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Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 

huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan 

dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث 
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 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك
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 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

B. Vokal        

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ 

 Kasrah i i ـِ 

 Dammah u u ـُ 
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2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يَْ...

  Fathah dan wau au a dan u وَْ...

Contoh: 

 kataba  كَتَبَ  -
 fa`ala  فَ عَلَ  -
 suila  سُئِلَ  -
 kaifa  كَيْفَ  -
 haula حَوْلَ  -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ...

ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...
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 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلَ  -

 yaqūlu  يَ قُوْلُ  -

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 

“h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  رَؤْضَةُ الَأطْفَالِ  -

 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْمَدِيْ نَةُ الْمُنَ وَّرةَُ  -

 talhah   طلَْحَةْ  -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 
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 nazzala  نَ زَّلَ  -

 al-birr  البِر  -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلُ  -

 al-qalamu الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

 al-jalālu الَْْلَالُ  -

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

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

Contoh: 

 ta’khużu تََْخُذُ  -
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 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u الن َّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -

 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

 Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa وَ إِنَّ اَلله فَ هُوَ خَيُْْ الرَّازقِِيْنَ  -

innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā بِسْمِ اِلله مََْراَهَا وَ مُرْسَاهَا  -

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْحمَْدُ لِله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ  -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ  -

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 
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lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  اللهُ غَفُوْر  رَحِيْم   -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

ي ْعًا  -  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an لِِلِّ الأمُُوْرُ جمَِ

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi 

ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu 

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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ABSTRAK 

Nama : Muhammad Adryan 

NIM : 80100221020 

Judul : Putusan Pengadilan Agama Tentang Hada>nah 

(Studi Kasus tentang Pertimbangan Hakim di Pengadilan 

Agama Nabire) 

 

Pokok masalah penelitian adalah Putusan Pengadilan Agama Tentang 
Had}a>nah (Studi Kasus tentang Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama 
Nabire). Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa 
submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) penerapan hakim dalam 
menjatuhkan putusan tentang had}a<nah di Pengadilan Agama Nabire, 2) membuat 
pertimbangan dalam putusan perkara Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Nbr, Perkara 
Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Nbr dan perkara Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis adalah penelitian 
kualitatif. Adapun  sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data 
primer dan data sekunder. Pengumpulan data kualitatif dapat dilakukan melalui 
analisis dokumen, observasi, dan wawancara. Sedangkan tehnik pengolahan dan 
analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan induktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Hakim memutuskan secara 
normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan saat mengadili kasus 
pemeliharaan anak, seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Agama NabireSelain 
itu, untuk menyelesaikan kasus secara adil, hakim juga membuat keputusan yang 
bertentangan dengan undang-undang (contra legem). 2) Pada putusan Nomor 
70/Pdt.G/2022/PA.Nbr, majelis hakim menetapkan hak hadanah kepada ibu karena 
anak masih di bawah umur dan ibu dianggap memenuhi syarat untuk hadanah. 
Namun, pada putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Nbr dan 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr, 
majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hak asuh anak kepada ayahnya, 
dengan berbagai pertimbangan Majelis hakim memberikan hak asuh kepada sang 
ayah karena dia dianggap memiliki kemampuan dan keyakinan yang lebih besar 
untuk menjaga dan mendidik anaknya. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu : 1) Perspektif dari kepentingan anak, 
hadanah adalah rumah yang aman bagi anak-anaknya. Jika perpisahan terjadi 
dalam keluarga yang aman ini, anak-anak akan kehilangan tempat yang aman 
untuk hidup,. 2) Akibatnya, ada kegoncangan jiwa yang besar, yang dirasakan 
secara langsung oleh anak-anaknya meskipun mereka dilindungi dengan baik oleh 
kerabat terpilih. Namun, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri tidak 
akan sama, dan gantinya tidak akan membuatnya bahagia, karena si-anak 
memperoleh kemantapan dan kesehatan jiwa yang kuat jika belaian kasih sayang 
orang tuanya dirasakan secara langsung dari bayi hingga anak-anak. 
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 ملخص البحث 
 محمد أدريان : إسم الباحث 

