkait

perubahan UU No 3 Tahun 2006 mengubah UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama. Kajian ini berfokus pada bidang perkawinan khususnya tunjangan anak,

dimana Hakim sering memberikan hak asuh anak kepada ayah dengan nota hak

asuh ibu berdasarkan Keputusan Presiden No. 01 Tahun 1991 Rumusan Hukum

Islam.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memiliki aturan yang

jelas dan tegas yang menempatkan penguasaan anak di bawah umur di tangan ibu

atau bapaknya setelah perceraian. Aturan yang mengatur hal tersebut hanya

tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan. Inpres No. 1

Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompendium Hukum Islam. Dengan

pemikiran tersebut, penulis dapat mengkaji dan menganalisis secara hukum tentang

penguasaan anak di bawah umur (hadhanah) pasca perceraian bagi ayah atau

suami.

Hal mendasar yang menjadi perhatian tentang pernikahan adalah

kesinambungan. Keabadian tidak akan pernah ada dan berumur panjang kecuali

4Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang
Pastidan Keberadilan (Yogyakarta: UII Pers, 2009) h. 6.
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kedua pasangan terus bekerja sama, saling menenangkan, saling mencintai dan

saling mencintai. Akan tetapi, ada keadaan yang mengharuskan pembubaran

perkawinan, yang artinya jika perkawinan dilanjutkan maka akan terjadi kerugian.

Islam menghalalkan dan membolehkan putusnya perkawinan, yang

merupakan langkah terakhir dalam perjuangan melanjutkan rumah tangga.

Putusnya perkawinan dalam tatanan ini merupakan jalan keluar dari permasalahan.

Namun akibat dari perceraian tersebut timbul berbagai permasalahan, baik dari

pembagian harta bersama hingga hak asuh anak, pada masyarakat mainstream hak

asuh anak seringkali menjadi bahan sengketa pasca perceraian karena ayah dan ibu

sama-sama merasa memiliki hak. menjadi orang tua Sehingga hal ini menjadi

pembahasan yang tetap membutuhkan solusi konkrit untuk melindungi dan

mewujudkan permasalahan atau kepentingan anak.

Berdasarkan hukum Indonesia, untuk mendapatkan hak asuh anak, ibu atau

bapak harus melalui proses pengadilan untuk menjaga kepastian hukum. Dalam hal

ini, dalam hal perselisihan, pengadilan memberikan keputusan tentang putusnya

perkawinan karena perceraian menurut Undang-Undang No. 1974; pasal 41 yaitu:

1. Baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik

anaknya semata-mata demi kebaikan anak, jika terjadi perselisihan tentang

kedudukan anak, pengadilan yang memutuskan;

2. Ayah menanggung semua biaya pengasuhan dan pendidikan anak. Jika sang

ayah ternyata tidak mampu memenuhi kewajiban ini, pengadilan dapat

memutuskan bahwa ia akan menanggung biayanya.

3. Pengadilan dapat memerintahkan mantan pasangan untuk membayar

tunjangan anak dan/atau membebankan kewajiban pada mantan pasangan.

(UU RI No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Ulama fikih menyebut pendidikan anak dengan istilah hadhanah. Mereka
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mengartikan pengasuhan anak (al-Hadanah) sebagai upaya untuk merawat anak

laki-laki atau perempuan kecil atau anak-anak dengan masalah kesehatan mental

yang tidak dapat membedakan antara hal-hal dan tidak dapat hidup mandiri untuk

mengembangkan kemampuan mereka dan di atas segalanya untuk melindungi

mereka dari apa yang menyakiti dan merugikan mereka, mereka dan meningkatkan

kemampuan fisik, mental dan spiritual mereka untuk memikul beban hidup dan

memenuhi tanggung jawab mereka.5

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Allah 'Azza wa Jalla

memberikan hak kepada ibu untuk mendidik/mendidik pada tahap awal kehidupan

seorang anak karena ibu lebih lembut dan lebih mengasuh serta lebih

memperhatikan tahap ini dibandingkan laki-laki (ayah).

Berdasarkan sistem hukum Islam, setelah perceraian kedua orang tua, dapat

disimpulkan bahwa ibu memiliki hak untuk mengasuh anak, akan tetapi dalam

situasi yang berbeda hak tersebut harus dilindungi untuk memperkuat hak anak

tanggungan mereka.

Apabila dapat menggabungkan hak-hak tersebut dengan memiliki seorang

ibu. Jika tidak, maka hak anak harus didahulukan di atas hak ibu dan ayah sekaligus.

Para peneliti setuju bahwa dalam hal pengasuhan anak, fokus utamanya adalah pada

manfaat pengasuhan anak, meskipun tidak berbahaya. Jika ada cacat pada salah satu

orang tua, tidak diragukan lagi yang lain lebih penting. Syari'at tidak berusaha

mendahulukan yang lain hanya karena kekeluargaan. Namun syariat

mengutamakan mereka yang lebih utama, mampu dan lebih baik.6

Merujuk pada ulama dalam hal tersebut Imam As-Syatibi menggunakan

5Sayyid Sabiq, Fiqih as-Sunnah, terj. Asep Sobri, Mahil Dhofir, sofwan Abbas dan Amir
Hamzah Fiqih as-Sunnah (Jakarta Timur: al-I’tishom, 2000), h. 24

6Al-Bassam Abdullah Bin Abdurrahman, al-Sarah al-Bulughul al-Maram (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007), h. 59
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kata al-maslahat, al-Syatibi menggunakan ungkapan dengan menggunakan kata

maqasid al-Syariah.

اعم نيدلا ايندلاو يفمهلاصم مايق يف عراش دصاقم قيقحتل تعضو ةعيرشلا هذه

Artinya:
Apa yang diturunkan Allah (Syariat) mempunyai maqasid (tujuan) adalah
untuk mewujudkan kemaslahatan setiap manusia baik dalam kehidupan
duniawi dan akhirat.7

Soal penggabungan keuntungan, dalam hal ini keuntungan anak-anak

setelah berpisahnya orang tua, harus diserahkan kepada Hakim agar

dipertimbangkan keuntungannya. Artikel ini mengkaji kepekaan bagaimana Hakim

menggunakan konsep maqasid al-syariah sebagai problem solver untuk

menentukan orang yang paling berhak atas anak tersebut. Khususnya dalam

Putusan Hakim Nomor 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm. yang dalam putusannya

memberikan hak asuh anak kepada bapak, yang seharusnya memberikan hak asuh

anak kepada ibu. Pada dasarnya, selain teori yang diperkenalkan oleh Jeremy

Betham, yaitu teori utilitas, masih banyak teori untuk kepentingan hukum yang

dapat digunakan Hakim untuk mengambil keputusan, antara lain teori Aristoteles

yang terkenal dengan teori etikanya (stic theory), dan juga teori Gustav Radbruch

(teori campuran).8

Menurut teori pertama (teori etika), dikatakan bahwa hukum itu sendiri yang

mendatangkan keadilan, sedangkan menurut teori kedua (teori utilitarian),

keberadaan hukum dikatakan menciptakan utilitas, sedangkan menurut teori

campuran, ia menciptakan kegunaan. Pada tiga nilai inti, adanya hukum yang

disebut asas prioritas. Berdasarkan teori ini, menurutnya keberadaan hukum harus

7Asfari Jaya Bakri, Konsep Maqasid al-Syariah Imam Syatibi (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1990), h. 43

8Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar IlmuHukum (Depok: Rajawali Pers, 2019).
18
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terlebih dahulu mengutamakan keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir

menjamin kepastian hukum.9

Berdasarkan Uraian di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk mengkaji

dan meneliti tentang “Penetapan Hak Hadhanah Terhadap Anak di Bawah Umur

Kepada Suami Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Analisis Maqashid Al-

Syariah)”.

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini difokuskan pada penetapan hak hadhanah terhadap anak

di bawah umur kepada suami di Pengadilan Agama Sungguminasa (Analisis

Maqashid Al-Syariah).

Tabel 1.1. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Penetapan Hak Hadhanah 1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan hak

hadhanah diberikan kepada istri atau suami

2. Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak

diajukan dalam gugatan/permohonan, maka

Hakim tidak boleh menentukan secara exofficio

siapa pengasuh anak tersebut.

3. Faktor penetapan hak hadhanah diberikan

kepada suami

Anak di Bawah Umur Anak di bawah Umur memiliki kondisi mental dan

psikologi yang belum baik, sehingga dalam

penetapan hak hadhanah kepada istri maupun

suami perlu memperhatikan berbagai aspek.

9Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar IlmuHukum, h. 19
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Pengadilan Agama Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk

menetapkan hak hadhanah sepanjang diajukan

dalam gugatan/permohonan para pihak

Sungguminasa

Maqashid al-Syariah Aspek kemaslahatan diutamakan Ketika

memberikan hak hadhanah anak di bawah kepada

suami dengan melalui pertimbangan yang matang.

Salah satunya hifzhun nafs (memelihara keturunan)

2. Deskripsi Fokus

Adapun gambaran penelitian ini, diuraiakan dalam deskripsi focus sebagai

berikut:

a. Penetapan Hak Hadhanah

Penetapan hak Asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban

pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang

hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum,

majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada

orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk

mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Dengan demikian sekalipun

penetapan hak hadhanah diberikan kepada suami, istri dapat mengajukan

pencabutan hak hadhanah apabila suami tidak memberikan akses kepada istri untuk

melihat anaknya.

b. Maqashid al-Syariah

Rumusan maqashid al-syariah menghendaki setiap keputusan dalam

menetapkan hak hadhanah selalu melihat kondisi anak, karena maqashid al-syariah

menginginkan mashlahat terhadap kondisi perkembangan anak di bawah umur,

selain itu hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya

perseraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut
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memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan

mempertimbangkan juga kepentingan/ keberadaan/ keinginan si anak pada saat

proses perceraian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan adalah

“Bagaimana Penetapan Hak Hadhanah Terhadap Anak Di Bawah Umur Kepada

Suami di Pengadilan Agama Sungguminasa (Analisis Maqashid Al-Syariah)”. Dari

pokok masalah diatas, dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam

memutus perkara Nomor:973/Pdt.G/2019/PA.Sgm?

2. Faktor apa saja yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus

perkara sehingga menjatuhkan hadhanah kepada pihak suami?

3. Bagaimana analisis maqashid syariah terhadap penetapan hadhanah anak

dibawah umur kepada suami?

D. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan, tidak ditemukan penelitian

secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun, ditemukan beberapa penelitian

yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.Penelitian-

penelitian tersebut dikategorikan sebagai berikut:

1. Penelitian Irfan Islami dengan judul “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak

Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian”, penelitian

ini menjelaskan tentang tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara

tegas dan jelas mengenai kewajiban hak asuh anak diberikan kepada ibu

kandung atau bapak kandung pasca terjadinya perceraian, satu-satunya

aturan yang mengatur hal demikian terdapat pada Kompilasi Hukum Islam

(KHI) Pasal 105 dimana disebutkan bahwa penguasaan Hak Asuh Anak
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bagi anak dibawah umur 12 tahun diberikan kepada ibu kandung. Namun

terkadang dalam kasus perceraian tidak sedikit sengketa penguasaan hak

asuh anak dibawah umur diberikan kepada bapak kandung. Penelitian ini

dilakukan secara normatif dengan menganalisis beberapa kasusyang ada

mengenai legalitas penguasaaan hak asuh anak di bawah umur oleh bapak

atau mantan suami pasca perceraian ditinjau dari hukum positif yang

berlaku di Indonesia.10 Dalam penelitian ini belum menjelaskan secara utuh

korelasi antara maqashid al-syariah dengan penetapan hadhanah yang

diberikan kepada bapak kandung. Sehingga menjadi celah untuk penelitian

selanjutnya menguatkan legalitas hak hadhanah jatuh kepada bapak

kandung.

2. Penelitian Mohammad Hifni, dengan judul “Hak Asuh Anak Pasca

Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam”, penelitian ini

menjelaskan bahwa sistem yang berlaku di banyak masyarakat telah

menetapkan bahwa tanggung jawab untuk merawat anak lebih cocok

hanya untuk kaum wanita (ibu). Hal ini disebabkan kesesuaian dengan

banyak wanita yang bertemperamen “feminim” yang cenderung

mengasuh, sehingga memperkuat ketetapan buatan kaum laki-laki bahwa

seolah-olah pengasuhan ini memang sudah bawaan (kodrat) wanita.11 Pada

penelitian ini menguraikan syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi

krieteria untuk memberikan kepentingan anak, sedangkan dalam beberapa

10Islami, Irfan. 2019. “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah)
Kepada Bapak Pasca Perceraian”. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 6 (2),
181-94. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715.

11Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif
Hukum Islam." Bil Dalil 1.02 (2016): 49-80.
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putusan banyak kriteria yang harus dipenuhi bapak kandung untuk

mendapatkan hak hadhanah.

3. Penelitian Yuni Harlina dan Siti Asiyah, dengan judul “Putusan Hakim

Pengadilan Agama Pekan baru Tentang Hadhanah Pasca Perceraian

Menurut Perspektif Hukum Islam”, penelitian ini membahas penentuan

hadhanah pasca perceraian sangat ditentukan oleh putusan hakim.

Adakalanya hak asuh anak diberikan kepada ibu, atau diberikan kepada

ayah. Pengadilan harus memiliki konsekuensi hukum atas setiap putusan

yang diputuskannya. Untuk menjamin perlindungan terbaik bagi anak

dalam setiap putusan Hakim tentunya harus mempertimbangkan berbagai

aspek yang mempengaruhi demi keselamatan dan kemaslahatan anak.12

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada

penekanan analisis maqashid al syariah untuk menetapkan hak hadhanah

kepada bapak kandung.

4. Penelitian Ridwan Jamal, Rosdalina Bukido, Yasin Yasin dengan judul

“Pertimbangan Perkara Pemeliharaan Anak di Pengadilan Agama

Manado” menjelaskan pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan

perkara hak asuh anak (hadhanah) dan untuk menegakkan putusan

Pengadilan Agama Manado tentang pertanggungjawaban pengasuhan

anak.13 Dalam menyelesaikan masalah hadhanah, tidak hanya peraturan

formal yang harus disebutkan, tetapi juga nilai hukum, prinsip sosial,

prinsip agama, lingkungan yang akan diberikan kepada orang tua tentang

12Yuni Harlina dan Siti Asiyah. "Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang
Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam." Jurnal An-Nahl 7.2 (2020): 130-
144. https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.17

13Ridwan Jamal, Rosdalina Bukido, and Yasin Yasin. "Pertimbangan Perkara Pemeliharaan
Anak Di Pengadilan Agama Manado." Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 6.2 November (2021):
204-222.
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hadhanah serta beberapa aspek lainnya juga harus diperhatikan apalagi hal

ini mengenai masa depan anaknya.

5. Penelitian Faridaziah Syahrain, dengan judul “Penetapan Hak Asuh

Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam”

menjelaskan ketentuan penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat

perceraian, dalam hukum Islam di Indonesia khususnya dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara

jelas, namun dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

(KHI) Inpres No. 1 Tahun 1991 mengatur dengan tegas dan jelas tentang

hal tersebut.14 Dalam menentukan hak asuh anak didasarkan atas jenis

kelamin tertentu. Penentuan pemegang hak asuh anak didasarkan atas

aspek moralitas, kesehatan dan kesempatan mendidik dan memelihara

anak yang ujungnya adalah terwujudnya kepentingan terbaik anak.

6. Penelitian Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah dan

Mu’amaroh, dengan judul “Peguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur

Kepada Bapak” menjelaskan tentang Putusan Perkara Nomor

0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk dengan memberikan analisis perpektif

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

7. Penelitian Musyifika Ilyas, Muhammad Anis dan Andi Agung

Mallongi, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan

Hadhanah Dalam Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Anak di

Pengadilan Agama Makassar Kelas IA” penelitian ini secara garis besar

memberikan analisis terhadap Putusan Perkara Nomor:

1850/Pdt.G/2014/PA.Mks., selain itu penelitian ini secara spesifik

14Faridaziah Syahrain, "Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian
Perspektif Hukum Islam." Lex et Societatis 5.7 (2017).
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membahas tinjauan hukum Islam terhadap pembebanan hadhanah untuk

menjamin keberlangsungan pendidikan anak di Pengadilan Agama

Makassar Kelas IA serta menganalisis pertimbangan Hakim dalam

putusan 1850 Pdt.G/2014/PA.Mks dalam menetapkan pembebanan

hadhanah dalam menjamin keberlangsungan pendidikan anak di

Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.

8. Penelitian Abd. Halim Talli, Kiljamilawati dan Muh. Muhajir, dengan

judul “Tinjuan Yuridis Terhadap Hak Pemeliharan Anak Akibat

Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Parepare Tahun 2021-2023”

dalam penelitian ini membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam

memutus perkara mengenai hak pemeliharaan anak akibat percerain serta

bagaimana penerapan hukum yang berlaku terhadap pemeliharaan anak

akibat perceraian. Selain itu secara garis besar menjelaskan mengenai

analisis putusan Majelis Hakim dengan kesimpulan bahwa penerapan

aturan hukum mengacu pada kronologis perkara, fakta hukum yang

terbukti dan muncul dalam persidangan, sehingga peraturan hukum yang

seharusnya diterapkan bahwa ibu lebih berhak dalam mendapatkan hak

untuk memelihara kedua anaknya yang belum mumayyiz tidak diterpakan

serta merta melainkan melihat aspek-aspek lain seperti, akhlak/moral,

agama, tempat tinggal, dan kesehatan.

Berdasarkan berbagai kajian literatur tersebut, tidak ditemukan adanya

kesamaan pembahasan, karena secara umum kajian literatur di atas secara umum

membahas mengenai Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama

terhadap penetapan hak asuh anak baik ditinjua dari aspek yuridis yakni peraturan

perundang-undangan yang berlaku maupun aspek normative berdasarkan hukum

Islam, selain itu penelitian di atas juga menganalisis berbagai putusan Majelis
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Hakim yang berbeda-beda dengan model perkara yang berbeda pula sesuai dengan

fakta di muka persidangan, sedangkan dalam penelitian yang berjudul “Penetapan

Hak Hadhanah Terhadap Anak Dibawah Umur Kepada Suami di Pengadilan

Agama Sungguminasa (Analisis Maqashid Al-Syariah)”, secara spesifik akan

menganalisis Putusan Perkara Nomor : 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm di Pengadilan

Negeri Sungguminasa yang kemudian akan dianalisis dengan pendekatan yuridis,

normatif dengan berdasar pada analisis penerapan Maqashid Syariah dalam

pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim serta analisis fakta hukum di muka

persidangan, sehingga penulis berkesimpulan bahwa peneltian ini sangat terbaru

dan diharapkan dapat menjadi penelitian yang memberikan kontribusi terhadap

pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan

menyimpan dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa

dalam memutus perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm?

b. Untuk mengetahui Faktor yang memengaruhi pertimbangan Hakim dalam

memutus perkara sehingga menjatuhkan hadhanah kepada pihak suami?

c. Untuk menganalisis maqashid syariah terhadap penetapan hadhanah anak

dibawah umur kepada suami

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

1) Dapat memberikan informasi maupun sarana bahan pertimbangan bagi para

penegak hukum dalam menyikapi dan menangani kasus yang berkaitan
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dengan tindak pidana sehingga kedepannya praperadilan dapat dijadikan

alat bagi para pencari keadilan.

2) Agar masyarakat dapat mengetahui pengaruh buruk dari perceraian apabila

anak yang akan menjadi korban.

b. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian agar ini memberikan sumbangan pemikiran untuk

dijadikan bahan penelitian yang akan datang, dan juga sebagai teguran terhadap

pemerintah untuk lebih sigap menanggapi kasus pelayanan publik yang merugikan

masyatakat.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan dimana majelis Hakim

mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan

berlangsung. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung

keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung

manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus

disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti,

baik, dan cermat maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim

tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.1

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan

oleh Hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling

penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk

memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-

benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil. Hakim tidak

dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta

tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga

tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.2

1Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004), h. 140.

2Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004), h. 141.
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Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan Hakim hendaknya juga memuat

tentang hal-hal sebagai berikut:

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak

disangkal.

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut

semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus

dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga Hakim dapat

menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat

dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah

ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang

lebih rendah dari batas minimal dan juga Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman

yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-

Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh

Hakim.

Pada dasarnya, putusan Hakim merupakan refleksi dari kinerja seorang

Hakim malaluli putusan – putusan yang di buatnya, kinerja seorang Hakim dapat di

nilai dan dievaluasi. Dalam memutuskan suatu perkara Hakim harus

mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis

artinya landasan hukum yang di pakai apakah telah memenuhu ketentuan hukum

yang berlaku.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan

kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil

penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu
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usaha untuk mencapai kepastian hukum keHakiman, di mana Hakim merupakan

aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya

suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan keHakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab

IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009.

Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan keHakiman yang

bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal

24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan

keHakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan

Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya

Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan keHakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam

ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan keHakiman bebas dari

segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana

disebut dalam Undang-undang Dasar 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak

karena tugas Hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,

sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian

Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasan keHakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Hal-hal yang termuat dalam pertimbangan Hakim akan dimuat dalam

putusan. Putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 aspek secara

berimbang, aspek tersebut adalah:
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a. Kepastian hukum

Terkait kepastian hukum yang mengingatkan bahwa hukum harus

dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa yang jelas dan tidak

terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada

masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain. Hal tersebut berkaitan

dengan usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat mengharapkan agar penegakan hukum harus

mempertimbangkan nilai-nilai keadilan. Hukum mengikat setiap orang dan bersifat

menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang

dilakukan.

c. Manfaat

Masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan dan penegakan

hukum. Hukum jangan sampai menimbulkan keresahan dalam kehidupan

bermasyarakat.

Hakim adalah suatu dimensi yang sangat esensial dalam proses penegakan

hukum pada penyelesaian perkara di tingkat peradilan. Hakim dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang mengadili perkara di pengadilan

atau mahkamah, keputusannya tidak dapat diganggu gugat.3 Hakim dalam suatu

lembaga berdiri sendiri dengan kekuasaannya yang diatur dalam Undang-Undang

Dasar 1945 pada Pasal 24 yang memuat tentang kekuasaan keHakiman adalah

kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan.

3Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 2003), h. 383.
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Putusan Hakim berkaitan dengan upaya Hakim dalam mengemukakan

pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di

persidangan serta keyakinan Hakim terhadap suatu perkara yang menyebabkan

Hakim memiliki peranan tinggi dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Putusan

pengadilan harus terdapat pertimbangan mengenai faktor-faktor yang

dipertimbangkan dalam memutuskan suatu putusan yang dijadikan sebagai alasan

oleh Hakim dalam memutuskan perkara.4

Pertimbangan terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan

terdakwat diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada Pasal 197 huruf d berbunyi: “Pertimbangan

yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian

yang diperoleh dari pemeriksaan sidang menjadi dasar penentuan kesalahan

terdakwa”. Pada Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal Peraturan Perundang-Undang

yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan perundang-undangan yang menjadi

dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi

dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan

terdakwa”.5

Peran Hakim sebagai penegak hukum yaitu bertugas dalam bidang yudisial

yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang

diajukan kepadanya. Para pencari keadilan sangat mengharapkan perkara-perkara

yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh Hakim yang profesional dan

4Nurhafifah, Rahmiati, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait yang
Memberatkan dan Meringankan Putusan” Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsyiah, 2015; h.
344.

5Nurhafifah, Rahmiati, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait yang
Memberatkan dan Meringankan Putusan” h. 345.
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memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat melahirkan keputusan-

keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.6

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi Hakim dalam membuat putusan

yang meliputi faktor subjektif dan objektif. Faktor subjektif meliputi:

a. Sikap apriori yaitu adanya sikap Hakim yang sejak awal sudah menganggap

bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang sudah pasti

bersalah dan harus diberi hukuman.

b. Sikap perilaku emosional yaitu putusan peradilan akan dipengaruhi oleh

perangai Hakim. Hakim yang mempunyai perangan mudah tersinggung akan

berbeda dengan perangai Hakim yang tidak mudah tersinggung.

c. Sikap arrogance power yaitu sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan

yaitu sikap kecongkakan kekuasaan yang merasa bahwa dirinya berkuasa dan

pintar melebihi orang lain.

d. Moral, yakni moral seorang Hakim yang bagaimanapun pribadi seorang Hakim

diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pirbadi Hakim tersebut

dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.7

Faktor objektif meliputi:

1) Latar belakang budaya yaitu kebudayaan, agama, pendidikan seseorang.

Walaupun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi

faktor tersebut setidaknya ikut mempengaruhi Hakim dalam mengambil

suatu keputusan.

6Sutiyoso Bambang, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta: UII Press, 2006), h.5.
7M. Syamsudin, Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif

(Jakarta: Kencana, 2012), h. 93.
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2) Profesionalisme yaitu kecerdasan serta profesionalisme seseorang Hakim

ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaaan suatu putusan sering

dipengaruhi oleh profesionalisme Hakim tersebut.8

1. Teori dalam Pemutusan Perkara

Dasar pertimbangan akim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu

didasari kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam

tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum

keHakiman, di mana Hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya

dapat menjadi tolak ukur tercapainya kepastian hukum.

Seorang Hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan

tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih

dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian

memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan

hukum yang berlaku. Setelah itu Hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap

peristiwa tersebut.

Seorang Hakim dianggap mengetahui akan hukumannya sehingga tidak

boleh meolak memeriksa dan mengadili satu peristiwa yang diajukan kepadanya.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU. No. 48

tahun 2009, yakni: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan

mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau

kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Seorang Hakim

dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi

dan pendapat para ahli terkenal (doktrin). Hakim dala memberikan putusan tidak

8LH Permana, “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah
Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesilaan” Jurnal Fakultas HukumUniversitas Lampung,
2016; h. 9.
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hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai yang hidup dalam

masyarakat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang

No.48 Tahun 2009 yang berbunyi: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan

memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.”

Hakim dalam mengadili suatu perkara harus melalui proses penyajian

kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses

penegakan hukum. Pada proses penjatuhan hukuman putusan Hakim harus

memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh

adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan Hakim telah

memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus

mempertimbangkan banyak hal, baik berkaitan dengan perkara yang sedang

diperiksa, tingkat perbuatan, dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan

pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.

Putusan Hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang

diperiksa dan diadili oleh Hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-

hal sebagai berikut:

a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan

perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa

itu merupakan suatu tindakan melawan hukum yang dapat diberi hukuman.

c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat diberi

hukuman.

Hakim dalam menjatuhkan putusan melalui proses pengadilan berdasarkan

yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan

hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga Hakim tidak boleh

menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah
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ditentukan oleh Undang-Undang. Pada proses memutus putusan, ada beberapa teori

yang digunakan oleh Hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau

pendekatan yang dapat digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan

penjatuhan putusan suatu perkara, sebagai berikut9:

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang

ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau

yang berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari

Hakim. Sebagai kewenangan yang diberikan dalam penjatuhan putusan, Hakim akan

menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku yang

melawan hukum. Hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Penjatuhan

putusan yang digunakan yaitu pendekatan seni yang lebih ditentukan oleh insting

atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan hukuman

dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya

dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan

Hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya

dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

9Ahmad Rifai, Penemuan Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.102.
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e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang

disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan

putusan serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk

menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijaksaaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat,

keluarga, dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik,

membina dan melindungi terdakwa agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna

bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana harus memutus dengan seadil-adilnya

dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldorn,

Hakim haruslah menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit,

kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat dan menambah undang-undang

apabila perlu.10

B. Pengasuhan (Hadanah) dalam Islam

1. Pengertian Pengasuhan (Hadhanah) dan Syarat

Hak asuh anak merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam konteks

hukum matrimonial atau hukum keluarga Islam. Hadhana dalam bahasanya

mengandung arti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk, seperti B. memakai atau

berlutut. Selama menyusui, ibu menggendong anaknya dan melindungi anaknya

dari segala hal yang mengganggu dan menyakitkan. Dalam pengertian ini, istilah

10E. Utrech dan Moch Saleh Djundang, Pengantar dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar
Harapan, 1980), h. 204
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hadhana berarti kewajiban memberi makan dan membesarkan atau mendidik

seorang anak sejak lahir sampai ia dapat memelihara dan mengurus dirinya sendiri.

Kedua orang tua bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Keterpaduan kerja sama

ayah dan ibu dalam pengasuhan anak sangat ditunggu-tunggu. Kemitraan antara ibu

dan ayah hanya bisa ada selama kedua orang tua masih menikah.11

Dalam keadaan seperti itu, tugas mendidik anak, meskipun sesuai dengan

kodratnya, terutama dilakukan dan dimainkan oleh ibu. Namun, peran ayah tidak

dapat diabaikan dalam memenuhi kebutuhan semua anak, mempromosikan peran

sebagai orang tua atau menciptakan suasana damai dalam rumah tangga tempat

anak diasuh dan dibesarkan.

Dua kata yang digunakan dalam kaitannya dengan fikih tetapi dimaksudkan

untuk tujuan yang sama, yaitu kaffalah atau hadhanah. Yang dimaksud dengan

kaffalah atau hadhanah dalam pengertian sederhana adalah “pemeliharaan” dan

“pemeliharaan”. Dalam arti yang lebih luas, mendukung anak-anak muda setelah

pembubaran pernikahan. Hal ini dibahas dalam fikih karena dalam praktiknya

terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan sedangkan anak membutuhkan

bantuan ayah dan/atau ibunya.12

Dalam Syariah, menjadi orang tua didefinisikan sebagai melindungi orang

yang tidak dapat mengatur urusannya sendiri secara mandiri, membesarkannya dan

melindunginya dari siapa pun yang menyakiti atau menyakitinya.13

11Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Cet. II; Jakarta:
Kencana, 2004), h. 166.

12Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006),
h.327-328.

13Ahmad Muhammad Yusuf, Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur’an & Hadits Jilid 7,
(Jakarta: Widya Cahaya, 2009), h.188.
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Menurut Al-Hamdan, pengertian hadhana adalah mengasuh anak laki-laki

atau perempuan, atau anak bisu yang tidak bisa membedakan antara benda dan tidak

bisa berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya. menyingkirkannya

dari segala sesuatu yang merugikannya, mendidiknya lahir, batin dan rohani,

sehingga anak dapat berkembang dan mengatasi permasalahan hidup yang

dihadapinya. Para ahli fikih mendefinisikan hadhanah sebagai berikut:

Merawat anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan

yang sudah dewasa tetapi belum jinak tanpa perintahnya untuk memberikan sesuatu

yang membuat dirinya baik, melindunginya dari hal-hal yang melukai dan

menyakitinya, fisik, melatih jiwa dan raga, untuk berdiri maju secara intelektual.

hidup dan mampu memikul tanggung jawabnya.14

Dari pengertian-pengertian hadhanah tersebut diatas dapat disimpulkan

bahwa hadhanah itu mencakup aspek-aspek:

a. Pendidikan;

b. Tercukupnya kebutuhan;

c. Usia (yaitu bahwa hadanah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).

Jadi, yang dimaksud dengan hadanah adalah membekali anak secara

materil, mental, spritual dan fisik agar anak dapat berdiri sendiri menghadapi

kehidupan hari ini dan masa depan sebagai orang dewasa. UU No. 1 Tahun 1974

tidak memberikan definisi yang pasti tentang pendidikan anak (hadhanah), tetapi

hanya menyebutkan kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Menurut

pendapat Islam, tanggung jawab keuangan terletak pada suami sebagai kepala

keluarga, meskipun dalam hal ini istri tidak menutup kemungkinan untuk

membantu suaminya memenuhi kewajiban keuangan tersebut. Oleh karena itu yang

14Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 8, terj. Moh.Thalib ,Fikih Sunnah jilid 8, (Bandung: PT.
Al-Ma’arif,1990), h.160.
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terpenting adalah kerjasama dan gotong royong suami istri dalam mengasuh dan

membesarkan anak hingga anak kenyang.15

2. Hak Asuh Anak dalam Islam

Hak asuh anak adalah kekuasaan, kekuasaan, perwalian, pengasuhan dan

pendidikan baik anak kecil maupun mumayyiz.16

Selain itu, perwalian adalah pengasuhan anak kecil, baik laki-laki maupun

perempuan, atau anak-anak yang sudah dewasa, perlindungan dari bahaya,

pendidikan jasmani, mental dan spiritual agar mereka dapat menghadapi kehidupan

sendiri. dan memikul tanggung jawab.17

Membesarkan anak juga berarti bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk

mengawasi, menjaga dan mengurus kebutuhan anak. Selain itu, kewajiban

memelihara dan mengasuh anak serta menafkahi anak berlangsung sampai ibu

cukup umur. Menurut Pasal 105 (a) Kompendium Hukum Islam, batas mumayyiz

untuk seorang anak adalah 12 tahun.18

Orang tua berkewajiban mendidik anaknya menjadi manusia yang beriman

dan berakhlak mulia serta mengikuti ajaran agama dengan baik agar terhindar dari

dosa dan maksiat.19 Allah berfirman dalam QS at-Taḥrim / 66:6.

دادش ظَلغ ةكىلم اهيلع ةراجحلاو سانلا اهدوقو اران مكيلهاو مكسفنا اوق اونما نيذلا اهياي
نورمؤي ام مهرما نولعفيو ام لّ اٰ نوصعي لل

15Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 236.
16Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Persero,

2005), h. 220.
17Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2008), h. 175-176.
18Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Akademika

Pressindo, 2007), h. 138.
19Tihami, dan Sohari Sahroni, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta:

Rajawali Pers, 2009), h. 217.
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Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan.20

Ayat ini Allah swt meminta kepada orang tua untuk menjaga keluarganya

dari api neraka dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya menaati perintah

dan menjauhi larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini yaitu anak-

anak.21Ayat tersebut, memelihara keluarga berarti mengasuh dan mendidik mereka

agar menjadi muslim yang taat kepada Allah swt. Ayat ini memberitahu semua

orang beriman untuk berusaha menghidupi dan mendidik keluarganya. Menurut

Abdul Rozak, anak memiliki hak yaitu:

1) Hak anak sebelum dan sesudah lahir.

2) Hak-hak anak dalam kemurnian asal usulnya.

3) Anak berhak atas nama baik.

4) Anak memiliki hak untuk menyusui.

5) Hak anak untuk mendapatkan perawatan, pengobatan dan dukungan.

6) Hak anak dalam pendidikan dan pelatihan.

Perawatan anak kecil adalah wajib karena pengabaian mereka menempatkan

anak kecil dalam risiko kepunahan. Hak asuh anak adalah hak anak kecil karena

mereka membutuhkan kontrol. Pendidikan lebih penting agar anak tumbuh dalam

pelukan orang tuanya. Karena dengan pengawasan dan perawatan dapat

menumbuhkan jasmani dan rohani, mensucikan jiwa dan mempersiapkan anak

untuk kehidupannya kelak. Dalam mendidik anak, orang tua tidak boleh

sembarangan, karena hal ini dapat berdampak buruk bagi anak itu sendiri.22

20Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.827.
21Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 177.
22Slamet Abidin, Fikih Munakahat 2 (t. c. Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 172.
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Pengasuhan atau pendidikan anak berlangsung antara dua unsur yang rukun

hukum satu sama lain, yaitu orang tua yang mengasuhnya disebut hadin dan anak

yang diasuh disebut mahdu. Keduanya harus memenuhi persyaratan tanggung

jawab orang tua yang wajib dan sah. Dalam perkawinan, ibu dan ayah berbagi

tanggung jawab untuk memelihara anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Dalam

hal terjadi perceraian dan perpisahan yang diperlukan, ibu dan/atau ayah harus

memberikan perhatian khusus kepada anak-anak mereka.23

Ibu atau penggantinya yang dinyatakan lebih berhak mengasuh anak itu

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:24

1) Berakal sehat;

2) Telah balig;

3) Mampu mendidik

4) Dapat dipercaya dan berakhlak mulia;

5) Beragama Islam;

6) Belum kawin dengan laki-laki lain.

Mengenai syarat terakhir, ada pendapat yang mengatakan jika suami baru

dari ibu (ayah tiri) si anak adalah kerabat mahram si anak, misalnya paman, yang

nantinya cukup mengurusi pendidikan keponakannya. anak tiri, maka hak ibu untuk

membesarkan anak tidak hilang; karena para paman juga berhak khawatir. Lain

halnya jika ibu si anak menikah dengan laki-laki lain yang bukan kerabat si anak.

Dalam kasus terakhir, hak untuk mengasuh anak secara mandiri diserahkan

kepada ayah atau orang lain yang lebih mampu mendidik anak yang bersangkutan.

Tapi itu pun tidak mutlak. Mungkin juga suami baru, ayah tiri dari anak tersebut,

23Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam h.328.
24Muhammad Rawwas Qal-ahji, Ensiklopedi Fikih Umar bin Khattab r.a, terj. M. Abdul

Mujieb, Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h.104.
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menunjukkan kepedulian yang besar terhadap keberhasilan pendidikan anak

tersebut. Dalam hal ini, ibu tetap berhak mengasuh anaknya.25

Sistem pembagian kerja relatif antara ayah dan ibu dalam pengasuhan anak

dapat dilaksanakan meskipun banyak kesulitan dan hambatan dalam keadaan

keluarga yang sehat atau tidak terjadi perceraian. Namun, pengasuhan anak menjadi

lebih sulit dan bermasalah ketika keluarga bercerai. Salah satu permasalahan yang

timbul akibat perceraian adalah hak asuh anak, pihak mana yang lebih berhak atas

anak tersebut. Menurut Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Islam (selanjutnya

disingkat KHI), anak yang belum menikah dengan batas usia 12 tahun diberikan

kepada ibu jika orang tua anak tersebut bercerai. Anak-anak yang berusia legal atau

lebih dari 12 tahun dapat memilih ayah atau ibu mana yang bertanggung jawab atas

pendidikan mereka.26

Pengasuhan anak dari pasangan keluarga yang masih utuh tidak mengarah

pada pengaturan yang detail, berbeda dengan pengasuhan anak dari keluarga yang

bercerai yang diatur secara detail. Dalam hal ini hukum Islam mengatur dan

menentukan pengasuhan anak berdasarkan beberapa faktor, antara lain umur anak

serta keadaan dan karakter orang tua.