 80100221106 : رقم التسجيل

في   ةاضقرار المحمكة الدينية بشأن الحضانة: )دراسة حالة حول اعتبار الق  : عنوان الرسالة 
 اتخاذ القرار لدى محكمة نابرى الدينية( 

 

 اةدراسة حالة حول اعتبار القضالمحكمة الدينية بشأن الحضانة )  قرارالمسألة الأساسية في هذه الدراسة هي   
(. ولقد تم تفصيل المسألة المذكورة إلى  مشكلتين فرعيتين، أولاهما: الأداء  في اتخاذ القرار لدى محكمة نابرى الدينية 

في إثبات الحكم بشأن الحضانة لدى محكمة نابرى الدينية، وثانيتهما: وضع الاعتبار في إثباب  القضاة الذي قام به 
،   Pdt.G / 2022 / PA.Nbr / 28رقمال، وقضية  Pdt.G / 2022 / PA.Nbr / 70رقم  الالحكم على قضية  

 .Pdt.G / 2019 / PA.Nbr / 166رقم الوقضية 

المطلوبة على نوعين؛ البيانات    ا ومصدر بياناته  ة أو الكيفية النوعي  دراسةال   لونا من ألوان   دراسة الهذه    وتمثل 
النوعية من خلال تحليل الوثائق والملاحظة والمقابلات، وأما تقنية    ا قد تم تجميع بياناتهو  .والبيانات الثانوية  ،الرئيسية 

 مع الاستعانة بالمنهج الاستقرائي.  معالْتها وتحليلها فهي التحليل النوعي

على القوانين واللوائح    وهم يعتمدون  معياريا  إثباتاالحكم    ون يثبت  ضاة( أن الق 1وأظهرت نتائج هذه الدراسة:  
لحل القضايا بشكل    ضاةبالإضافة إلى أن القو   ،الدينية   ىبشأن الحضانة، وفقا لما تقرره محكمة نابر   ونعندما يقض 
 70رقمقرار ال( أن مَلس القضاة في  2 .(contra  legem)كذلك على قرارات تتعارض مع القانون    ونعادل يعتمد

/ Pdt.G / 2022 / PA.Nbr مؤهلة للحصول    والدةوتعتب ال  ونقاصر ل  اطفلأن الأ  لوالدة، يحدد حق الحضانة ل
 / Pdt.G / 2019 / 166  و  Pdt.G / 2022 / PA.Nbr / 28رقم:  ال  قرارفي    ة اضالقأن  إلا    على الحضانة،

PA.Nbr،  حيث إن مَلس القضاة    المذكور   عتبارالا، بخلاف  والدهمل إلى  اطفحضانة الأحق  بتسليم    ونيقض
 . مله وتعليمها طفأ علما بما لديه من قدرة وثقة أكب للحفاظ على  لوالديعطي حق الحضانة ل

( أن الحضانة من ناحية مصلحة الأطفال تعتب منزلا آمنا لهم؛ فإذا  1الآثار المستفادة من هذه الدراسة هي:  
( أن النتيجة المخوف منها هي أن  2حدث الانفصال ، فسوف يفتقد هؤلاء الأطفال مكانهم الآمن للعيش فيه،.  

دا من قبل أقاربهم المختارين. ومع ذلك ، فإن  تحدث للأطفال صدمة نفسية كبيْة،و على الرغم من أنهم محميون جي
عاطفة والدتهم وعاطفة والدهم لن تكون على نفس الحجم، لأنهم لن يكتسبوا الاستقرار والصحة العقلية القوية إلا  

 . إذا شعروا بمداعبة عاطفة أبويهم مباشرة منذ طفولتهم إلى أن أصبحوا مراهقين
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam dalam perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang mulia dan sebagai 

salah satu hukum yang ditetapkan oleh Allah swt. untuk mengatur dinamika 

hubungan suami istri, dan berusaha untuk menjunjung tinggi kehormatan, 

keturunan, dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. 

Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk kontrak 

yang kuat (galiz}an) dan serius untuk taat dan melaksanakan perintah Allah, serta 

termasuk sebagai salah satu bentuk ibadah.1 Selanjutnya, dalam Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan 

yang melibatkan hubungan jiwa dan fisik yang didirikan atas dasar gagasan untuk 

menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng serta Ketuhanan Yang Maha 

Esa, antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.2 

Pernikahan mempunyai keterkaitan yang begitu erat dengan agama/rohani, 

sehingga pernikahan tidak bisa dipisahkan dari unsur jasmani dan rohani karena 

memiliki peran yang krusial untuk menjadikan keluarga yang rukun, bahagia serta 

sejahtera.  

Tujuan pernikahan selain membangun keluarga sakinah, mawadah, wa 

 

1Seri Pustaka Yustisia, Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, 
Hukum Perwakafan (Yogyakarta:aRajawaliaPers, 2014), h. 11. 

2UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [JDIH BPK RI],” diakses 7 April 2023, 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974. 
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rahmah adalah untuk memperoleh keturunan1, sebagaimana dalam QS al-Nahl 

ayata72: 

مْ  
ُ
رَزَقَك وَحَفَدَةً وَّ يْنَ  بَنِّ مْ 

ُ
ك زْوَاجِّ

َ
ا نْ  م ِّ مْ 

ُ
ك
َ
ل  
َ
جَعَل زْوَاجًا وَّ

َ
ا مْ 

ُ
ك نْفُسِّ

َ
ا نْ  م ِّ مْ 

ُ
ك
َ
ل  
َ
جَعَل  ُ ِۗ وَاللّٰه بٰتِّ ِّ

ي  الطَّ نَ  م ِّ

فُرُوْنََۙ 
ْ
ِّ هُمْ يَك عْمَتِّ اللّٰه نِّ نُوْنَ وَبِّ لِّ يُؤْمِّ بَاطِّ

ْ
ال فَبِّ

َ
   ٧٢ا

Terjemahnya:  

“Allah memberikan kamu pasangan (suami atau istri) dari jenis yang sama, 

memberikan kamu anak-anak dan cucu-cucu dari pasanganmu, dan 

memberikan rezeki yang baik-baik tetapi mengapa mereka mempercayai hal-

hal yang batil, sementara mereka ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah?”2 

Ayat tersebut mengungkapkan bahwa Allah menciptakan atau menjadikan 

pasangan suami istri dari yang serupa agar tercapainya keharmonisan3, kerukunan, 

cinta dan kasih sayang.4 Kemudian Allah menjadikan dari hasil perkawinan banin 

dan hafadah yakni anak-anak dan cucu-cucu.5 

Diantara objek pernikahan adalah untuk tetap memiliki anak, yang 

nantinya akan dijadikan sebagai penerus atau ahli waris. Kemauan memiliki anak 

dari setiap pasangan adalah sifat bawaan manusia dan tentunya anak-anak yang 

dilahirkan menjadi tanggung jawab yang diberikan Allah untuk setiap pasangan 

tersebut.6 Pernikahan bukan hanya untuk memperoleh generasi secara sah. Namun, 

perlu diimbangi dengan kewajiban dan tekad untuk merawat serta mengedukasi 

 

1Rizem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap  (t.t.: Laksana, 2018), h. 47  

2KementerianaAgamaaRepublikaIndonesia, Al-Qur’anadan Terjemahnya (Jakarta: 

Samad, 2014), h. 412 

3Wahbah al-Zuhaili,aTafsi>r al-Muni>r, Juz 7 (Cet. II; Bairut: Da>raal-Fikr, 2003), h. 496. 

4Al-Ha>fiz} ibnaKas|i>r, Tafsi>raibn Kas\i>r, Juz 4 (Misr: Da>r al-Hadi>s|, 2005), h. 593. 

5Al-Ha>fiz} ibnaKas|i>r, Tafsi>r ibn Kas|i>r, h. 593 

6AbdulaManan, PenerapanaHukum AcaraaPerdata diaLingkungan PeradilanaAgama  
(Cet. III; Jakarta: KencanaaPrenada MediaaGroup, 2005), h. 423 
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anak. Selain itu, merawat anak melibatkan sejumlah aspek, termasuk perhatian 

terhadap aspek keuangan, pendidikan, dan semua keperluan pokok anak.7 

Pernikahan sering kali diwarnai oleh konflik yang dapat merusak 

keharmonisan, termasuk faktor-faktor seperti masalah ekonomi, psikologis, dan 

perbedaan pandangan. Berbagai faktor tersebut, banyak yang tidak dapat menjaga 

kelangsungan pernikahan, dan sebagai tindakan terakhir, perceraian dianggap 

sebagai solusi untuk menghindari lebih banyak kerugian. Meskipun dalam agama 

Islam, perceraian sangat tidak disukai oleh Rasulullah saw., agama tetap 

memberikan mekanisme terakhir untuk mengatasi situasi yang tidak dapat diatasi 

dalam pernikahan. 