Hukum Islam mengatur dan mewajibkan orang tua untuk mencintai,

mengasuh, dan memperlakukan anak dengan baik. Menjadi orang tua adalah

kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua demi anak, agar anak diasuh oleh

kedua orang tuanya meskipun orang tuanya menikah atau bercerai. Firman Allah

dalam Q.S. Al Baqarah (2:233):

دولوملا ىلعو ةعاضرلا متي نا دارا نمل نيلماك نيلوح وا نهدلّ�ل نعضري
تدلاولاو
و لّ�ل اهدلوب ةدلاو راضت لل اهعسو ا لّ�ل سفن فلكت لل فورعملاب نهتوسكو نهقزر
هل

25Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
26Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 138.
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ف لل رواشتو امهنم ضارت نع اصف لّ�ل ادارا ناف كلذ لثم ثراولا ىلعو هدلوب هل
دولوم
متيتا ام متملس اذا مكيلع حانج ف لل وا مكدلّ�ل اوعضرتست نا امهيلعمتدرا ناو

ريصب حانج نولمعت امب لّ اٰ نا لّ اٰ اوملعاو اوقتاو
فورعملاب

Terjemahnya:
“Dan Para ibu hendaklah menyusukan anakanaknya selama dua tahun
penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah
menanggung nafkah pakaian mereka dengan cara yang 36 patut. Seseorang
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah
seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah
(menderita) karena anaknya Ahli waris pun berkewajiban demikian.
Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan
keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat
apa yang kamu kerjakan”.27

Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa meskipun

perkawinan orang tua putus, kedua orang tua wajib mendidik dan mengasuh

anaknya sebaik mungkin sampai anak tersebut menikah. Selain itu, Pasal 41

menyatakan bahwa perceraian orang tua tidak menghalangi anak untuk

memperoleh tuntutan nafkah. Ibu atau ayah tetap berkewajiban untuk mengasuh

dan mendidik anaknya demi kesejahteraan dan kesejahteraan anak. Dalam kasus

ketidaksepakatan tentang keturunan, pengadilan memutuskan.28

C. Anak di Bawah Umur

1. Definisi Anak secara Umum dan Menurut Undang-undang

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial yang

berhak hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan yang baik dari orang tua,

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sejak dalam kandungan sampai dengan

lahirnya. Oleh karena itu, tidak ada orang atau pihak manapun yang dapat mencabut

hak hidup dan kebebasan yang merupakan hak fundamental yang tidak dapat

27Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.50
28Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41
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dicabut atau dikesampingkan, tetapi hak atas hidup dan kebebasan harus dilindungi

dan diperkuat. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin

dan dilindungi secara hukum.29

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak berarti seorang anak

atau orang kecil lainnya, tetapi dalam pengertian sehari-hari anak berarti seseorang

yang belum mencapai umur tertentu atau belum kawin, pengertian ini dipakai

secara umum. pedoman. Dalam hukum perdata Indonesia, anak diartikan sebagai

anak yang belum dewasa atau orang yang belum dewasa atau keadaan belum

dewasa, atau sering juga disebut sebagai anak dalam pengawasan wali.30 Sedangkan

definisi anak menurut Hukum yang berlaku di Indonesia itu bervariasi menurut

sudut pandang hukum itu sendiri. Adapun diantaranya adalah: 31

a. Undang-Undang Indonesia

Menurut Pasal 330 Ayat 1 KUHPerdata (BW), anak adalah orang yang

belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Sebaliknya, Pasal 1(5)

Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa anak

adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun yang belum menikah adalah

anak yang belum lahir ketika hal itu demi kepentingan terbaik mereka untuk

melakukannya.

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23

Tahun 2002, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 6(2) secara implisit menyatakan

bahwa perkawinan seseorang yang berusia di bawah 21 tahun harus dengan

29Murni Tukiman, Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlantaran Kekerasan
Dan Eksploitasi (Jakarta: Bina Cipta, 1984), h. 50.

30Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke delapan
Belas Edisi IV. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 211.

31Undang-undang Pasa 330 ayat 1 dan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.
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persetujuan orang tuanya, dan Pasal 7 (1) menyatakan bahwa usia perkawinan bagi

anak-anak adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Sedangkan menurut Pasal 47

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur

18 tahun atau belum pernah kawin, tunduk pada penguasaan orang tuanya, asalkan

tidak menarik diri. Pengawasan orang tua mereka.32Sedangkan dalam Inpres RI

Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai batas usia

dewasa diatur dalam pasal 98 ayat 1 dinyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun

sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental ataupun belum pernah

melakukan perkawinan.

b. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam)

Menurut hukum adat, tidak ada yang pasti kapan seseorang dianggap

dewasa.Menurut kajian Supomo tentang (gaya) hukum adat Jawa Barat, disebutkan

bahwa kedewasaan seseorang diukur:

1) Mampu bekerja sendiri,

2) Dapat bertanggung jawab,

3) Bisa menyediakan kekayaan sendiri.

Juga dalam hukum perdata Islam batas kedewasaan tidak berdasarkan umur,

tetapi berdasarkan adanya tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki dan

perempuan.

D. Tinjauan Tentang Maqashid Syariah

1. Pengertian Secara Umum Maqashid Syariah

Kitab “al Ijtihad al Maqasidy” karya Prof. Dr. Nuruddin bin Mukhtar al

Khadimi mengatakan bahwa: secara lughawi, maqasid al syari’ah terdiri dari dua

kata, yakni maqasid dan syari’ah. Maqasid adalah bentuk jama’ dari maqsud yang

32Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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berarti kesengajaan atau tujuan. Syari’ah secara bahasa berarti عضاوملاردحتىلاءاملا

yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai

jalan kearah sumber pokok kehidupan.33

Maqashid Syariah adalah tujuan menuju Syariat atau jalan menuju sumber

utama kehidupan yaitu Allah swt., Memang menurut Al-Syatib, syariah berupaya

mewujudkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi,Maqashid Syariah

adalah konsep penerapan hukum untuk kebaikan bersama semua orang baik di

dunia maupun di akhirat. Keuntungan yang dimaksud dalam segala aspek kegiatan

yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.34

Pada dasarnyaMaqashid Syariahmengandung manfaat baik dari perspektif

Maqashid al-Syariah (tujuan Tuhan) maupunMaqashid Almukallaf (tujuan seorang

hamba). Maqashid al-shari' (niat Allah) adalah Maqashid yang ditetapkan Allah.

Tujuannya adalah untuk merangkul kebaikan dan menolak kejahatan di dunia dan

akhirat. Sementara itu, Maqashid al-Mukallaf, tujuan syariah adalah agar seorang

hamba melakukan sesuatu. Maqashid al-Mukallaf memiliki tugas untuk

menentukan valid atau tidaknya suatu amalan.

2. Maqashid Syariah Ditinjau dari Beberapa Jenis

a. Maqashid Syariah ditinjau dari cangkupan:35

1) Maqashid ‘Ammah yaitu tujuan yang direnungkan dan ingin diwujudkan

oleh Syariah di semua atau sebagian besar bab hukum. Contoh: Tebarkanlah

rahmat di alam semesta (QS. Al-Anbiya/21:107), pembelaan keadilan

33Mansour Faqih, Epistemologi Syari’ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia,
(Semarang: Walisongo Press, 1994) h.65

34Asfri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi, (Jakarta: Rajawali
Pers,1996) h. 61.

35Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi
Dalam Kitab Al-Muwafaqat." Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial 15.1 (2021): 29-38.



37

(QS.An-Nahl/16:90), menghilangkan atau meringankan kesulitan (QS.Al-

Baqarah/02:185).

2) Maqashid Kash-shah yaitu, tujuan yang harus diterapkan oleh Syariah

dalam bab-bab tertentu atau bab-babserupadariundang-undang.Contoh:

Tujuan syariat dalam hukum perburuan telur adalah untuk mempererat dan

mempererat tali persaudaraan antar masyarakat dan menjaga kebersihan

lahir dan batin serta menjamin silsilah manusia (Qs. An-Nisa:1)

3) Maqashid Jauziyah yaitu, tujuan syariat di masing-masing hukum syar’i.

contoh: tujuan disyariatkannya gadai dalam Islam untuk tawatsuq

keterikatan dan kepercayaan.

b. Maqasid Syariah ditinjau dari tingkat kebutuhannya:

1) Maqasid Dharuriyah (Primer)

Maqasid dharuriyah adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia yang

harus dipenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi. Ulama Ushuliyyin

mengistilahkan maqasid dharuriyah dengan sebutan “Kulliyatu alkhams” atau lima

asas, yaitu:36

a) Hifz ad Din artinya menjaga kelangsungan agama Islam. Penerapannya adalah

dengan memahami, menyebarluaskan dan mengamalkan ajarannya dalam

kegiatan sehari-hari. Dan berdasarkan hukum Hifz ad Din seperti; diperintahkan

untuk membaca dua kalimat Syahadat sebagai penegasan akidah dan iman,

diperintahkan untuk membaca zikir dan membaca Al-Qur'an, membangun

masjid atau tempat ibadah, madrasah, universitas, majelis pengajian, dll.

36Khatib, Suansar. "Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-
Ghazali Dan Al-Syathibi." Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan 5.1
(2018): 47-62.
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b) Hifz an Nafs artinya melindungi atau menghormati hak dan jiwa manusia berupa

hak hidup, keselamatan, kesehatan, ketentraman, ruh dan spiritualitas. Dan untuk

menjaga jiwa maka ditetapkan hukum syariat seperti larangan membunuh tanpa

hak, qishas yang disyariatkan, larangan qoth in thoriq (pencurian atau

perampokan), larangan membakar jenazah – bahkan wajib kita cuci, tutupi dan

kubur dengan hormat dan beberapa syariah lainnya yang berdimensi

perlindungan nyawa/jiwa.

c) Hifz al 'Aql berarti melindungi akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya.

Menyimpang dari tujuan ini, hukum seperti Larangan minuman keras dan segala

sesuatu yang dapat membahayakan jiwa manusia.

d) Hifz an Nasl, an Nasb dan al 'Ard, yang artinya menjaga kesinambungan

pembaharuan manusia dan memelihara harga diri dan martabat. Pada tataran

penerapan ketiga hal tersebut, beberapa hukum disyariatkan dalam al-Qur'an

seperti: Memerintahkan nikah, melarang zina, melarang menikah tahlil (hanya

sebagai kebiasaan/perantara untuk mengembalikan seorang wanita kepada

suaminya yang berakal tiga), dan juga memerintahkan hukuman untuk syudzudzi

(hubungan sesama jenis) dll.

e) Hifz al Mal, yaitu pemeliharaan dan pemeliharaan harta serta penggunaannya

yang tepat. Hukum telah diberlakukan untuk melindungi harta ini, seperti

Larangan pencurian, Ghasab (penculikan paksa atau perampasan harta milik

orang lain), penipuan atau korupsi, larangan riba dan lain-lain.

2) Maqasid Hajiyah (sekunder).

Ini adalah tujuan berdasarkan barometer kebutuhan manusia. Jika

kebutuhan ini tidak terpenuhi, hanya timbul kesulitan-kesulitan yang tidak fatal.
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Maqasid hajiah “Al mashalih al hajiyah” artinya manfaat yang disyaratkan.37

Seperti keuntungan usaha jual beli, bercocok tanam, usaha koperasi. Contoh

maqasid hajiyah adalah; Sutra dapat digunakan untuk penderita penyakit kulit.

Karena jika dia tidak memakai sutra, penyakitnya akan semakin parah. Demikian

pula salam (akad langganan), leasing, muzara'ah (eksploitasi pertanian dimana

pemilik tanah menyediakan alat, bibit dan hewan kepada yang ingin menanamnya

dan hasilnya dibagi atas kesepakatan bersama), mudharabah (kemitraan), qiradh.

(investasi) dll. Dan juga izin qashar (ringkasan) shalat bagi musafir, berbuka puasa

bagi yang sakit, melihat kemaluan karena alasan tertentu, dll.38

3) Maqasid Tahsiniyah (tersier)

Tujuan yang dilandaskan pada barometer kebutuhan manusia yang bersifat

sebagai pelengkap atau penyempurna. Dinamakan maqasid tahsiniyah tidak lain

karena posisinya sebagai supelmen dalam kehidupan manusia sekaligus

memperindah interaksi sosial diantara mereka. Maqasid tahsiniyah - sebagaimana

dikemukakan Imam Syatibi-termasuk dalam katagori makarim al Akhlak

(keluhuran budi pekerti). (Al Muwafaqat fi Ushul as Syari’at). Contoh maqasid

tahsiniyah seperti; menjaga kebersihan tubuh, menutup aurat, memakai parfum

sesuai ketentuan syariat, kode etik pada saat kita makan, minum, berpakaian, dan

lain sebagainya.39

37Auffah Yumni, "Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-
Syar’iah." NIZHAMIYAH 6.2 (2016): 69-80.

38Perbedaan penafsiran ulama dalam hal fiqh, bisa dilihat lebih jauh dalam, Muhammad
Roy Purwanto, “Different Qiraat and Its Implication in Differerent Opinion of Islamic
Jurisprudence”, dalam Jurnal al-Mawarid,. 8. Nomor 2. 2013

39Ali Shodiqin , Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia,
(Yogyakarta: Beranda, 2012) h. 170.
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c. Maqasid syari’ah ditinjau dari aspek sandaran dalil syar’i

Maqasid syari’ah ditinjau dari sisi ini terbagi menjadi: Maqasid Mulghah

(tidak dianggap), Maqasid Mu’tabarah (dianggap) dan Maqasid Mursalah (nisbi).

1) Maqasid Mulghah (tidak dianggap oleh syari’at).

Sebagian ulama membandingkan maqasid mulghah dengan al Mashalih al

Mulghh, yang maknanya adalah kelebihan yang tidak dibenarkan dari segi syar’i

dan yang Allah swt anggap tidak ada. Manfaat ini datang dari sudut pandang

individu, bukan dari perspektif Syariah. Sepintas dan dari luar terlihat seperti

keunggulan, namun pada intinya bukan dan bahkan bisa digolongkan sebagai

keunggulan. ContohMaslahah Mulghoh seperti; kesenangan sesaat yang dirasakan

oleh peminum khamr (minuman keras), pendapatan materi bagi pedagang, pekerja

dan pedagang. Atau membunuh seseorang untuk makan daging agar kelaparan,

yang dapat menyebabkan kematian, dll.

2) Maqasid Mu’tabarah (dianggap oleh syari’at)

Kemaslahatan yang telah diakui dan ditetapkan keberadaannya dalam nash

(teks) syar’i atau ijma’Maslahah mu’tabarah merupakan kemaslahatan yang sah

dan qath’i serta wajib bagi kita untuk mengaplikasikannya. Imam Abu Ishak as

Syatibi mengatakan, “Sesuatu yang keberadaannya dibenarkan oleh syarai’at, maka

tidak ada keraguan dan pertentangan dalam validitas dan pengamalannya”. (al

I’tisham, 2 : 374). (konsesus) para ulama dan mujtahid. Sebagai Contoh dalam

pembahasan ini ialah; Kemaslahatan dalam mendirikan shalat, menunaikan zakat,

berpuasa dan melaksanakan ibadah haji (Qs. Taha : 41, Qs. At Taubah : 103, Qs.

Al Baqarah : 183). Begitu juga pengharaman zina dan hukuman bagi pelakunya,

Hukum qishas dan pembunuhan yang disengaja, dan lain-lain.
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3) Maqasid Mursalah (eksistensinya nisbi)

Ketentuan hukum berdasarkan keutamaan dan tidak ada ketentuan yang

harus diperhatikan dalam teks syar'i atau ijma' (konsensus) para ulama. (Th. Abdul

Latif Hidayatullah, to Madkhal Lidirasath Syariah to Islamiah). Ahli maqasid dari

Maroko, Alal al Fasi al Maqasid dalam Syariah wa Makarimihana memberikan

beberapa syarat untuk menetapkan hukum dengan Maslahah Mursalah misalnya.

Maslahah Mursalah harus dalam koridor tujuan yang ditetapkan oleh Syariah

(menurut Maqasid Syariah). Nilai kegunaannya harus jelas dan logis

keberadaannya (diterima akal).

d. Maqasid Syariah ditinjau dari level keaslian

Maqasid syariah pada bagian ini terbagi menjadi:Maqasid Asliah (asal) dan

Maqasid Tabi’ah (pelengkap).40

1) Maqasid Asliah (asal)

Imam Abu Ishak Shatibina memperkenalkan dalam al Muwafaqat bahwa

maqasid asliah adalah tujuan dari segala sesuatu yang wajib pada mukallaf.

Sebagian ulama menyebut Maqasid Asaliah dengan istilah Maqasid Asasiah

(pohon). Contoh maqasid ini adalah; Menikah dengan maksud menghasilkan

keturunan. Tentu saja, jika pernikahan itu ada, itu adalah cara menghasilkan

keturunan, yang merupakan tujuan utama dari pernikahan. Selama istimta'

(pemenuhan hasrat biologis), membangun keluarga yang sakina, mawadda,

warahmah (kebahagiaan dan kesejahteraan) adalah beberapa tujuan yang mengikuti

tujuan utama (keturunan) di atas. Selain mengejar ilmu yang bermanfaat, tujuan

utamanya adalah ta'abud (ibadah) kepada Allah swt. Saat kita mendapatkan status

40Mayangsari R, Galuh Nashrullah Kartika, and Hasni Noor Hasni Noor. "Konsep
Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)." Al
IQTHISADIYAH 1.1 (2014).
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di mata orang, bahan penghasil tenaga kerja, dll., adalah penerus tujuan utama di

atas.

2) Maqasid Tabi’ah (pengikut)

Maqasid tabi'ah menurut penulis adalah tujuan yang muncul dibalik

terwujudnya tujuan pokok atau utama. Maqasid tabi'ah juga dapat dimasukkan

dalam kategori maqasid hajiyah dan kamaliyah. Contoh maqasid ini adalah seperti

contoh maqasid asliah di atas. Dalam tataran praktis, Maqasid Syariah dapat

memasuki berbagai aspek kehidupan. Baik itu Ibadah, Mu'amalah, Penegakan

Hukum, Siyasah Syar'iyyah atau yang lainnya. Jadi jika kita mengetahui dan

memahaminya, setidaknya kita bisa membiarkan diri kita lebih memahami makna

hukum ilahi atau membangun hukum ke dalam realitas yang kita hadapi. Dalam

buku Min A'lam al Fikr al Maqasidi, Dr. Ahmad Raisuni: Barang siapa menguasai

prinsip-prinsip syariah, maka dia telah memahami syariah Allah dan Rasul-Nya,

dan dia yang mengetahui atau memahaminya adalah Hakim dan ahli hukum yang

benar”.41

3. Prinsip-PrinsipMaqashid Syariah

Maqashid al-syariah terdiri dari dua kata yaitu Maqashid yang berarti

kesengajaan atau kesengajaan dan Syariah berarti jalan menuju sumber air, ini juga

bisa dikatakan sebagai jalan menuju sumber utama kehidupan. Tujuan maqashid

syari'ah yaitu untuk memperoleh keuntungan, dapat terwujud dengan baik

bilamana lima unsur utama dapat diwujudkan dan dipertahankan, yaitu agama, jiwa,

keturunan, akal dan harta. Tujuan syariat menambahkan aturan hukum kepada

muallaf adalah berusaha memperbaiki kehidupan mereka melalui aturan Daruriy,

Hajiy dan Tahsiniy. Syatibi mengatakan bahwa tujuan utama Syariah adalah untuk

41Nuruddin Al-Khadimi, al Ijtihad al Maqasidy (Qatar: Dar al-Muassasah, Jilid I dan II,
1998), h. 56.
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mendukung dan memperjuangkan tiga kelas yang sah. Tujuan dari ketiga kategori

ini adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan umat Islam dapat diwujudkan

dengan sebaik-baiknya, baik di dunia maupun di akhirat, karena Allah berbuat

sesuatu untuk hamba-hamba-Nya.

1) Al-maqasyid ad-daruriyat, secara bahasa berarti kebutuhan mendesak. Dapat

dikatakan bahwa aspek-aspek kehidupan sangat penting dan diperlukan untuk

berfungsinya urusan agama dan kehidupan manusia dengan baik.

Mengabaikan aspek ini menyebabkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia

ini dan hidup menjadi sangat tidak nyaman. Daruriyyah dilakukan dengan

dua cara, yaitu di satu sisi kebutuhan harus dipahami dan diperjuangkan,

sedangkan di sisi lain segala sesuatu yang dapat menghalangi pemenuhan

kebutuhan itu harus dihilangkan.

2) Al-maqasyid al-hajiyyat, secara bahasa berarti kebutuhan. Dapat dikatakan

bahwa pertimbangan hukum diperlukan untuk meringankan beban yang

sangat berat agar hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Misalnya,

pemendekan layanan dalam keadaan darurat atau dalam keadaan sakit, di

mana ada bantuan hukum dalam keadaan darurat sehari-hari.

3) Al-Maqasyid at-tahsiniyyat, secara bahasa berarti kesempurnaan.

Menunjukkan aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk membebaskan

budak, berwudhu sebelum sholat dan memberi sedekah kepada orang miskin.

Lima prinsip universal yang dikelompokkan di bawah puncak Daruriyat

mengandung kepastian epistemologis dan karenanya tidak dapat dibatalkan.

Tepatnya setiap kesalahan yang melibatkan kategori kedaruratan ini mengarah pada

konsekuensi lain yang jauh dari kelima prinsip umum tersebut. Dua kategori

lainnya, Hajiyyat dan Tahsiniyyat, yang secara struktural berada di bawah dan pada

dasarnya saling melengkapi dengan Daruriyyat, terpengaruh, meskipun apa pun
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yang mempengaruhi Tahsiniyyat tidak banyak berpengaruh pada Hajiyyat. Oleh

karena itu, perhatikan ketiga kategori ini secara berurutan, dimulai dengan

daruriyyat dan diakhiri dengan tahsiniyyat.42

Bagian penting dari pembagian hak adalah keinginan untuk mengakui

bahwa kebermanfaatan manusia di dunia ini dan di dunia selanjutnya dipahami

secara relatif, bukan absolut. Dengan kata lain, manfaat tidak didapatkan tanpa

pengorbanan sedikitpun. Misalnya semua manfaat. Mereka yang tunduk pada

hukum kehidupan, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, membutuhkan

pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan hukum adalah untuk melindungi dan

mengembangkan kegiatan yang lebih bermanfaat dan melarang kegiatan berbahaya

dan tidak perlu yang membutuhkan pengorbanan. Laba yang dapat larut adalah laba

yang memenuhi kondisi berikut:

1) Masalah harus nyata atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan

khayalan.

2) Keuntungan yang ingin dicapai harus benar-benar memadai.

3) Itu harus sesuai dengan tujuan umum syariah dan tidak bertentangan dengan

prinsip syariah.

4) Mendukung terwujudnya komunitas Daruriyyat atau menghilangkan

masalah-masalah keagamaan yang serius.

Manfaat mempelajariMaqashid Ash-Syariah adalah sebagai berikut:

1) Mengungkapkan tujuan, dasar pemikiran dan hikmah Tasyr, baik secara

umum maupun khusus.

2) Kami memperkuat fitur-fitur Islam yang cocok untuk setiap zaman.

3) Kami mendukung ulama dalam ijtihad dalam tujuan Syariah Islam.

42M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam &
Maqashid Syariah (Jakarta: Kencana, 2020), h. 45.
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4) Pembatasan perbedaan pendapat dan ta'shub antar pemeluk mazhab fikih.

Untuk mewujudkan syariat, syariat (hukum) tidak sewenang-wenang, tanpa

arah, tetapi bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, mendatangkan

kemaslahatan dan menghindari mudharat bagi kemanusiaan. Mengetahui tujuan

umum peraturan perundang-undangan sangat penting untuk dapat secara tepat dan

akurat menarik hukum suatu peristiwa yang telah ada sebelumnya dan kemudian

menentukan hukum peristiwa yang tidak ada teksnya.43

E. Kerangka Konseptual

Penetapan Hak Hadhanah Terhadap Anak Di Bawah Umur

Kepada Suami Di Pengadilan Agama Sungguminasa
(Analisis Maqashid Al-Syariah)

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Yuridis
(Hukum Positif)

Fakta Persidangan
(Pembuktian)

Normatif
(Hukum Islam)

Penetapan Hak Asuh Anak

43M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam &
Maqashid Syariah, h. 46.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan

kualitatif. Jenis penelitiannya adalah perolehan dan pengumpulan data penelitian

secara langsung di lapangan melalui observasi dan keterlibatan langsung secara

simultan dalam penelitian dengan objek penelitian.

Penelitian lapangan (Field Research) adalah penelitian yang bertujuan

untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan, peristiwa, objek atau

segala sesuatu yang berhubungan dengan variabel yang dapat dijelaskan baik

dengan angka maupun kata-kata. Kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sikap sosial,

kepercayaan, persepsi, pemikiran, baik secara individu maupun kelompok.1

Penulis menggunakan jenis penelitian ini untuk mendeskripsikan informasi

yang diperoleh dari para informan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan

rinci tentang penetapan hak hadhanah anak dan suami di bawah umur di Pengadilan

Agama Sungguminasa (analisis Maqashid Al-Syariah).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah objek penelitian dimana kegiatan penelitian

dilakukan. Penentuan lokasi dimaksud untuk mempermudah dan memperjelas

objek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga permasalahan tidak terlalu luas.

Sesuai dengan judul, maka penelitian ini berlokasi, di Kabupaten Gowa tepatnya di

1Hadi Sutrisno, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 24.

46
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Pengadilan Agama Sungguminasa yang menjadi sasaran penelitian. Alasan peneliti

memilih tempat penelitian tersebut karena di Pengadian Agama Sungguminasa

terdapat putusan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku yang dimana

putusan hak asuh anak (hadhanah) yang seharusnya jatuh ke ibu namun majelis

Hakim menjatuhkan memberikan kepada ayah, serta permasalahan yang ada dan

sesuai dengan judul penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian atau pendekatan ilmiah. Metode penelitian adalah pendekatan yang

menjelaskan cara pandang yang digunakan dalam pembahasan subjek penelitian,

dan cara pandang tersebut harus mempunyai arti ilmiah bagi fakultas dan lembaga

peneliti atau program studi.2

Pendekatan yang sesuai dengan tujuan syariat dan hukum adalah

pendekatan normatif dan teologis hukum karena berkaitan dengan permasalahan

yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “Penetapan hak hadhanah terhadap anak

di bawah umur bagi laki-laki di Pengadilan Agama Sungguminasa (Analisis

Maqashid Al-Syariah). Berikut adalah dua pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini.

1. Pendekatan teologis normatif syari’, yaitu metode penyelesaian masalah

berdasarkan hukum Islam, baik yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah,

prinsip-prinsip fikih maupun pendapat para ulama.

2Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiyah
Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (CET. II: Makassar: Alauddin Press,
2016), h. 16.
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2. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan terhadap suatu subjek berdasarkan

hukum negara dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan masalah

tersebut, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk uraian.

Kedua pendekatan tersebut juga disebut sebagai pendekatan dari perspektif

internal, yang pokok bahasannya adalah norma hukum.

C. Sumber Data

Penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara purposive. Artinya

peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus

yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab

permasalahan penelitian. Peneliti menggunakan tiga sumber data dalam

pengumpulan data sebagai berikut.3

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui

wawancara, pengamatan, dan dokumentasi langsung oleh penulis. Dalam

penelitian ini, data primer diperoleh dari informan penelitian yaitu Majelis

Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Sungguminasa.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui libraly research atau

penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan

mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-

undangan, Serta beberapa informan yang terkait penelitian.

Untuk menentukan jumlah informan, peneliti memilih informan menurut

kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik

peneliti. Mereka yang dipilih pun harus dianggap kredibilitas untuk menjawab

masalah penelitian. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain sebagai

berikut:

3Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka
Ilmu Group, 2020), h. 230.
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1) Orang bersangkutan memiliki pengalaman pribadi sesuai dengan

permasalah yang diteliti.

2) Orang bersangkutan sehat jasmani dan rohani.

3) Orang tersebut bersifat netral, tidak mempunyai kepentingan pribadi untuk

menjelek-jelekan orang lain.

4) Orang yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang luas mengenai

masalah yang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memiliki tujuan yang terarah, sehingga penelitian ini

membutuhkan metode yang tepat untuk mendapatkan informan, konsep dan teori

yang menarik dan relevan dengan penelitian ini.4

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menyajikan tiga jenis data,

yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan ketiga jenis

tersebut karena penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan) yang

bersifat kualitatif, sehingga sangat cocok dan sempurna dalam pengumpulan data

pada penelitian ini. Berikut penjelasan mengenai ketiga metode tersebut.5

1. Observasi

Observasi atau data yang diperoleh melalui pengamatan berupa gambaran

yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, dan interaksi

interpersional. Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dan

kepada objek-objek yang menjadi subjek penelitian. Objek-objek yang dimaksud

dalam penelitan ini adalah pihak yang berperkara dan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Sungguminasa.

4Abdurrahman, Bentuk Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan (Jakarta: Rineka Cipta,
2018), h. 38.

5J.R Raco,Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya (CET. II:
Jakarta: PT Grasindo, 2018), h. 110.
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2. Wawancara

Wawancara yang mendalam (indepth) dengan menggunakan pertanyaan

terbuka akan memperoleh data berupa persepsi, pendapat, perasaan dan

pengetahuan. Wawancara terhadap subjek penelitian yang sifatnya terbuka

membantu peneliti dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam

bentuk pertanyaan yang telah disediakan maupun pertanyaan yang muncul disaat

lokasi penelitian. Tanya jawab secara bebas, tetapi tetap terarah. Hal tersebut

dilakukan selama peneliti tetap berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah

disiapkan, karena pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spontan muncul disaat

meneliti juga bermanfaat demi menunjang data-data yang diperlukan dalam

penelitian ini.6

3. Dokumentasi

Dokumen dapat berupa material yang tertulis dan tersimpan, juga berupa

memorabilia korespondensi, dan juga berupa audiovisual. Namun, peneliti pada

penelitian ini menggunakan dokumen berupa material tertulis dan tersimpan

(seperti tulisan-tulisan, literatur-literatur atau karya tulis ilmiah yang dapat diakses

secara online dan offline), serta dokumen berupa audiovisual (suara dan gambar)

sehingga membutuhkan alat-alat pelengkap seperti kamera atau handphone.

Peneliti menggunakan jenis pengumpulan data ini untuk mendapatkan data-data

yang autentik sebagai data pelengkap.7

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam melakukan

sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif instrument penelitian adalan penulis

itu sendiri. Peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi

6J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, h. 110.
7J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, h. 110.
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sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis

data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.8

Dalam penelitian ini, ada beberapa instrumen lain yang penulis gunakan

untuk membantu instrument kunci dalam mengumpulkan data. Adapun instrument

yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Catatan observasi, melakukan observasi langsung ke lapangan untuk

mengumpulkan data dengan menggunakan catatan berupa buku, kamera,

handphone dan pulpen.

2. Pedoman wawancara (pokok-pokok pertanyaan), dikarenakan teknik

wawancara yang akan digunakan adalah semi struktur, maka pedoman

wawancara menjadi sebuah acuan pertanyaan pada saat penulis melakukan

wawancara dengan informan serta menggunakan alat sederhana berupa

buku, pulpen atau handphone.

3. Dokumen, menggunakan flashdisk, laptop dalam proses pengumpulan data

untuk mencatat data-data dalam buku atau laporan, artikel, jurnal dan lain

sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas

dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi

informasi sedemikian rupa sehingga sifat atau sifat data mudah dipahami dan

bermanfaat untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan

penelitian, sehingga dapat dipahami sendiri atau oleh pembaca. Analisis data juga

dapat diartikan sebagai cara melakukan analisis data yang tujuannya adalah

mengolah data menjadi informasi. Tujuan analisis data adalah untuk

8Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 50.
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mendeskripsikan informasi, melakukan induksi atau menarik kesimpulan tentang

karakteristik populasi. Setelah semua informasi terkumpul sesuai dengan

kebutuhan penelitian, langkah selanjutnya adalah mengelola informasi yang

terkumpul dengan mencari tahu semua jawabannya.9

Proses selanjutnya setelah mengumpulkan data lapangan adalah

menganalisis data, kemudian peneliti mengorganisasikan atau mengumpulkan data

dan memilih mana yang penting (prioritas) untuk penelitian setelah semua data

terkumpul dengan mengorganisasikan data yang ada, langkah selanjutnya adalah

menganalisis data. Data yang dikumpulkan selama proses penelitian dilakukan

secara hati-hati agar dapat ditarik kesimpulan yang objektif dari penelitian

tersebut.10

Dalam penelitian ini metode analisisnya adalah kualitatif, yaitu

memasukkan informasi yang diperoleh dari kegiatan, setelah mengumpulkan

semua informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, menganalisisnya dan

menjelaskannya menurut jenisnya. Selain itu, dianalisis secara deskriptif kualitatif,

yaitu. mendeskripsikan teori dan kondisi lapangan, pada langkah terakhir peneliti

membuat kesimpulan dimana peneliti menggunakan cara berpikir deduktif yaitu.

umum untuk kesimpulan tertentu. Dalam proses tesis ini, analisis data yang

digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu:11

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses meringkas, memilih dan memfokuskan pada hal-

hal yang penting kemudian dicari tema dan polanya. Data yang direduksi dengan

9Zainddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 39.
10Zainddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum, h. 50.
11Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Rosda

Karya, 2006), h. 104-105.
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demikian memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis untuk

mengumpulkan lebih banyak informasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyajian data yang sebelumnya telah di

pangkas sehingga data tersebut disusun sedemikian rupa sehingga lebih mudah

dipahami. Dalam penelitian kualitatif, materi paling sering disajikan dalam teks

naratif. Terkadang penulis menyajikan data yang diperoleh setelah reduksi data

untuk menghindari kesalahan interpretasi data.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah proses memeriksa data yang disajikan dan menarik

kesimpulan darinya untuk menyajikan kesimpulan yang kredibel (dapat

diandalkan).

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi validitas,

reliabilitas dan tantangan. Namun validasi data yang digunakan dalam penelitian

ini merupakan validasi dan tantangan karena uji reliabilitas lebih sejalan dengan

penelitian kuantitatif yang biasanya menggunakan perhitungan atau angka. Dua tes

dijelaskan di bawah ini.

1. Validitas

Konfirmasi hasil penelitian berarti peneliti menentukan keakuratan dan

kredibilitas hasil dengan menggunakan strategi yang tepat seperti teknik triangulasi,

penyaringan anggota, dan audit. Pertama, triangulasi data, yaitu menggunakan

berbagai data, menggunakan lebih dari satu teori dengan teknik analisis berganda,

dan menyelidiki kebenaran data dengan menggunakan sumber pengumpulan data.

Kedua, verifikasi anggota, yaitu. data hasil wawancara yang dikonfirmasi oleh

partisipan atau informan dengan membaca dan mengoreksi atau membenarkan
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ringkasan hasil wawancara oleh peneliti. Dan yang ketiga review, yaitu untuk

menunjukkan peran ahli dalam memvalidasi hasil penelitian. Namun peneliti hanya

menggunakan uji keabsahan data dengan validasi yang pada hakikatnya adalah

triangulasi data, meskipun tidak menutup kemungkinan dapat digunakan member

check dan audit jika peneliti membutuhkannya. Validasi data melalui diskusi

dengan para ahli di bidangnya juga digunakan oleh peneliti untuk meningkatkan

kredibilitas penelitian.12

2. Tantangan

Metode kualitatif dalam penerapannya sering ditantang oleh para peneliti

yang mengkritisi metode tersebut. Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah:

Apakah hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan? Apakah subjektivitas

peneliti mempengaruhi hasil penelitian? Apakah kehadiran peneliti mempengaruhi

peserta? Apakah metode ini benar-benar ilmiah? Dan masih banyak pertanyaan lain

seputar hasil penelitian yang ditanyakan oleh para guru, dosen atau peneliti.13

Perlu diingat bahwa dalam penelitian kualitatif, hasil penelitian tidak dapat

digeneralisasikan, karena subjek penelitian merupakan objek yang dinamis, gaya

tertentu, unik, selalu bergerak dan berubah. Pengaruh subjektivitas peneliti juga

sangat mempengaruhi hasil penelitian, karena informasi yang diberikan oleh

partisipan biasanya diinterpretasikan terlebih dahulu oleh peneliti, peneliti harus

terlebih dahulu memahami informasi yang diberikan kepada partisipan, atau

peneliti menginterpretasikan informasi tersebut. di depan peserta. Peneliti harus

memahami dan mengetahui bagaimana menyampaikan kepada partisipan bahwa

mereka tidak mengetahui dan membutuhkan informasi tersebut, sehingga adanya

sikap peneliti terhadap partisipan sangat mempengaruhi data natural. Oleh karena

12J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, h. 134.
13J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, h. 138.



55

itu, tantangan hasil penelitian ini berguna untuk menguji keabsahan data guna lebih

mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini jika ditemukan kesalahan.14

14J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, h. 139.



BAB IV

TELAAHMAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HAK

HADHANAH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA SUAMI

DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambar 4.1. Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa1

1) Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi

Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut

“Somba” atau “Raja”. Daerah TK. II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak

beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh

terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah

TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang

1Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa https://www.pa-
sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=494 di unduh
pada Tanggal 27 Oktober 2023.
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Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan

Lembaran Negara RI No. 1822).

Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng

Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin

Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke

XXXVI).

Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh

seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun

demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh

seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh

seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun

1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad

Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim

Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama,

demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli

yang keempat tahun 1956.

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi

Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut

“Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak

beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh

terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah

TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang

Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan

Lembaran Negara RI No. 1822).

Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo DgMattawang Karaeng

Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin
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Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke

XXXVI).

Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh

seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun

demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh

seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh

seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun

1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad

Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim

Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama,

demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli

yang keempat tahun 1956.

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah

Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi , maka tugas dan wewenang

Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, setelah

tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama

Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya sebagai doa

dan imam pada shalat I’ed.

Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3

Desember 1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa

secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang

ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 . Peresmian

Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei

1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan

Agama/ Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan

Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan keHakiman di
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bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123

Desa.2

2) Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa3

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan

ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang :

1) Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai

perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

a) Izin beristri lebih dari seorang;

b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh

satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada

perbedaan pendapat;

c) Dispensasi kawin;

d) Pencegahan perkawinan;

e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

f) Pembatalan perkawinan;

g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;

h) Perceraian karena talak;

i) Gugatan perceraian;

2Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa https://www.pa-
sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492 diaskes
pada Tanggal 27 Oktober 2023.

https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492
https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492
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j) Penyelesaian harta bersama;

k) Penguasaan anak-anak;

l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak

yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;

m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas

istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

n) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;

o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

p) Pencabutan kekuasaan wali;

q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan

seorang wali dicabut;

r) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18

(delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di

bawah keuasaannya;

t) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak

berdasarkan hukum Islam;

u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan

perkawinan campuran;Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi

sebelum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

dijalankan menurut peraturan yang lain

2) Waris

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta

peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan

pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas
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permohoonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,

penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3) Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang

lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut

meninggal dunia

4) Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang

kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

5) Wakaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna

keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

6) Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang

dimliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada

yang berhak menerimanya.

7) Infak

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi

kebutuhan, baik berupa makanan, muniman, mendermakan, memberikan rezeki

(karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan

karena Allah Subhanahu Wata'ala.
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8) Shodaqoh

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau

lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan

jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt., dan pahala semata.

9) Ekonomi Syariah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah,

antara lain meliputi:

a) Bank syari'ah;

b) Lembaga keuangan mikro syari'ah;

c) Asuransi syari'ah;

d) Reasuransi syari'ah;

e) Reksa dana syari'ah;

f) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;

g) Sekuritas syari'ah;

h) Pembiayaan syari'ah;

i) Pegadaian syari'ah;

j) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;

k) Bisnis syari'ah.4

b. Fungsi Pengadilan

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai

fungsi, antara lain sebagai berikut :

1) Fungsi mengadili (judicial power) Menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan

4Tugas Pokok Pengadilan Agama Sungguminasa https://www.pa-
sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=580 di akses
pada Tanggal 27 Oktober 2023.

https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=580
https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=580
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Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006).

2) Fungsi pembinaan Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk

kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik

menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide :

pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor

KMA/080/VIII/2006).

3) Fungsi pengawasan Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan

tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan

Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan

diselenggarakan dengan seksama dan sewajaranya (vide : Pasal 53 ayat (1)

dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan

administarsi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA

Nomor : KMA/080/VIII/2006).

4) Fungsi nasehat Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada

instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vidwe : Pasal 52

ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 20060.

5) Fungsi administratif Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan

persidangan), dan administratsi umum (kepegawaian, keuangan, dan

umum/perlengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

6) Fungsi lainnya : Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan

rukyat dengan instansi lain yang terkait.seperti DEPAG, MUI,Ormas Islam

dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penilitian dan sebagainya

serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era
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keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.5

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa6

Tabel 4.1. Daftar Pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Ketua Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Wakil Ketua Mun'amah, S.H.I., M.H.

5Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa https://www.pa-
sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=580 di akses
pada Tanggal 27 Oktober 2023.

6Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa https://www.pa-
sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=493 diunduh
pada Tanggal 27 Oktober 2023.

https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=580
https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=580
https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=493
https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=493
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Hakim

1.

2.

3.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Sulastri Suhani, S.HI.

Radiaty, S.H.I.

Panitera Nasriah, S.H., M.H.

Sekretaris Dr. Yusran, S.Ag., M.H.

Panitera Muda Gugatan Dra. Hj. Musafirah, M.H.

Panitera Muda Permohonan Nur Intang, S.Ag.

Panitera Muda Hukum Annisa, S.H.

Panitera Pengganti

1. Dra. I. Damri

2. Dra. Wahda

3. Dra. Jasrawati

4. Ibrahim, S.H.

5. Salmiah, S.H.

6. Achmad Tasit, S.H.

7. Khairuddin, S.H.

8. Bulgis Yusuf, S.HI., M.H.

9. Musdalifah, S.H., M.H.

10. Eka Dewi Adnan, S.H.

11. Ridwan, S.H.

12. Muh. Sabir, S.H.

13. Andi Mulyani Tahir, S.H.

14. Hj. Rasdiyanah, S.H.

15. Hartati, S.H.

16. Nurfajri Thahir, S.H.I.

17. Nurhasani Nur, S.H.
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18. Erni, S.H.

19. Musyrifah Jufri, S.H.I.

Jurusita

1. Hairuddin, S.H.

2.

3.

Hj. Sunarti Kamaruddin, S.E.

Tri Sutrisno

Jurusita Pengganti

1. Sirajuddin

2. Purnama Santi

3. Aswad Kurniawan, S.H.I.

Kasubbag Kepegawaian, dan

Ortala
Mukarramah, S.HI.

Kasubbag Perencanaan, TI, dan

Pelaporan
Andi Suryani Mattupuang, S.Kom.

Kasubbag Umum dan Keuangan Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E.

Fungsional Pengelolaan
Mulyani, S.E.

Keuangan APBN

Fungsional Pranata Komputer Rifdah Fausiah Ashari, S.T.

Staf/Pelaksana

1. Rostinawati

2.

3.

Diah Melindasari, S.H.

Gregah Wilaktama, S.H.

4. Dea Angela Seftyana, S. IP.

5.

6.

Hanugerah Putra Nur Hidayat, A.Md.

Anindita Cahyani S, A.Md.A.B.
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B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam

Memutus Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Pertimbangan Majelis Hakim merupakan suatu tahapan yang sangat

penting yang tidak terpisahkan dari pengambilan keputusan terhap perkara yang

diperiksa oleh mejelis Hakim. Kondisi ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim

mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan

berlangsung. Pertimbangan Hakim menjadi aspek terpenting dalam menentukan

terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan dan

mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para

pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan

teliti, baik, dan cermat.

Proses persidangan pembuktian menjadi proses penting dalam persidangan,

hal ini dikarenakan hasil dari pembuktian di muka persidangan menjadi bahan

pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara. Dari serangkaian pembuktian

du muka persidangan itulah, yang menjadi dalil Majelis Hakim dalam memutus

suatu perkara yang sedang diperiksa.

Berdasarkan putusan dengan Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm,

dapat ditarik dua benang merah terhadap perkaran ini, yakni: Putusan mengenai

perceraian atas permohonan Penggugat serta Putusan mengenai hak asuh anak katas

permohonan Penggugat, hal ini sebagaimana dalam kutipan Putusan Perkara

Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, yang berbunyi:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan

dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok

sengketa adalah :

- Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan

perselisihan yang sulit dirukunkan dan apa penyebab pertengkaran



68

Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat

berpisah tempat tinggal?;

- Apakah Penggugat berhak mendapatkan hak asuh anak terhadap anak

Penggugat dan Tergugat yang bernama #anak (lahir tanggal 4 Nopember

2017)?;7

Berdasarkan dalil putusan di atas, penulis membagi dua analisis

pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor:

973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang Penetapan Perceraian

terhadap Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Berdasarkan putusan Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tertuang

sangat jelas mengenai pertimbangan hukum Mejelis Hakim Pengadilan Agama

Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:

973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, Adapun rumusan pertimbangan Mejelis Hakim

Pengadilan Agama Sungguminasa secara rinci sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan dalil-

dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah

pada tanggal 13 Mei 2017, hidup rukun dan tinggal bersama di rumah Penggugat,

lalu tinggal di rumah milik Tergugat di Kota Makassar dan telah dikaruniai dua

orang anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak

bulan Oktober 2017 disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sangat temperamen sehingga

mudah marah meskipun hanya masalah sepele dan bila marah Tergugat selalu

melakukan tindak kekerasan (KDRT) kepada Penggugat baik fisik dengan cara

memukul dan menempeleng maupun secara psikis dengan berkata-kata kasar dan

7Putusan Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm Pengadilan Agama Sungguminasa
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menghina Penggugat, selain itu Tergugat sangat perhitungan sehingga sangat jarang

memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat bahkan pemberiannya

selalu ditanyakan dan diminta kembali. Bahwa bulan Mei 2018 merupakan puncak

perselisihan dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari

rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup

rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama + 1 (satu) tahun 4 (empat)

bulan. Berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon

agar Majelis Hakim menceraikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selain gugatan cerai Penggugat juga mengajukan

gugatan hak asuh anak (kumulasi) dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat

telah dikaruniai anak yang #anak dan #anak Tergugat bersama dengan orang tuanya

selalu menghalang-halangi bahkan melarang Penggugat melihat dan bertemu

dengan anak pertama yang bernama #anak (lahir tanggal 4 Nopember 2017), yang

saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat yang sudah tua dan sakit-sakitan (penyakit

asma) yang sangat dikhawatirkan oleh Penggugat akan menular kepada anak

kandungnya tersebut. Tergugat maupun keluarganya sama sekali menutup akses

Penggugat untuk bertemu dan atau sekadar berkomunikasi via handphone dengan

anak tersebut, sehingga dengan sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat

bermaksud untuk mempertegas hak asuh anak yang bernama #anak (lahir tanggal 4

Nopember 2017) yang saat ini dalam pengasuhan orang tua Tergugat, agar hak asuh

anak tersebut di atas jatuh kepada Penggugat apalagi anak tersebut belum berumur

12 (duabelas tahun) melalui putusan Pengadilan Agama Sungguminasa dan

Penggugat tetap akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada

Tergugat untuk bertemu dan mengajak anaknya pergi sekalipun hak asuh anak yang

bernama #anak (lahir tanggal 4 Nopember 2017) jatuh kepada Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama
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Sungguminasa mengabulkan gugatan hak asuh anak yang bernama #anak (lahir

tanggal 4 Nopember 2017) jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai dan kumulasi hak asuh anak

tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

dan atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya

ringan, maka penggabungan (kumulasi) permohonan cerai talak dengan diikuti

gugatan hak asuh anak (vide Pasal 86 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989), dapat

diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai Penggugat dan gugatan hak asuh

anak tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada

pokoknya mengakui, mengakui dengan klausula dan membantah dalil gugatan

Penggugat yaitu :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah hidup

bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak

bernama:

a) #anak (lahir 4 November 2017).

b) #anak (lahir 9 Juni 2019)

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat

sering melakukan tindak kekerasan (KDRT) kepada Penggugat secara fisik

dan tergugat sangat perhitungan dan jarang memberi nafkah lahir (uang

belanja), faktanya adalah Penggugatlah yang sangat gampang emosional

dan tidak patuh serta tidak menghargai Tergugat sebagai seorang suami, tiap

kali ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu

membesarkan suaranya hingga didengar oleh tetangga dan soal nafkah

Tergugat selalu menunaikan kewajibannya kepada Penggugat dan anak-
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anaknya, namun faktanya Penggugat terlalu boros dan tidak tahu mengurus

rumah tangga juga tidak mampu menjalankan peran sebagai ibu yang baik

untuk keluarganya;

- Bahwa benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat

meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Tergugat, hal tersebut

merupakan pengakuan dari Penggugat yang membuktikan bahwa

Penggugat adalah istri yang tidak patuh dan tidak bertanggungjawab

terhadap keluarga bahkan sikap Penggugat yang meninggalkan rumah

tinggal bersama tidak hanya dilakukan sekali namun terlah dilakukan

berulang – ulang yakni tiap kali terjadi masalah Penggugat selalu

meninggalkan rumah;

- Bahwa apa yang disampaikan Penggugat tentang Alasan Hak Asuh anak

harus jatuh kepada Penggugat adalah tuduhan dan fitnah yang sangat

berlebihan.

- Pertama Penggugat menuduh dan memfitnah Tergugat juga orang tuanya,

dengan menyatakan bahwa Tergugat dan orang tuanya selalu menghalang –

halangi penggugat untuk bertemu dengan anaknya yang bernama Sultan

Alamsyah, faktanya adalah Penggugat saat bertengkar dengan Tergugat,

Penggugat menyerahkan anak pertamanya yakni Sultan Alamsyah saat

berusia 1 tahun 1 bulan kepada neneknya (Ibu Tergugat) dan sejak

diserahkan kepada neneknya sampai sekarang Penggugat sebagai ibu tidak

pernah mempertanyakan kondisi anaknya bahkan untuk sekedar

menjenguk;

- Kedua dalam gugatan Penggugat menuduh dan memfitnah Tergugat juga

orang tuanya dengan menyatakan bahwa anak tersebut tidak di asuh oleh

Tergugat tetapi lebih banyak diasuh oleh orang tua Tergugat yang sudah tua
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dan sakit-sakitan (penyakit asma) yang dikhawatirkan oleh penggugat akan

menular kepada anak pertamanya, faktanya dalil penggugat tersebut adalah

fitnah yang sangat kejam sebab anak pertama Penggugat dan Tergugat yakni

Sultan Alamsyah dirawat dengan baik oleh Tergugat bersama orang tuanya

dan Ibu dari Tergugat yang membantu merawat Sultan Alamsyah tidak

memiliki penyakit menular, apabila ada seharusnya Penggugat

membuktinya dengan Keterangan Dokter dan alhamdulillah Majelis Hakim

dapat melihat kondisi anak tersebut sangat sehat sebab mendapatkan

kehidupan yang layak dan kebutuhan yang terpenuhi;

- Ketiga Penggugat menuduh Tergugat dan orang tuanya menutup akses

Penggugat untuk berkomunikasi Via Handphone dengan anak pertamanya,

faktanya Penggugat sama sekali tidak pernah menghubungi Tergugat

ataupun orang tua Tergugat untuk berkomunikasi dan mempertanyakan

kondisi anak pertamanya, faktanya Tergugat beserta ibunya pernah

mengadakan acara ulang tahun kecil-kecilan untuk anak pertama yakni

Sultan Alamsyah pada 04 November 2018, kemudian Ibu dari Tergugat

mencoba menghubungi Penggugat namun kenyataannya Penggugat tak

kunjung datang di acara ulang tahun anaknya;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut tidak tepat apabila hak asuh terhadap anak

pertama yakni Sultan Alamsyah jatuh kepada ibunya sebab berdasarkan

fakta Penggugat tidak layak dan tidak memiliki kemampuan untuk merawat

anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam refliknya tetap dengan gugatannya

dan Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula sebagaimana telah

diuraikan dalam duduk perkara;
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Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan

dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok

sengketa adalah :

- Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan

perselisihan yang sulit dirukunkan dan apa penyebab pertengkaran

Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat

berpisah tempat tinggal?;

- Apakah Penggugat berhak mendapatkan hak asuh anak terhadap anak

Penggugat dan Tergugat yang bernama #anak (lahir 4 November 2017).

Menimbang, bahwa terhadap pokokmasalah pertama, oleh karena perkara

ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek lex specialis dan dengan

mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan

Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk

menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan

tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur

dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22

ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan

ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka kepada Penggugat

dibebani untuk membuktikan dalil gugatan cerainya dan Tergugat dibebani

kewajiban untuk membuktikan dalilnya bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283

R.Bg;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti surat dan dokumen elektronik (kode P.1, P.2, P.3, dan P.4)

dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah

disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya diakui oleh

Tergugat, sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P.1 tersebut telah

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledgen bindende

bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut berupa fotokopi

kutipan Akta Nikah Nomor 0366/083/V/2017, tertanggal 15 Mei 2017 yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,

maka berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat

dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga baik Penggugat

maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan

gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Akta Kelahiran yang

telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut

telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888

KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya,

sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima dan akan dipertimbangkan

lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Surat Tanda

Penerimaan Laporan atas nama pelapor Rosihan Herlina yang telah dicocokkan

ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai

kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata,
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serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti

tersebut secara formal dapat diterima sedangkan untuk memenuhi syarat

materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap laporan tersebut sebagai bukti awal

yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan

dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 rangkap 2 (foto penggerebekan

terhadap Tergugat dan foto penganiayaan yang dilakukan Tergugat kepada

Penggugat dengan lengan yang kelihatan memar), bermeterai cukup dan cocok

dengan aslinya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur

bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya

merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim

menilai terhadap foto – foto tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh

bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan

lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2

(dua) orang saksi masing-masing bernama Samsiah dan Saldianti yang telah

disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan

persidangan sehingga berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg. secara hukum telah

memenuhi syarat formal, selanjutnya Majelis Hakim lebih lanjut dapat

mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalilnya, Tergugat

mengajukan bukti surat dan dokumen elektronik yaitu : T.1, T.2 dan T.3 dan

menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;
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Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran)

yang telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti

tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud

Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan)

secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima dan akan

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, berupa Surat Tanda

Penerimaan Laporan atas nama pelapor Masry Fashadin, SH yang telah dicocokkan

ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai

kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata,

serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti

tersebut secara formal dapat diterima sedangkan untuk memenuhi syarat

materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap laporan tersebut sebagai bukti awal

yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan

dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa surat pernyataan yang

dibuat oleh Rosihan Herlina, yang telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya,

serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti

tersebut secara formal dapat diterima, sedangkan untuk memenuhi syarat

materiilnya, Majelis Hakim menilai surat pernyataan tersebut tidak relevan dengan

perkara sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan tentang cerainya, Tergugat

telah mengajukan pula alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di

persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan

sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-
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masing bernama #saksi l dan #saksi ll sehingga kedua orang saksi Tergugat

tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 2,

dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak laki –

laki bernama #anak lahir tanggal 4 Nopember 2017, berdasarkan bukti P. 2

(fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), Tergugat membantah tentang keabsahan akta

kelahiran yang diajukan Penggugat namun Tergugat mengakui anak bernama #anak

adalah anak Penggugat dan Tergugat demikian pula Tergugat tidak membantah

keterangan saksi Penggugat mengenai anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka

Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah

dikaruniai seorang anak bernama #anak, lahir pada tanggal 4 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Tanda

Penerimaan Laporan atas nama pelapor #pelapor sehubungan dengan dugaan tindak

pidana perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat membantah bahwa

laporan yang dilakukan Penggugat tersebut tidak pernah diproses dan tidak

ditindaklanjuti karena tidak terbukti, sedangkan saksi yang diajukan Penggugat,

hanya saksi pertama yang mengetahui mengenai laporan Penggugat tersebut

sehingga dugaan adanya perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, terkait pula dengan bukti P.4, berupa foto penganiayaan

terhadap Penggugat dan foto penggerebekan, Tergugat dalam jawabannya

membantah dan menyatakan justru Penggugat yang sering emosional jika ada

masalah dan mengenai foto penggerebekan sehubungan dengan laporan

dikepolisian, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sedangkan

saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung penganiayan tersebut, sehingga

dugaan adanya penganiayaan yang dilakukan Tergugat tidak terbukti;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi akta kelahiran,

bukti mana tidak dibantah oleh Penggugat maka terbukti Penggugat dengan

Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama #anak, lahir pada tanggal 4 Nopember

2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, berupa Surat Tanda Penerimaan

Laporan atas nama pelapor #pelapor atas dugaan pencemaran nama baik dan

pengancaman, Penggugat tidak membantah dan Tergugat menyatakan laporan

tersebut masih dalam proses pemeriksaan sehingga bukti tersebut tidak dapat

dijadikan dasar adanya pencemaran nama baik dan pengancaman karena masih

dalam proses pemeriksaan sehingga laporan pencemaran nama baik dan

pengancaman tidak terbukti;

Menimbang bahwa tentang pokok masalah perselisihan dan pertengkaran

Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi

Penggugat hal mana saksi pertama menerangkan bahwa saksi pertama tidak

mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah

tidak ada ketika saksi bertetangga di rumah kos dengan Penggugat namun

Penggugat pernah bercerita jika Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan pipi

Penggugat lebam. Adapun saksi kedua menerangkan antara Penggugat dan

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ada perselingkuhan

yang dilakukan Tergugat, kejadiannya di ruko Tergugat dan Penggugat membuat

laporan ke Polisi, selain itu menurut informasi Penggugat, Tergugat telah

melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengetahui pertengkaran

Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan informasi, oleh karenanya keterangan

tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena bersifat testimonium de

auditu sebagaimana ketentuan Pasal 308 RB.g dan Pasal 1907 KUH Perdata,
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adapun mengenai penyebab pertengkaran, saksi kedua Penggugat menerangkan ada

perselingkuhan yang dilakukan Tergugat hingga Penggugat membuat laporan ke

polisi (vide P. 3, P.4), namun hanya saksi kedua yang mengetahui kejadian tersebut

sedangkan laporan yang dibuat Penggugat mengenai adanya dugaan tindak pidana

perselingkuhan tidak terbukti sebagaimana telah diuraikan dimuka, adapun dalil

Penggugat mengenai adanya kekerasan fisik (vide P.4), kedua saksi mengetahui

berdasarkan informasi Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat

mengenai adanya kekerasan fisik tersebut bersifat testimonium de auditu

sebagaimana ketentuan Pasal 308 RB.g dan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain keterangan mengenai pertengkaran dan penyebab

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama juga menerangkan

bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat ketika saksi

bertetangga kos dengan Penggugat selama dua bulan, Penggugat hanya tinggal

bersama anaknya. adapun saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa antara

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019.

Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat. Saksi sudah berusaha merukunkan

Penggugat Tergugat namun tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan hidup

rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang menyatakan Tergugat

sudah tidak tinggal bersama lagi Penggugat sejak saksi bertetangga kos dengan

Penggugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah

tempat tinggal sedangkan saksi kedua menyatakan Penggugat dan Tergugat telah

berpisah sejak bulan Juni 2019, sehingga keterangan kedua saksi mengenai

perpisahan Penggugat dan Tergugat merupakan fakta peristiwa, oleh karenanya

meskipun keterangan kedua saksi bersifat testimonium de auditu, namun

berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, telah cukup
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memberikan gambaran tentang adanya percekcokan antara Penggugat dan

Tergugat, hal mana peristiwa perpisahan antara suami isteri apalagi dalam kurun

waktu yang lama bukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang

harmonis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :suami istri yang

tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun

kembali maka telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan pula bukti berupa dua

orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh saksi pertama

menerangkan penyebab pertengkaran karena Penggugat sering keluar rumah,

ijinnya ke kantor tapi ternyata pergi ketempat lain, kedua saksi sering melihat

Penggugat dan Tergugat bertengkar. antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah

tempat tinggal karena Penggugat pergi dan tinggal dikontrakan yang satu ke

kontrakan lain sehingga susah untuk ditemui bahkan keduanya telah berupaya

merukunkan namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan kedua orang saksi

Tergugat tersebut pada pokoknya bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat jika

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga karena

adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat

dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di

persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 13 Mei

2017;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak

bernama:
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a) #anak (lahir tanggal 4 Nopember 2017), saat ini diasuh Tergugat;

b) #anak (lahir tanggal 9 Juni 2019), saat ini diasuh Penggugat ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2019 atau

selama kurang lebih lima bulan hingga sekarang dan tidak ada tanda-tanda

akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya Penggugat dan Tergugat namun tidak

berhasil begitu pula Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat namun

Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya

bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

benar-benar telah pecah (marriage breakdown) dan sendi-sendinya telah rapuh

sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana

keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya

perselisihan dan pertengkaran, yang dipicu pula dengan terjadinya perpisahan

tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan secara berturut-turut dan selama

tenggang waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan

rukun lagi sebagai suami istri meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh

pihak keluarga;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
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membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga

Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal

tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan

Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan

cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan

memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan

yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah

akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada

mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat.

Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari

penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum

yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi

karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim berupaya

menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya

bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan

Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan

tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan

menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119

ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan hukum Mejelis Hakim di atas sebagaimana yang

telah tertuang jelas dalam putusan Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm,

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili

Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm memutuskan dan menjatuhkan talak satu

bain shugra Tergugat (#Tergugat) terhadap Penggugat (#Penggugat), sebagaimana

dalam kutipan Putusan Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm. Point (2)

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (#Tergugat) terhadap Penggugat

(#Penggugat).

Secara garis besar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama

Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:

973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, setidaknya didasarkan pada beberapa hal diantaranya:

a. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Suami dan Isteri

b. Telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan secara berturut-

turut.

c. Gagalnya upaya mediasi baik dari keluarga, mediator Pengadilan Agama

Sungguminasa maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara a quo.

2. Pertimbangan Hukum Mejelis Hakim tentang Penetapan Hak Asuh

Anak terhadap Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Berdasarkan putusan Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tertuang

sangat jelas mengenai pertimbangan hukum Mejelis Hakim Pengadilan Agama
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Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:

973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, adapun rumusan pertimbangan Mejelis Hakim

Pengadilan Agama Sungguminasa secara rinci sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok masalah kedua mengenai gugatan hak asuh anak

(hadhanah), akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan hadhanah adalah acessor, sehingga dengan

dikabulkannya pokok perkara yaitu perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka

Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan hadhanah terhadap anak

yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat petitum angka 3, gugatan

Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan

(hadhanah) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama #anak

(lahir tanggal 4 Nopember 2017), maka Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak

bernama #anak, lahir tanggal 4 Nopember 2017 (vide P.2 dan T.1), sekarang anak

tersebut dipelihara oleh Tergugat dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak

(hadhanah) Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan

Tergugat untuk berdamai mengenai hak asuh anak (hadhanah), namun tidak

berhasil karena Penggugat tetap ingin hak asuh anak dipegang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar hak asuh terhadap anak

pertama bernama #anak diberikan kepada Penggugat dengan alasan Tergugat selalu

menghalang-halangi Penggugat bertemu anak yang berada dalam pemeliharaan

Tergugat dan anak tersebut lebih banyak dipelihara oleh orang tua Tergugat yang

sudah sakit-sakitan sehingga dikuatirkan penyakitnya akan menular kepada anak.
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Tergugat dan orang tuanya juga menutup akses meskipun sekedar berkomunkasi

melalui telepon dengan anak pertamanya tersebut. Terhadap gugatan Penggugat

tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah telah menghalang-halangi

Penggugat bertemu anaknya karena faktanya saat terjadi pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan anak tersebut saat berumur

satu tahun satu bulan kepada orang tua Tergugat dan sejak diserahkan Penggugat

tidak pernah datang menemui anaknya tersebut dan mengenai orang tua (ibu)

Tergugat yang dianggap sakit-sakitan, telah ikut membantu merawat anak tersebut

dan tidak punya penyakit menular, terbukti anak tersebut hingga saat ini sangat

sehat, hidup layak dan kebutuhan terpenuhi. Tergugat dan orang tuanya juga tidak

pernah menutup akses untuk berkomunikasi dengan anak tersebut, justru Penggugat

yang tidak pernah sama sekali menghubungi Tergugat untuk berkomunikasi dan

menanyakan kabar anak tersebut, bahkan saat anak ulang tahun, ibu Tergugat

mencoba menghubungi Penggugat namun Penggugat tidak kunjung datang di acara

ulang tahun anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat,

menerangkan saat bertetangga selama dua bulan, Penggugat tinggal bersama

dengan anaknya dan anak yang dalam pemeliharaan Penggugat sehat, Penggugat

juga bertanggung jawab terhadap anak yang diasuhnya. Adapun saksi kedua

menerangkan bahwa anak pertama Penggugat berada dalam asuhan Tergugat dan

tidak mengetahui keadaan anak tersebut sejak dipelihara oleh Tergugat, sedangkan

anak kedua dipelihara oleh Penggugat. Penggugat sangat peduli dan tanggung

jawab terhadap anak yang diasuhnya bahkan anak yang berada dalam pemeliharaan

Tergugat dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat telah memberikan keterangan

bahwa selama hampir satu tahun, Tergugat dan saksi yang memelihara anak
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pertama Penggugat dan Tergugat, bahkan sebenarnya sejak lahirpun yang

memelihara anak tersebut adalah saksi karena waktu Penggugat dan Tergugat

tinggal di ruko, saksi juga ada disitu untuk merawat anak tersebut, bahkan pada

waktu Penggugat tinggal dikontrakan dimana Penggugat membawa anaknya

(Sultan), Penggugat biasa membawa anak tersebut (Sultan) ke rumah saksi karena

Penggugat bekerja, lalu pada bulan Januari 2019, Penggugat menyerahkan anak

tersebut kepada Tergugat dan saksi, Penggugat mengatakan “ambil cucu ta” karena

tidak punya waktu untuk mengurus anak tersebut. Adapun saksi kedua

menerangkan bahwa selama hampir satu tahun, Tergugat dan ibu Tergugat yang

memelihara anak pertama Penggugat dan Tergugat, karena sejak umur 8 bulan,

Penggugat telah menyerahkan anak tersebut karena tidak bisa mengurus, saksi juga

kadang ikut mengurus anak tersebut, bahkan sejak lahir anak tersebut sudah dirawat

oleh ibu Tergugat sewaktu tinggal di ruko bahkan pada waktu Penggugat berpisah

tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat membawa anaknya namun ibu

Tergugat tetap mengurus anak tersebut karena Penggugat biasa membawa anak

tersebut ke rumah orang tua Tergugat. Kedua saksi juga menerangkan bahwa

selama anak pertama Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Tergugat dan orang

tuanya, Penggugat tidak pernah datang mengunjungi anak tersebut. Penggugat

pernah datang satu kali sewaktu ingin melahirkan, datang untuk meminta maaf

namun anaknya tidak mau pergi sama Penggugat dan selama anak tersebut

dipelihara oleh Tergugat, keadaan anak tersebut baik, sehat dan tidak pernah sakit,

namun sewaktu tinggal bersama Penggugat, anak tersebut pernah sakit dua kali dan

dirawat di rumah sakit;

Berdasarkan gugatan Penggugat, jawab menjawab dan saksi-saksi

Penggugat dan Tergugat dipersidangan ditemukan fakta sebagai berikut :
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak

pertama Penggugat dan Tergugat bernama #anak berada dalam

pemeliharaan Tergugat dan orang tua Tergugat;

- Bahwa anak yang dipelihara Penggugat sehat dan Penggugat bertanggung

jawab terhadap anak yang dipeliharanya;

- Bahwa selama hampir satu tahun, Penggugat telah menyerahkan anak

pertamanya kepada Tergugat dan orang tua Tergugat, karena tidak punya

waktu untuk mengurus anak tersebut, bahkan sejak lahir anak tersebut sudah

dirawat oleh ibu Tergugat sewaktu tinggal di ruko. Pada waktu Penggugat

berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat membawa anaknya

namun ibu Tergugat tetap mengurus anak tersebut karena Penggugat biasa

membawa anak tersebut ke rumah orang tua Tergugat.

- Bahwa selama anak pertama Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh

Tergugat dan orang tuanya, Penggugat tidak pernah datang mengunjungi

anak tersebut. Penggugat pernah datang satu kali sewaktu ingin melahirkan,

datang untuk meminta maaf namun anaknya tidak mau pergi sama

Penggugat dan selama anak tersebut dipelihara oleh Tergugat, keadaan anak

tersebut baik, sehat dan tidak pernah sakit;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak (hadhanah) yang lahir dalam

pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi

Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan

anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal

tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah saw. sebagai berikut :

نم لوقي: ملسو هيلع لّ اٰ ىلص لّ اٰ لوسر تعمس لاق: هنع لّ اٰ ىضر بويأ ىبأ نعو

Artinya:

ةمايقلا موي هتبحأ نيبو هنيب لّ اٰ قرفاهدلوو ةدلاو نيب قرف

Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah
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SWT. akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian.
(HR. Abu Tirmizi).

Dan petunjuk dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang kemudian

diambil alih pula menjadi pendapat Majelis Hakim :

Artinya:
Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak
dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk
memeliharanya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, bahwa dalam hal

pemeliharaan anak semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan anak itu sendiri,

yakni demi keselamatan jasmani maupun rohani anak.

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan anak, yang orientasinya

dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jasmani serta rohani anak, dalam Kitab

Kifayatul Akhyar juz II halaman 94, yang untuk selanjutnya dijadikan sebagai

pendapat Majelis Hakim, memberikan ketentuan bagi pemegang hak hadhanah

sebagai berikut:

Artinya:
Syarat-syarat hadhanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam,
menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang
dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah
satu di antara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara
anaknya.

Menimbang, bahwa hal yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan

hukum dalam sengketa hadhanah adalah kemaslahatan anak-anak itu sendiri, bukan

kemaslahatan ibu dan ayahnya. Pihak mana yang dipandang layak dan pantas serta

dapat menjamin kemaslahatan anak, maka pihak itulah yang harus dinyatakan

berhak untuk melakukan hadhanah.
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Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha

Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin

kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; dan agar setiap anak

kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat

kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,

baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya

perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan

jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa

diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan huruf b, c, dan d

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Penggugat telah

menyerahkan pengurusan anaknya kepada Tergugat dan orang tuanya, yang sudah

berlangsung selama hampir satu tahun;

Menimbang, bahwa untuk membesarkan anak, orang tua harus menjadi figur

yang bisa menjadi panutan bagi anaknya dan dapat memberikan perhatian yang

selayaknya didapatkan oleh anak, dan berdasarkan uraian di atas Penggugat saat ini

tidak bisa dijadikan figur yang baik bagi anaknya terutama Penggugat telah

menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat dan orang tuanya, sedangkan anak

tersebut selama berada dalam pemeliharaan Tergugat, berada dalam kondisi yang

sehat, terpelihara dengan baik dan tidak kurang sesuatu apapun, demikian pula anak

tersebut sudah merasa nyaman berada dalam pemeliharaan Tergugat, sehingga

ketika hak asuh anak dipegang oleh Penggugat, dikhawatirkan Penggugat tidak

dapat memberikan perhatian maksimal kepada anak dan tentunya kenyamanan anak

akan terganggu, oleh karenanya Majelis Hakim beranggapan Penggugat saat ini
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tidak dapat menjamin tumbuh dan berkembang anak tersebut secara optimal, baik

fisik, mental dan berakhlak mulia, hal ini sejalan dengan perkataan seorang penyair

Islam dalam kitab Makaan al-Mar’ah fi al-Islam halaman 5 yang kemudian diambil

alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

قارعلأا ابعش بيط تددعأ اهتددعأ اذإ ةسردم ملأا
Artinya:

Ibu (wanita) ibarat madrasah (lembaga belajar dan mendidik), jika kamu
mempersiapkannya (dengan baik) berarti kamu telah dan sedang
mempersiapkan bangsa yang baik budayanya.

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis sebagaimana diatur dalam

Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa Pemeliharaan anak yang belum

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi dengan

melihat fakta sebagaimana di atas disesuaikan dengan Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat

gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak (hadhanah) hasil perkawinan antara

Penggugat dengan Tergugat yang bernama #anak (lahir tanggal 4 Nopember 2017)

harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan pertimbangan hukum Mejelis Hakim di atas sebagaimana yang

telah tertuang jelas dalam putusan Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm,

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili

Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm memutuskan gugatan Penggugat

terhadap hak asuh anak (hadhanah) hasil perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat yang bernama #anak(lahir tanggal 4 Nopember 2017) harus dinyatakan

ditolak, sebagaimana dalam kutipan Putusan Perkara Nomor:

973/Pdt.G/2019/PA.Sgm. Point (3) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Secara garis besar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:

973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, setidaknya didasarkan pada beberapa hal diantaranya:
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1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan

mengadili Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, mengutamakan

kepentingan #anak(lahir tanggal 4 Nopember 2017).

2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mempertimbangkan

bahwa Penguggat dalam hal ini Ibu dari seorang #anak(lahir tanggal 4

Nopember 2017) telah terbukti tidak mengurus #anak(lahir tanggal 4

Nopember 2017).

3. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mempertimbangkan

bahwa Penguggat dalam hal ini Ibu dari seorang #anak (lahir tanggal 4

Nopember 2017) tidak dapat menjadi figur yang baik.

C. Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Penjatuhan Hak Hadhanah Kepada Suami

Permasalahan yang sangat mendasar setelah terjadinya perceraian dalam

rumah tangga adalah tentang hak asuh anak dan pembagian harta gono-gini, kedua

hal ini menjadi masalah yang sering terjadi pasca penetapan dan putusan pengadilan

agama mengenai perceraian, kedua belah pihak antara Suami dan Isteri masing-

masing memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengasuh anak dari

pernikahannya begitupun dengan harta yang dihasilkan selama masa pernikahan.

Dalam penelitian akan lebih spesifik mengkaji terkait dengan penetapan hak

asuh anak pasca perceraian. Penetapan hak asuh anak pasca perceraian dapat

mengacu dan berdasar pada beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 45 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(1) Kedua orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak- anak

mereka sebaik-baiknya.
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(2) Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri
sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun pernikahan antara
kedua orang tua putus.8

Pasal 49 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap

seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang
lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah
dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam
hal-hal:

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban
untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.9

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, kekuasan orang tua dapat dicabut jika orang tuanya sangat

melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan salah satu orang tuanya

berkelakuan buruk sekali.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam
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.10

Pada Pasal 105 huruf (a) bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz

atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun, Kompilasi Hukum Islam

memberikan pengecualian dalam Pasal 156 sebagai berikut:

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya,
kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan
oleh :

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

8Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
9Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
10Mahkamah Agung Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan

Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya
(Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), h. 89.
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2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah
dari ayah atau ibunya;

c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan
jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah
dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan
Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang
mempunyai hak hadhanah pula;

d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa
dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak,
Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan
(d);

f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan
jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak
turut padanya.11

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
c. Dan mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak.

2) Dalam hal orang tua tidak ada atau karena suatu kewajiban dan tanggung
jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.12

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak ditegaskan: “Bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat,

pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara

terus-menerus demi terlindungnya dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan

perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual dan sosial.

Dalam memutus suatu perkara, Majelis Hakim tidak hanya melihat dari

aspek yuridis atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

11Mahkamah Agung Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan
Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, h.
102.

12Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
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namun Mejelis Hakim juga mempertibangkan berbagai aspek sosial dan psikologis

terhadap pihak-pihak yang berperkara, olehnya itu berbagai faktor tersebut menjadi

bahan pertibangan penting bagi Mejelis Hakim dalam memutus perkara.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan

mengadili Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm terkait dengan permohonan

Pengguat tentang penetapan hak asuh anak (hadhanah) dimana dalam Petikan

Putusan point (3) menetapkan hak asuh anak (hadhanah) diberikan kepada Suami

dalam hal ini selaku tergugat.
Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis sebagaimana diatur dalam
Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa Pemeliharaan anak yang
belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan
tetapi dengan melihat fakta sebagaimana di atas disesuaikan dengan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak
(hadhanah) hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang
bernama #anak (lahir tanggal 4 Nopember 2017) harus dinyatakan ditolak.13

Penetapan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang

memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm terkait dengan

permohonan Pengguat tentang penetapan hak asuh anak (hadhanah), tentu tidak

hanya berdasar pada peranturan perundang-undangan yang berlaku namun lebih

kepada aspek psikologis dan sosiologis terhadap anak.

Secara garis besar, Penulis menarik kesimpulan bahwa setidaknya ada 3

(tiga) faktor yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama

Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:

973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, yang telah termuat jelas dalam pertimbangan hukum

Mejelis Hakim pada Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, sebagai berikut:

13Putusan Perkara Nomor : Nomor: 973/Pdt.G/2019/Pa.Sgm Pengadilan Negeri
Sungguminasa
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1. Faktor Kepentingan (Kemaslahatan) Keberlangsungan Hidup Anak

Kepentingan keberlangsungan hidup seorang anak menjadi aspek utama

dalam pengambilan keputusan oleh Mejelis Hakim Pengadilan Agama

Sungguminasa dalam memutus Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, hal ini

menjadi penting untuk memastikan bahwa seorang anak dapat hidup dengan layak

baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Mejelis Hakim perlu memandang

secara jernih pihak manakah yang dapat memberikan jaminan terhadap pemenuhan

kebutuhan, kepentingan dan kemashlahatan seorang anak. Sebagaimana kutipan

pertimbangan Mejelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam Putusan

Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, sebagai berikut:
Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, bahwa dalam hal
pemeliharaan anak semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan anak itu
sendiri, yakni demi keselamatan jasmani maupun rohani anak.14

Menimbang, bahwa hal yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan
hukum dalam sengketa hadhanah adalah kemaslahatan anak-anak itu
sendiri, bukan kemaslahatan ibu dan ayahnya. Pihak mana yang dipandang
layak dan pantas serta dapat menjamin kemaslahatan anak, maka pihak
itulah yang harus dinyatakan berhak untuk melakukan hadhanah.15

Pertimbangan Mejelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut

sejalan dengan Pasal 45 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang

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

mereka sebaik-baiknya.
(2) Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri

sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun pernikahan antara
kedua orang tua putus.16

Selain itu, juga sangat erat dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Orang tua berkewajiban dan bertanggung

jawab untuk: a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b)

14Putusan Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm Pengadilan Agama Sungguminasa
15Putusan Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm Pengadilan Agama Sungguminasa
16Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; c) Dan

mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak.

Untuk menganalisis lebih mendalam terkait dengan faktor penting yang

mempengaruhi Mejelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam penetapan

hak asuh anak (hadhanah), Penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. (Hakim) pada Pengadilan Agama Sungguminasa.

Adapun kutipan wawancara sebagai berikut:
“Kalau kita berbicara tentang anak berarti kita berbicara tentang
kepentingan anak, bukan kepentingan bapak bukan kepentingan ibu,
dasarnya dari situ sehingga kalau kita berbicara tentang anak dibawah umur
tentu saja pengasuhannya akan lebih baik bersama ibunya, kenapa? karena
secara emosional umur segitu memang membutuhkan lebih banyak
komunikasi dengan ibu, kasih sayang langsung dengan ibu, interaksi
langsung dengan ibu dan memang ada masa kita tidak mau lepas dari ibu
yakni masa kecil itu, apalagi anak yang di bawah umur 12 tahun belum lagi
misalnya masih menyusui atau makanannya atau perhatian lainnya yang
memang secara umum tidak bisa dilakukan oleh bapak, ada bapak yang bisa
tetapi secara umum tidak bisa, jadi kita ambil konteks umumnya, meskipun
kadang-kadang ada bapak yang sanggup tapi secara umum ibu yang lebih
kompeten oleh karenanya dengan asumsi bahwa kepentingan anak harus
didahulukan maka tumbuh kembangnya itu betul-betul akan lebih terjaga
kalau pada saat di bawah umur dia berada dalam pengasuhan ibunya. prinsip
dasarnya memang kepentingan anak, jadi ini bukan melihat posisi suami
dengan istri, dimana yang lebih tepatnya ini anak berada, walaupun sama
bapaknya kalau memang Majelis menganggap bahwa ternyata untuk
tumbuh kembang anak ini lebih terjaga dan terjamin dengan bapaknya pasti
kita ke bapaknya, jadi meskipun di bawah umur. makanya Majelis Hakim
sudah menerapkan penentuan hadhanah ini dengan melakukan pemeriksaan
setempat ke tempat anak tersebut, misalnya apabila bersama bapaknya, apa
yang bapaknya janjikan mau mengasuh anak ini, layak tidak tempat
tinggalnya, layak tidak lingkungannya, dan bagaimana pendidikan yang
ditawarkan bapak untuk anak yang diasuhnya dan kesejahteraannya, sambil
kita pergi melihat dimana anak itu berada jadi kita banding”.17

Berdasarkan wawancara di atas, Penulis berkesimpulan bahwa faktor

penting yang sangat mendasar dalam yang mempengaruhi keputusan Mejelis

Hakim dalammemutuskan perkara hak asuh anak hak asuh anak (hadhanah) adalah

jaminan terhadap keberlangsungan dan kemaslahatan hidup seorang anak baik

17Muhammad Fitrah (42 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara,
Kecamatan Sombo Opu Kabupaten Gowa, 30 Agustus 2023.
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secara jasmani maupun secara rohani. Hal ini menjadi kriteria utama sebab bagi

seorang Hakim, jaminan terhadap kesejahteraan anak dalam berbagai aspek seperti,

Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan menjadi pertimbangan

yang sangat penting untuk memutuskan kepada siapa hak asuh anak (hadhanah)

diberikan.

Untuk memastikan terpenuhinya aspek tersebut, Majelis Hakim Pengadilan

Agama Sungguminasi melakukan pemeriksaan setempat untuk memastikan aspek

tersebut dapat diterpenuhi untuk menjamin keberlangsungan hidup seorang anak,

dari pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, selanjutnya diputuskan secara adil

demi kepentingan seorang anak.

2. Faktor Figur Orang Tua dalam Mendidik Anak

Figur orang tua dalam mendidik anak menjadi aspek utama dalam

pengambilan keputusan oleh Mejelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa

dalam memutus Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, hal ini menjadi penting

untuk memastikan bahwa seorang anak dapat hidup dengan layak baik secara

jasmani maupun rohani serta menjadi anak anak yang berbudi pekerti baik dan

berkakhlakul karimah, sehingga Mejelis Hakim perlu memandang secara jernih

pihak manakah yang dapat memberikan jaminan yang dapat memberikan

keteladanan yang baik bagi seorang anak, Sebagaimana kutipan pertimbangan

Mejelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam Putusan Perkara Nomor:

973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, sebagai berikut:
Menimbang, bahwa untuk membesarkan anak, orang tua harus menjadi
figur yang bisa menjadi panutan bagi anaknya dan dapat memberikan
perhatian yang selayaknya didapatkan oleh anak, dan berdasarkan uraian di
atas Penggugat saat ini tidak bisa dijadikan figur yang baik bagi anaknya
terutama Penggugat telah menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat dan
orang tuanya, sedangkan anak tersebut selama berada dalam pemeliharaan
Tergugat, berada dalam kondisi yang sehat, terpelihara dengan baik dan
tidak kurang sesuatu apapun, demikian pula anak tersebut sudah merasa
nyaman berada dalam pemeliharaan Tergugat, sehingga ketika hak asuh
anak dipegang oleh Penggugat, dikhawatirkan Penggugat tidak dapat
memberikan perhatian maksimal kepada anak dan tentunya kenyamanan
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anak akan terganggu, oleh karenanya Majelis Hakim beranggapan
Penggugat saat ini tidak dapat menjamin tumbuh dan berkembang anak
tersebut secara optimal, baik fisik, mental dan berakhlak mulia.18

Pertimbangan Majelis Hakim sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-

Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Salah seorang atau kedua orang

tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu

tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas

dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan

keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a) Ia sangat melalaikan kewajibannya

terhadap anaknya dan b) Ia berkelakuan buruk sekali.

Untuk menganalisis lebih mendalam terkait dengan faktor penting yang

mempengaruhi Mejelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam penetapan

hak asuh anak (hadhanah), Penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. (Hakim) pada Pengadilan Agama Sungguminasa,

adapun kutipan wawancara sebagai berikut:
“Prinsip dasarnya memang kepentingan anak, jadi ini bukan melihat posisi
suami dengan istri, dimana yang lebih tepatnya ini anak berada, walaupun
sama bapaknya kalau memang Majelis menganggap bahwa ternyata untuk
tumbuh kembang anak ini lebih terjaga dan terjamin dengan bapaknya pasti
kita ke bapaknya, jadi meskipun di bawah umur. karena ada kondisi-kondisi
tertentu yang membuat ibunya dianggap tidak layak untuk mengasuh anak
misalnya dia terlibat narkoba, atau punya perilaku yang menyimpang, seks
bebas, pergaulannya tidak bagus, atau memang dia dibuktikan bahwa dia
tidak cakap dalam mengurus anak, dan umumnya perempuan itu kasih
sayangnya ke anak sangat besar tapi ada juga perempuan yang cuek, jadi
bukan kepentingan suami atau istri, tapi kepentingan anak, makanya
Majelis Hakim sudah menerapkan penentuan hadhanah ini dengan
melakukan pemeriksaan setempat ke tempat anak tersebut, misalnya apabila
bersama bapaknya, apa yang bapaknya janjikan mau mengasuh anak ini,
layak tidak tempat tinggalnya, layak tidak lingkungannya, dan bagaimana
pendidikan yang ditawarkan bapak untuk anak ytang di asuhnya, dan
kesejahteraannya, sambil kita pergi melihat dimana anak itu berada jadi kita
banding”.19

18Putusan Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm Pengadilan Agama Sungguminasa
19Muhammad Fitrah (42 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara,

Kecamatan Sombo Opu Kabupaten Gowa, 30 Agustus 2023.
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Faktor figur orang tua juga menjadi aspek penting terhadap Majelis Hakim

memutus perkara hak asuh anak (hadhanah), bagi Majelis Hakim, Orang Tua

adalah madrasah bagi anak-anaknya, sehingga diperlukan keteladanan seorang

Orang Tua untuk diajarkan kepada anaknya, sehingga selain menjamin

keberlangsungan hidup anak dalam aspek jasmani dan rohani, juga diharapkan

seorang anak dapat hidup dan dewasa dengan nilai-nilai yang berbudi pekerti baik

dan berakhlakul karimah, olehnya itu keteladanan seorang Orang Tua menjadi

pertimbangan penting bagi Majelis Hakim.

3. Faktor Latar Belakang Kehidupan Keluarga

Latar belakang kehidupan seorang anak juga menjadi salah satu aspek yang

dipertibangkan oleh Mejelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam

memutus Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm. yang dimaksud dengan latar

belakang kehidupan seorang anak dalam Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm.

adalah dimana seorang anak yang menjadi objek dalam perkara ini telah tinggal

bersama dengan orang tua tergugat (nenek dan kakek) sejak kecil yang dalam fakta

persidang selama sekitar 1 (satu) tahun, sehingga menurut Majelis Hakim hal

tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan, sebagimana dalan kutipan

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam Putusan

Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, sebagai berikut:
Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat telah memberikan keterangan
bahwa selama hampir satu tahun, Tergugat dan saksi yang memelihara anak
pertama Penggugat dan Tergugat, bahkan sebenarnya sejak lahirpun yang
memelihara anak tersebut adalah saksi karena waktu Penggugat dan
Tergugat tinggal di ruko, saksi juga ada disitu untuk merawat anak tersebut,
bahkan pada waktu Penggugat tinggal dikontrakan dimana Penggugat
membawa anaknya, Penggugat biasa membawa anak tersebut ke rumah
saksi karena Penggugat bekerja, lalu pada bulan Januari 2019, Penggugat
menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat dan saksi, Penggugat
mengatakan “ambil cucu ta” karena tidak punya waktu untuk mengurus
anak tersebut. Adapun saksi kedua menerangkan bahwa selama hampir satu
tahun, Tergugat dan ibu Tergugat yang memelihara anak pertama Penggugat
dan Tergugat, karena sejak umur 8 bulan, Penggugat telah menyerahkan
anak tersebut karena tidak bisa mengurus, saksi juga kadang ikut mengurus
anak tersebut, bahkan sejak lahir anak tersebut sudah dirawat oleh ibu
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Tergugat sewaktu tinggal di ruko bahkan pada waktu Penggugat berpisah
tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat membawa anaknya namun ibu
Tergugat tetap mengurus anak tersebut karena Penggugat biasa membawa
anak tersebut ke rumah orang tua Tergugat. Kedua saksi juga menerangkan
bahwa selama anak pertama Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh
Tergugat dan orang tuanya, Penggugat tidak pernah datang mengunjungi
anak tersebut. Penggugat pernah datang satu kali sewaktu ingin melahirkan,
datang untuk meminta maaf namun anaknya tidak mau pergi sama
Penggugat dan selama anak tersebut dipelihara oleh Tergugat, keadaan anak
tersebut baik, sehat dan tidak pernah sakit, namun sewaktu tinggal bersama
Penggugat, anak tersebut pernah sakit dua kali dan dirawat di rumah sakit;20

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Penggugat telah
menyerahkan pengurusan anaknya kepada Tergugat dan orang tuanya, yang
sudah berlangsung selama hampir satu tahun;21

Untuk menganalisis lebih mendalam terkait dengan faktor penting yang

mempengaruhi Mejelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam penetapan

hak asuh anak (hadhanah), Penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. (Hakim) pada Pengadilan Agama Sungguminasa,

adapun kutipan wawancara sebagai berikut
“Kita akan pertimbangkan lagi mana yang kira-kira resikonya lebih tinggi
karena kita berbicara tentang memberikan hak asuh kepada bapak, kita
selalu mencari tau siapa yang ada di belakang bapak yang membackup dia
untuk memelihara anak tersebut karensa beda bapak dengan ibu”.22

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Sungguminasa serta hasil wawancara bersama dengan Bapak Muhammad Fitrah,

S.H.I., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa, salah satu

faktor penting yang menjadi dasar Mejelis Hakim adalah faktor dimana seorang

anak dibersarkan serta faktor kedekatan anak terhadap orang yang akan diberikan

hak asuh (hadhanah), dalam perkara a quo anak yang menjadi objek perkara telah

tinggal bersama dengan Orang Tua Tergugat (Suami).

20Putusan Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm Pengadilan Agama Sungguminasa.
21Putusan Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm Pengadilan Agama Sungguminasa.
22Muhammad Fitrah (42 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara,

Kecamatan Sombo Opu Kabupaten Gowa, 30 Agustus 2023.
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Penetapan pemberian hak asuh anak (hadhanah) kepada seorang Bapak

bukan hanya semata-semata dengan alasan seorang Ibu tidak mampu menjadi figure

yang baik bagi anak serta tidak dapat menjamin keberlangsungan hidup anak,

namun lebih kepada alasan kenyamanan seorang anak yang telah tinggal bersama

dengan Nenek dan Kakeknya (Orang Tua Tergugat/Suami), kenyamanan seorang

anak karena telah tumbuh dan dibesarkan oleh Nenek dan Kakeknya (Orang Tua

Tergugat/Suami), selain itu Mejelis Hakim juga berpandangan bahwa Nenek dan

Kakeknya (Orang Tua Tergugat/Suami) dapat membackup seorang Bapak untuk

menjamin keberlangsungan hidup seorang anak.

Latar belakang seorang anak, dimana anak tumbuh dan dibesarkan serta

kenyamanan anak selama hidup bersama keluarga Bapak menjadi dasar yang kuat

bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Sunggunimasa untuk menetapkan hak asuh

anak (hadhanah) kepada seorang Bapak, hal ini juga dikuatkan dengan kehadiran

Hakim dalam pemeriksaan setempat sehingga temuan tersebut menguatkan

keyakinan Majelis Hakim dalam memutus penetapan hak asuh anak (hadhanah)

kepada seorang Bapak.

D. Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Hak Hadhanah Anak di

Bawah Umur Kepada Suami

Maqasid al-Syariah bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan

pelestarian nilai-nilai penting bagi individu dan masyarakat. Hal ini membantu

dalam memahami semangat dan tujuan di balik hukum Islam, bukan sekedar isi

hukumnya. Konsep Maqasid al-Syariah bukan hanya tentang kepatuhan literal

terhadap hukum Islam tetapi juga tentang pemahaman tujuan yang lebih luas di

balik hukum tersebut. Hal ini memungkinkan adanya fleksibilitas dan kemampuan

beradaptasi dalam interpretasi dan penerapan hukum untuk menjamin kesejahteraan

dan keadilan dalam masyarakat. Memahami dan menerapkan Maqasid al-Syariah
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adalah subjek studi dalam yurisprudensi Islam (fiqh), yang memungkinkan para

ulama untuk mendapatkan keputusan yang memenuhi tujuan yang lebih tinggi

daripada hanya mengikuti doktrin hukum yang kaku.

Dalam pengambilan keputusan oleh Mejelis Hakim terhadap suatu perkara,

Maqasid al-Syariah menjadi landasan atau pijakan yang sangat penting karena

untuk menghadirkan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat

sebagaimana tujuan dan manfaat hukum itu sendiri, diperlukan pandangan hukum

Islam terhadap perkara yang berkaitan atas pertimbangan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta fakta hukum yang terungkap di muka persidangan.

Berdasarkan Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm., Mejelis Hakim

Pengadilan Agama Sungguminasa memberikan pertimbangan hukum dengan

berdasar pada pandangan hukum Islam sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak (hadhanah) yang lahir dalam

pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi

Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan

anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal

tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah saw. sebagai berikut :

نم لوقي: ملسو هيلع لّ اٰ ىلص لّ اٰ لوسر تعمس لاق: هنع لّ اٰ ىضر بويأ ىبأ نعو

Artinya:

ةمايقلا موي هتبحأ نيبو هنيب لّ اٰ قرفاهدلوو ةدلاو نيب قرف

Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah
SWT. akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian.
(HR. Abu Tirmizi).23

Dan petunjuk dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang kemudian

diambil alih pula menjadi pendapat Majelis Hakim :

23Putusan Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm Pengadilan Agama Sungguminasa.
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Artinya:
Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak
dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk
memeliharanya.24

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, bahwa dalam hal

pemeliharaan anak semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan anak itu sendiri,

yakni demi keselamatan jasmani maupun rohani anak.