Dampak dari perceraian tidak lepas dari dampak negatif, terlebih lagi 

ketika memiliki keturunan, sebab ketika perceraian terjadi maka pihak yang paling 

dirugikan adalah anak. Oleh sebab itu, ketika perceraian terjadi tidak 

menghilangkan tanggungan untuk memberikan nafkah dan memelihara anak 

(had}a>nah). Menurut Sayyid Sabiq, jika terjadi perpisahan di antara kedua orang 

tua yang mempunyai anak, maka ibu yang lebih berwenang atas anak dari pada 

bapaknya selama tidak ada alasan yang menghalangi ibu menunaikan aktivitas 

had}a>nah tersebut atau karena anak telah cakap memilih pilihannya sendiri 

mengikuti bapak atau ibu.8 Hal ini sesuai sebagaimana di kitab Sunan Abi Daud 

Hadis ke 2276 kitab tentang talak pada pembahasan siapa yang paling berhak atas 

anak, Nabi saw. bersabda: 

ي عَ  ثَنِّ
يَ  حَدَ  وْزَاعِّ

َ
أ
ْ
ي ال ي عَمْرٍو يَعْنِّ بِّ

َ
يدُ عَنْ أ وَلِّ

ْ
ثَنَا ال يُ  حَدَ  مِّ

َ
ل نَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِّدٍ السُ 

ثَ مْرُو بْنُ شُعَيْبٍ  حَدَ 

ي    ابْنِّ
نَ  ِّ إِّ

 الَلّٰ 
َ
تْ يَا رَسُول

َ
ةً قَال

َ
نَ  امْرَأ

َ
ِّ بْنِّ عَمْرٍو أ

هِّ عَبْدِّ الَلّٰ  يهِّ عَنْ جَدِّ  بِّ
َ
عَاءً عَنْ أ هُ وِّ

َ
ي ل انَ بَطْنِّ

َ
هَذَا ك

 

7Ahmad Rofiq, Pembaharuan HukumaIslam di Indonesia  (Cet. III; Yogyakarta: 

GamaaMedia, 2001), h. 235. 

8Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 4 (Jakarta: Cakrawala, 2008), h. 175 
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هَا رَسُ 
َ
 ل
َ
ي فَقَال نِّ  عَهُ مِّ نْ يَنْتَزِّ

َ
رَادَ أ

َ
ي وَأ قَنِّ

 َ
بَاهُ طَل

َ
نَ  أ وَاءً وَإِّ هُ حِّ

َ
ي ل جْرِّ قَاءً وَحِّ هُ سِّ

َ
ي ل ى  وَثَدْيِّ

 َ
ِّ صَل  الَلّٰ 

ُ
ول

ي حِّ مْ تَنْكِّ
َ
هِّ مَا ل  بِّ

حَقُ 
َ
نْتِّ أ

َ
مَ أ

 َ
يْهِّ وَسَل

َ
 9رواه ابو داود( (الَلُّٰ عَل

Artinya:  

“Telah disampaikan kepada kami Mahmud bin Khalid al-Sulamiy, telah 
disampaikan kepada kami Al-Walid dari Abu 'Amru - yaitu al-Auza'iy, telah 
menceritakan kepada saya 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya 
'Abdullah bin 'Amru: Bahwa ada seorang wanita yang mengatakan, "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, dia berada di dalam perutku, 
minumnya dari puting susuku, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan 
ayahnya telah menceraikan saya dan ingin memisahkan dia dariku. 
"Kemudian Rasulullah menjawab kepadanya: "Engkau berhak lebih atasnya 
selama engkau belum menikah lagi". (HR. Abu Dawud). 

Hal inilah yang menjadi dasar bahwa ibu lebih utama dalam pengasuhan 

anak, terlebih lagi ketika anak yang belum mumayiz dengan syarat selama ibunya 

tidak menikah dengan pria lain. Praktik had}a>nah bisa beralih kepada ayahnya 

ketika ibunya menikah, karena kemungkinan fokus dan perhatiannya akan 

berpindah kepada suami barunya atau bahkan meninggalkan anak kandungnya.10 

 Kemudian para ahli fikih sependapat bahwa dalam hal memberikan nafkah 

anak-anaknya adalah ayahnya, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS al-

Baqarah ayata223: 

 
ُ
مَوْل

ْ
ال ى 

َ
وَعَل ضَاعَةَ ِۗ  الرَّ مَّ  يُتِّ نْ 

َ
ا رَادَ 

َ
ا مَنْ  لِّ يْنِّ 

َ
ل امِّ

َ
يْنِّ ك

َ
حَوْل ادَهُنَّ 

َ
وْل
َ
ا عْنَ  يُرْضِّ وٰلِّدٰتُ 

ْ
وَال زْقُهُنَّ  ۞  رِّ هٗ 

َ
ل وْدِّ 

هَ  دِّ
َ
وَل ا تُضَاۤرَّ وَالِّدَةٌ ۢبِّ

َ
ا وُسْعَهَاۚ  ل

َّ
ل فُ نَفْسٌ اِّ

َّ
ا تُكَل

َ
ِۗ ل مَعْرُوْفِّ

ْ
ال سْوَتُهُنَّ بِّ ثِّ  وكَِّ وَارِّ

ْ
ى ال

َ
هٖ وَعَل دِّ

َ
وَل هٗ بِّ

َّ
وْدٌ ل

ُ
ا مَوْل

َ
ا وَل

 
َ
رَدْتُمْ ا

َ
نْ ا مَا ِۗوَاِّ يْهِّ

َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
نْهُمَا وَتشََاوُرٍ فَل ا عَنْ تَرَاضٍ م ِّ

ً
صَال رَادَا فِّ

َ
نْ ا  ذٰلِّكَۚ  فَاِّ

ُ
ثْل عُوْْٓا مِّ نْ تسَْتَرْضِّ

مْتُمْ 
َّ
ذَا سَل مْ اِّ

ُ
يْك

َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
مْ فَل

ُ
ادكَ

َ
وْل
َ
يْرٌ    ا وْنَ بَصِّ

ُ
مَا تَعْمَل َ بِّ

نَّ اللّٰه
َ
مُوْْٓا ا

َ
َ وَاعْل ِۗ وَاتَّقُوا اللّٰه مَعْرُوْفِّ

ْ
ال تَيْتُمْ بِّ

ٰ
آْ ا  مَّ

Terjemahnya: 

“Para ibu hendaklah untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun 
penuh, jika mereka menginginkan untuk menyempurnakan masa penyusuan. 
Ayah bertanggung jawab menyediakan makanan dan pakaian dengan cara 

 

9Abu> Dau>daal-Sijistani, Sunan Abi> Dau>d, Juz 6 (al-Qa>hirah: Da>r al-Hadi>s|, t.th), h. 298. 

10AhmadaRofiq, PembaharuanaHukum Islam di Indonesia, h. 251. 
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yang wajar. Tidak ada seseorang yang dikenakan beban melebihi 
kemampuannya. Janganlah menyusahkan ibu karena anaknya, atau ayah 
karena anaknya. Hal ini juga berlaku bagi ahli waris. Jika kedua orang tua 
sepakat dan berdiskusi untuk menyapih anak sebelum dua tahun, tidak ada 
dosa bagi mereka. Jika kamu ingin menitipkan anakmu (untuk disusui oleh 
orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan imbalan secara 
wajar. Hendaklah bertakwa kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
Melihat apa yang kamu lakukan”.11 