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan anak, yang orientasinya

dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jasmani serta rohani anak, dalam Kitab

Kifayatul Akhyar juz II halaman 94, yang untuk selanjutnya dijadikan sebagai

pendapat Majelis Hakim, memberikan ketentuan bagi pemegang hak hadhanah

sebagai berikut:

Artinya:
Syarat-syarat hadhanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam,
menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang
dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah
satu di antara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara
anaknya.25

Menimbang, bahwa hal yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan

hukum dalam sengketa hadhanah adalah kemaslahatan anak-anak itu sendiri, bukan

kemaslahatan ibu dan ayahnya. Pihak mana yang dipandang layak dan pantas serta

dapat menjamin kemaslahatan anak, maka pihak itulah yang harus dinyatakan

berhak untuk melakukan hadhanah.26

24Putusan Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm Pengadilan Agama Sungguminasa.
25Putusan Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm Pengadilan Agama Sungguminasa.
26Putusan Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm Pengadilan Agama Sungguminasa.
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Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa

dalam Putusan Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm., tidak hanya melihat

aspek yuridis peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun lebih

mengutamakan kemaslahatan bagi seorang anak dengan berdasar pada kaidah

hukum Islam serta fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Maqasid al-Syariah memiliki peranan penting dan menjadi aspek yang

sangat mendasar bagi Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus

perkara dalam persidangan, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. (Hakim) pada Pengadilan Agama Sungguminasa

dalam kutipan wawancara, sebagai berikut:
“Maqashid itu adalah referensi jadi tentu itu yang menjadi referensi atau
pijakan dasarnya Hakim untuk melihat, mempertimbangkan keadaan-
keadaanya, jadi setelah kita melakukan pemeriksaan tentu kita verifikasi
dengan pisaunya ini maqashid termasuk kalau kita pemeriksaan setempat
bagaimana pendidikan agamanya, terjamin tidak, bagaimana perilakunya
terhadap anak karena kita berbicara tentang kepentingan anak, seperti tadi
saya katakan jangan sampai anak itu stres tinggal di sini, jangan sampai
terganggu akalnya, jangan sampai terpengaruh fikirannya, jadi kita
memastikan itu melalui pisau analisanya maqashid terjaga tidak akalnya
kalau disini, terjaga tidak agamanya, sama halnya kalau orang berbicara
tentang menjaga keturunan.”27

“Konsep maqashid syariah itu menurut saya sudah komplit ketika kita
menggunakan alat ukur itu maka dapat dipastikan bahwa kepentingan anak
terpenuhi, kalau pisaunya menggunakan kepentingan pendidikan,
kepentingan agama, salah satu yang menjadi pertimbangan juga yaitu ketika
salah satunya sudah murtad. misalnya ibunya ini keluar dari muslim itu juga
menjadi pertimbangan khusus.”28

Bagi Mejelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara

dalam persidangan, menjadikan Maqashid Syariah sebagai pijakan, dasar serta

tolak ukur dalam memutuskan pemberian hak asuh anak (hadhanah) kepada

seorang Ibu atau seorang Bapak. DenganMaqashid Sgyariah yang menjadi pijakan

27Muhammad Fitrah (42 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara,
Kecamatan Sombo Opu Kabupaten Gowa, 30 Agustus 2023.

28Muhammad Fitrah (42 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara,
Kecamatan Sombo Opu Kabupaten Gowa, 30 Agustus 2023.
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dasar dan tolak ukur yang tujuannya semata-mata untuk memberikan kemaslahatan

bagi seorang anak serta memastikan terpenuhinya segala hak, kepentingan dan

kenbutuhan seorang anak.

Kepentingan terbaik bagi seorang anak menjadi pertimbangan hukum yang

paling tertinggi, dengan demikian ketika seorang Ibu dipandang tidak dapat menjadi

figure yang baik bagi seroang anak serta dipandang tidak dapat memjamin

kepentingan seorang anak, maka Mejelis Hakim dengan berdasar pada maqashid

syariah sebagai pijakan dan dasar serta tolak ukur dapat memberikan hak asuh anak

(hadhanah) kepada seorang Bapak. Pijakan dasar ini sejalan dengan maslahah

mursalah sesuai dengan Kaidah fikih yang sangat familiar adalah “Jika ada dua

mudarat yang saling bertentangan maka ambil yang paling ringan”, kaidah ini

setidaknya memberikan penegasan bahwa apabila seorang anak dikuasakan kepada

seorang Ibu yang tidak dapat menjadi figur yang baik serta tidak mampu

memberikan jaminan keberlangusungan hidup seorang anak sehingga hal ini

dikhawatirkan dapat mendatangkan mudarat (bahaya) bagi seorang anak, maka

dalam hal ini, sosok seorang Bapak dapat menjadi sandaran terbaik bagi seorang

anak untuk menggantikan kedudukan seorang Ibu. Hal ini, tentu semata-mata hanya

berdasar pada kepentingan dan kemaslahatan seorang anak sebagai pertimbangan

hukum tertinggi dalam penetapan keputusan bagi Majelis Hakim.

Sebagaimana kutipan pertimbangan Mejelis Hakim Pengadilan Agama

Sungguminasa dalam Putusan Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, sebagai

berikut:
Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, bahwa dalam hal
pemeliharaan anak semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan anak itu
sendiri, yakni demi keselamatan jasmani maupun rohani anak.29

Menimbang, bahwa hal yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan
hukum dalam sengketa hadhanah adalah kemaslahatan anak-anak itu

29Putusan Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm Pengadilan Agama Sungguminasa
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sendiri, bukan kemaslahatan ibu dan ayahnya. Pihak mana yang dipandang
layak dan pantas serta dapat menjamin kemaslahatan anak, maka pihak
itulah yang harus dinyatakan berhak untuk melakukan hadhanah.30

Menimbang, bahwa untuk membesarkan anak, orang tua harus menjadi
figur yang bisa menjadi panutan bagi anaknya dan dapat memberikan
perhatian yang selayaknya didapatkan oleh anak, dan berdasarkan uraian di
atas Penggugat saat ini tidak bisa dijadikan figur yang baik bagi anaknya
terutama Penggugat telah menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat dan
orang tuanya, sedangkan anak tersebut selama berada dalam pemeliharaan
Tergugat, berada dalam kondisi yang sehat, terpelihara dengan baik dan
tidak kurang sesuatu apapun, demikian pula anak tersebut sudah merasa
nyaman berada dalam pemeliharaan Tergugat, sehingga ketika hak asuh
anak dipegang oleh Penggugat, dikhawatirkan Penggugat tidak dapat
memberikan perhatian maksimal kepada anak dan tentunya kenyamanan
anak akan terganggu, oleh karenanya Majelis Hakim beranggapan
Penggugat saat ini tidak dapat menjamin tumbuh dan berkembang anak
tersebut secara optimal, baik fisik, mental dan berakhlak mulia.31

Merujuk pada pembagian Maqasid Syariah yang ditinjau dari tingkat

kebutuhannya yakniMaqasid Dharuriyah (Primer) memiliki makna bahwa tujuan-

tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksistensinya wajib

terpenuhi. Prinsip menjungjung tinggi kemaslahatan dan kepentingan anak terhadap

penetapan hak asuh anak di bawah umur sejalan dengan pembagaian Maqashid

Syariah yakni: konsep Maqashid Syariah Hifz an Nafs artinya melindungi atau

menghormati hak dan jiwa manusia berupa hak hidup, keselamatan, kesehatan,

ketentraman, ruh dan spiritualitas serta konsep Maqashid Syariah Hifz an Nasl, an

Nasb dan al 'Ard, yang artinya menjaga kesinambungan pembaharuan manusia dan

memelihara harga diri dan martabat.

Kedua konsep Maqashid Syariah Hifz an Nafs dan Maqashid Syariah Hifz

an Nasl, an Nasb dan al 'Ard, sangat sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim

dalam memberikan putusan terhadap penetapan hak asuh anak di bawah umur, yang

tidak hanya melihat dalam satu aspek saja tetapi menulusuri sejauh mana komitmen

orang tua dalam memberikan rasa keamanan dan kesalamatan bagi anak, karena itu

30Putusan Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm Pengadilan Agama Sungguminasa
31Putusan Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm Pengadilan Agama Sungguminasa
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berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Perkara Nomor:

973/Pdt.G/2019/PA.Sgm menggaris bawahi dan menekankan pentingnya

memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kesalamatan dan kemaslahatan

anak.

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Perkara Nomor:

973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tentu semata-mata untuk menjamin keberlangsungan

hidup seorang anak sebagai generasi penurus agama dan bangsa sehingga diperlu

dipastikan segala aspek yang memberikan rasa terpenuhinya hak seorang anak

sebagai manusia, penerus harapan bangsa dan agama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, adapun kesimpulan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara garis besar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama

Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:

973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, setidaknya didasarkan pada beberapa hal

diantaranya: 1) Terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Suami dan

Isteri, 2) Telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan secara

berturut-turut dan 3) Gagalnya upaya mediasi baik dari keluarga, mediator

Pengadilan Agama Sungguminasa maupun Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara a quo. Sedangkan pertimbangan Mejelis Hakim

dalam memutus penetapan hak asuh anak adalah sebagai berikut: 1) Majelis

Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili

Perkara Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, mengutamakan kepentingan

#anak(lahir tanggal 4 Nopember 2017), 2) Mempertimbangkan bahwa

Penguggat dalam hal ini Ibu dari seorang #anak(lahir tanggal 4 Nopember

2017) telah terbukti tidak mengurus #anak(lahir tanggal 4 Nopember 2017)

dan 3) Mempertimbangkan bahwa Penguggat dalam hal ini Ibu dari seorang

#anak (lahir tanggal 4 Nopember 2017) tidak dapat menjadi figur yang baik.

2. Faktor yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama

Sungguminasa Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili Perkara

Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, yang telah termuat jelas dalam

pertimbangan hukum Mejelis Hakim pada Perkara Nomor:
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973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, adalah: Faktor kepentingan (kemaslahatan)

keberlangsungan hidup anak, Faktor figur Orang Tua dalam mendidik anak

dan Faktor latar belakang kehidupan keluarga anak.

3. Maqasid al-Syariah bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan

pelestarian nilai-nilai penting bagi individu dan masyarakat. Hal ini

membantu dalam memahami semangat dan tujuan di balik hukum Islam,

bukan sekedar isi hukumnya. Konsep Maqasid al-Syariah bukan hanya

tentang kepatuhan literal terhadap hukum Islam tetapi juga tentang

pemahaman tujuan yang lebih luas di balik hukum tersebut. Hal ini

memungkinkan adanya fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam

interpretasi dan penerapan hukum untuk menjamin kesejahteraan dan

keadilan dalam masyarakat. Dalam penetapan Putusan di Pengadilan

Agama, Majelis Hakim menjadikan Maqashid Syariah sebagai pijakan

dasar serta tolak ukur dalam memutuskan pemberian hak asuh anak

(hadhanah) kepada seorang Ibu atau seorang Bapak. Dengan maqashid

Syariah yang menjadi pijakan dasar dan tolak ukur yang tujuannya semata-

mata untuk memberikan kemaslahatan bagi seorang anak serta memastikan

terpenuhinya segala hak, kepentingan dan kenbutuhan seorang anak.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan saran, masukan dan rekomendasi

terhadap segala hal yang ditemukan di lokasi penelitian, adapun rekomendasi yang

dapat dituangkan oleh Peneliti adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada penegak hukum untuk memegang teguh prinsip

peradilan yakni kepastian hukum dan keadilan dalam mengadili dan

memutus perkara dengan berdasar pada analisis yuridis, analisis normatif

dan analisis sosiologis.
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2. Diharapkan kepada penegak hukum untuk melakukan kajian mendalam

terhadap pemeriksaan perkara utamanya dalam memutus perkara hak asuh

anak dengan memegan tuguh prinsip kepentingan keberlangsungan hidup

seorang anak.

3. Diharapkan kepada Pengadilan Agama untuk memastikan terpenuhinya hak

anak pasca perceraian dan pemutusan hak asuh anak sehingga anak dapat

hidup sesuai layak dan terjamin keberlangsungan hidupnya.

4. Diharapkan kepada akademisi dan praktisi hukum serta pemerhati hak anak

untuk terlibat aktif dalam mengkaji isu terkini terkait dengan pemenuhan

hak bagi anak pasca perceraian.

5. Diharapkan kepada masyarakat terkhusus pasangan Suami dan Istri untuk

lebih mementingkan kepentingan anak dari pada pada kepentingan pribadi

dengan mempertimbangkan secara matang sebelum memutuskan untuk

bercerai.



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Al-Bassam Bin Abdurrahman. al-Sarah al-Bulughul al-Maram. Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007.

Abdurahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Cet. IV; Jakarta: Akademika
Pressindo, 2007.

Abdurrahman, Bentuk Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan. Jakarta: Rineka
Cipta, 2018.

Abidin, Slamet. Fikih Munakahat 2. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Ali, Zainddin. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Ali, Zainuddin. Hukum Perdata di Indonesia. Jakarta; Sinar Grafika, 2006.
Al-Khadimi, Nuruddin. al Ijtihad al Maqasidy. Qatar: Dar al-Muassasah, Jilid I dan II,

1998.
Ash-Shan’aniy. Subul al-Salam, terj. Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Subulus

Salam. Surabaya: Kencana, 1996.
Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum. Depok: Rajawali Pers,

2019.
Bahreisy, Salim, Terjemah Riadhus Shalihin. Bandung: PT Al-Ma’arif, 1995.
Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi. Jakarta: Rajawali

Pers,1996.
Bakri, Asfari Jaya. Konsep Maqasid al-Syariah Imam Syatibi. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 1990.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai

Pustaka, 2003.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke delapan

Belas Edisi IV. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT

Persero, 2005.
E. Utrech dan Moch Saleh Djundang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta:

Sinar Harapan, 1980.
Effendi, Satria. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Cet. II; Jakarta:

Kencana, 2004.
Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati. Hukum Perkawinan Indonesia. Palembang:

PT. Rambang Palembang, 2006.
Faqih, Mansour. Epistemologi Syari’ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia.

Semarang: Walisongo Press, 1994.

111



112

Fitrah Muhammad (42 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa,
Wawancara, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, 30 Agustus 2023.

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2008.

Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka
Ilmu Group, 2020.

Hazm, Ibnu, Al-Muhalla, terj. Ahmad Rijali Kadir Al muhalla : Tahqiq Ahmad
Muhammad Syakir / Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm.
Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Islami, Irfan. 2019. “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur
(Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian”. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan
Hukum Keluarga Islam 6 (2), https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715.

Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019.
Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an 2019.

Khatib, Suansar. "Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-
Ghazali Dan Al-Syathibi." Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi,
dan Keagamaan 5.1 (2018).

Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-
Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan
Sosial 15.1 (2021).

LH Permana, “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana di
Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesilaan” Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Lampung, 2016.

M. Syamsudin, Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif,
Jakarta: Kencana, 2012.

Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di LingkunganPeradilan Agama.
Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Rosda
Karya, 2006.

Muhajir, Muh Muhajir. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemeliharaan Anak Akibat
Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IB Parepare Tahun 2021-
2022." Qadauna: Jurnal Ilmiah MahasiswaHukum Keluarga Islam 4.3 (2023).

Muhammad, Abdul kadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2000.

Muhammad, Abu Abdullah ibn Ya zid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Jordan: Baitul
Afkar Al-Dauliyyah, 2004

Mukhtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan
Bintang, 1974.

https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715


113

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet Ke. V, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004.

Nasution, M. Syukri Albani. Dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam &
Maqashid Syariah. Jakarta: Kencana, 2020.

Nasri, Andi Agung Mallongi Andi Muhammad, Musyfikah Ilyas, and Muhammad
Anis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hadhanah Dalam
Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Pengadilan Agama Makasar
Kelas IA." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 4.2
(2023).

Nurhafifah, Rahmiati, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait yang
Memberatkan dan Meringankan Putusan” Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Unsyiah, 2015.

Perbedaan Penafsiran Ulama Dalam Hal Fiqh, Bisa Dilihat Lebih Jauh Dalam,
Muhammad Roy Purwanto, “Different Qiraat and Its Implication in Differerent
Opinion of Islamic Jurisprudence”, dalam Jurnal al-Mawarid,. 8. Nomor 2.
2013.

Putusan Nomor: 973/Pdt.G/2019/PA.Sgm, Pengadilan Agama Sungguminasa tahun
2019.

Qal-ahji, Muhammad Rawwas. Ensiklopedi Fikih Umar bin Khattab r.a, terj. M. Abdul
Mujieb. Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1999.

Raco, J.R. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya.
CET. II: Jakarta: PT Grasindo, 2018.

Rasjid, Sulaiman. Fikih Islam. Jakarta: Yayasan Mitra Netra, 2018.
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet.I, 1995..
Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid, terj. Rusyo, Bidayatul Mujtahid. Jakarta: Bulan

Bintang, 1970.
Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah Jilid 8, terj. Moh.Thalib ,Fikih Sunnah jilid 8. Bandung:

PT. Al-Ma’arif,1990.
Sabiq, Sayyid. Fiqih as-Sunnah, terj. Asep Sobri, Mahil Dhofir, sofwan Abbas dan

Amir Hamzah Fiqih as-Sunnah. Jakarta Timur: al-I’tishom, 2000.
Shodiqin, Ali. Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di

Indonesia. Yogyakarta: Beranda, 2012.
Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. Jawa Timur:

Liberty, 2004.
Soimin, Soedarsono. Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Perdata BW dan Hukum

Islam dan Hukum Adat. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2015.



114

Sutiyoso ,Bambang. Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang
Pastidan Keberadilan. Yogyakarta: UII Pers, 2009.

Sutiyoso Bambang, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta: UII Press, 2006.
Sutrisno, Hadi. Metodologi Research. Yogyakarta : Andi Offset, 2010.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
Syarifuddin, Muhammad. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Syarifuudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat

dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2016.
Tihami, dan Sohari Sahroni. Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta:

Rajawali Pers, 2009.
Tukiman, Murni. Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlantaran

Kekerasan Dan Eksploitasi. Jakarta: Bina Cipta, 1984.
Ulya, Fawzia Hidayatul, and Fashi Hatul Lisaniyah. "Penguasaan Hak Asuh Anak di

bawah Umur kepada Bapak." The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil
Law 2.1 (2021).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Pasa 330 ayat 1 dan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang

HAM.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiyah

Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian. CET. II: Makassar:
Alauddin Press, 2016.

Yusuf, Ahmad Muhammad. Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur’an & Hadits Jilid 7.
Jakarta: Widya Cahaya, 2009.



115

LAMPIRAN



116

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ilham Syukur lahir di Ujung Pandang Provinsi Sulawesi

Selatan, pada tanggal 14 Januari 1993. Penulis merupakan

anak ke dua dari pasangan Bapak Jamaluddin dan Ibu

Halima. Penulis memulai pendidikannya di SD Negeri

Karuwisi 3 pada tahun 1999 hingga 2005, kemudian

melanjutkan pendidikan menengah di SMP Kartika Jaya

Wirabuana 2 pada tahun 2005 hingga 2008, kemudian

melajutkan pendidikan pada tingkat menengah atas di SMK Tut Wuri Handayani

dengan Bidang Keahlian Otomotif pada tahun 2008 hingga 2011. Kemudian penulis

melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada

tahun 2012 hingga 2016, kemudian menempuh Pendidikan Magister Pada Program

Studi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Syariah/Hukum Islam Pascasarjana UIN

Alauddin Makassar pada tahun 2021 hingga 2023. Saat ini Penulis berprofesi sebagai

Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MR & Partners serta sebagai

Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Manggala Kota Makassar periode

tahun 2022 – 2023. Penulis dapat dihubungi melalui Email:

ghostrider.gr737@gmail.com.

mailto:ghostrider.gr737@gmail.com