 Ayat tersebut menjelaskan anak adalah tanggung jawab bersama, menurut 

Wahbah al-Zuhaily, bahwa ayah bertanggung jawab dalam menafkahi anaknya, 

sebagaimana wajibnya nafkah terhadap istri, karena anak adalah nasab darinya.12 

Hal ini berhubungan dengan UU No. 1aTahun 1974aPasal 41 tentang kewajiban 

ayah dan ibu  apabila terjadi perceraian yaitu memelihara dan mendidiknya, dan 

ayah khususnya bertanggung jawab untuk membayar semua biaya perawatan dan 

pendidikan anak.13 Selain itu, termuat pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang 

menetapkan pengasuhan anak yaitu menurut Pasal 105, anak yang belum mumayiz 

maka ibu yang berhak merawatnya,  kemudian ketika anak yang sudah mumayiz, 

maka anak berhak menunjuk antara ayah dan ibu untuk mengurusnya, dengan ayah 

membayar semua biaya. 

 Pada kasus lain, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 

bahwa anak terlebih khusus yang belum mumayiz, maka ibu yang lebih berhak 

dalam hal pengasuhan. Namun terkadang dalam pasal tersebut berbeda dengan 

fakta di lapangan. Berdasarkan hasil observasi sebelumnya menunjukkan salah 

satu Pengadilan Agama yang ada di Kabupaten Nabire menerima dan memeriksa 

persoalan had}a>nah. Apabila berpedoman pada hukum yang berlaku tentang 

had}a>nah terkhusus yang belum mumayiz, maka ibu yang lebih berhak dalam hal 

 

11KementerianaAgama Republik Indonesia, Al-Qur’an danaTerjemahnya, h. 35.  

12Wahbahaal-Zuhaili, Fiqhaal-Isla>m WaaAdillatuh, Juza8 (Bairut: Da>raal-Fikr, 1989), h. 

732. 

13MahkamahaAgung RI,AHimpunan PeraturanaPerundang-undangan YangABerkaitan 
DenganAKompilasi HukumaIslam Serta Pengertian DalamaPembahasannya (Jakarta: Mahkamah 

AgungaRI, 2011), h. 144. 
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pengasuhan, tetapi faktanya terdapat tiga perkara dengan kasus yang sama yaitu 

perebutan hak asuh anak yang belum mumayiz, Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Nbr 

diputuskan hak asuh anak jatuh kepada ibu sedangkan Nomor 

28/Pdt.G/2022/PA.Nbr dan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr diputuskan jatuh 

kepada Ayah. 

 Kasus yang membahas perebutan hak asuh anak di bawah umur, faktor 

yang sangat krusial adalah ratio decidendi (penilaian hakim) yang akan 

menentukan keputusan dalam perkara tersebut. Berdasarkan latar belakang 

masalah ini, peneliti bermaksud melakukan kajian dalam bentuk penelitian tesis 

dengan judul yaitu: “Putusan Pengadilan Agama tentang Had}a>nah (Studi Kasus 

tentang Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Nabire)”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitian ini diperlukan penjelasan beberapa istilah agar arah penelitian 

dapat dipahami dengan jelas dan menghindari kesalahpahaman. Berikut adalah 

beberapa istilah yang perlu diuraikan: 

1. Putusan Hakim Pengadilan Agama  

Keputusan hakim pengadilan agama adalah hasil keputusan yang diambil 

oleh seorang hakim dalam perannya sebagai pejabat pemerintah yang memiliki 

otoritas untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu kasus atau permasalahan yang 

melibatkan berbagai pihak. 

2. Had}a>nah 

 Had}a>nah adalah perlindungan anak bagi mereka yang berhak untuk 

mengasuhnya. Perlindungan di sini berarti memberikan jaminan pangan, sandang, 

pendidikan, dan lain-lain. 
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3. Pertimbangan Hakim 

 Pertimbangan atau considerans merupakan bagian dari putusan hakim. 

Aspek putusan perdata dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu bagian yang 

membahas tentang fakta-fakta kasus atau kejadian aktual dan bagian yang 

membahas tentang penerapan hukum. 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, fokus utama pada tesis ini 

adalah Bagaimana putusan pengadilan agama tentang had}a>nah (studi kasus 

tentang pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Nabire). Maka dapat dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1.aBagaimana penerapan hukum oleh  hakim dalam menjatuhkan putusan 

tentang had}a<nah di Pengadilan Agama Nabire? 

2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara penguasaan 

hak asuh anak Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Nbr, Nomor 

28/Pdt.G/2022/PA.Nbr dan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr 

D.  Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

 Kajian Pustaka yang berkenaan dengan penelitian terdahulu dengan 

orientasi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul 

Lisaniyah dan Mu’amaroh dalam jurnalnya yang berjudul “Penguasaan Hak 

Asuh Anak di Bawah Umur kepada Bapak”. Menurut penelitian tersebut, 

secara spesifik membahas tentang hak asuh anak yang di bawah 12 tahun 

adalah hak ibunya, namun ada beberapa peraturan perundang-undangan agar 

hak asuh anak di bawah umur dapat dikuasakan kepada bapak dengan 

ketentuan tertentu. Selanjunya periode mumayiz, anak telah memiliki 

kemampuan yang cukup untuk membedakan antara yang berpotensi 
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berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, anak 

dianggap mampu menentukan arah pilihannya, baik untuk mendampingi 

ibunya atau ayahnya. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 

105 ayat (b), yang memberikan anak hak untuk memilih apakah ia ingin 

tinggal bersama ibu atau ayah sebagai pemeliharaannya. Selain itu, Pasal 

156 ayat (b) juga memberikan pilihan kepada anak untuk memutuskan 

apakah ia ingin ikut dalam asuhan ibu atau ayahnya. Masa asuhan berakhir 

ketika anak sudah mencapai usia di mana dia dapat dipertanyakan kepada 

siapa dia ingin terus tinggal. Pada umumnya, batas usia anak di bawah 

pengawasan orang tua adalah hingga usia 21 tahun, selama mereka belum 

menikah (sesuai dengan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam). Jika anak 

memutuskan untuk tinggal dengan ibunya, maka hak asuh tetap berada di 

tangan ibu. Namun, jika anak memilih untuk tinggal dengan ayahnya, maka 

hak asuh akan berpindah kepada ayah. Persamaan penelitian terletak pada 

hak asuh anak yang jatuh kepada ayah di bawah umur, namun yang menjadi 

pembeda adalah sampel penelitian yang akan diteliti serta alasan 

pencabutan hak asuh anak dari si ibu. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kholid dan Akhmad dalam jurnalnya yang 

berjudul “Implementasi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak 

dan Had}a>nah”. Secara spesifik penelitian ini mengkaji mengenai keputusan 

hakim terhadap cerai talak dan cerai gugat. Amar putusan cerai talak selalu 

memiliki format yang mencantumkan perintah "memerintahkan suami 

untuk memberikan kepada istri (Termohon) tiga hal, yaitu memberikan 

nafkah mut'ah, iddah, dan dukungan finansial untuk anak sesuai dengan 

keputusan hakim." Ketiga jenis dukungan yang harus diberikan oleh 

penggugat kepada pihak yang digugat ini sama sekali tidak pernah diminta 
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baik oleh penggugat maupun pihak yang digugat sesuai dengan ketentuan 

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, putusan juga mencantumkan 

pengabulan permohonan cerai dari penggugat (suami) terhadap pihak yang 

digugat (istri) dalam sidang Pengadilan Agama Semarang. Hal ini 

mengindikasikan bahwa putusan Pengadilan Agama Semarang dalam kasus 

cerai talak ini bersifat kumulatif, yaitu putusan yang menggabungkan dua 

atau lebih perintah. Ini mencakup pengabulan permohonan cerai dari 

penggugat dan perintah kepada suami untuk memberikan nafkah tertentu, 

serta perintah kepada pihak yang digugat untuk membayar biaya perkara. 

Hakim dalam putusan ini selalu merujuk pada Pasal 149 Kompilasi Hukum 

Islam yang menegaskan bahwa jika suami ingin menceraikan istri, maka ia 

wajib membayar mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah anak. Perlu ditekankan 

bahwa dalam konteks ini, nafkah anak memiliki peran yang sangat penting 

karena kelangsungan hidup anak bergantung pada dukungan finansial dari 

mantan suami, sesuai dengan ketentuan dalam Reglemen Hukum Atjara 

yang diperiksa di hadapan Pengadilan atau H.I.R. Pasal 178 ayat (3): 

"Hakim dilarang untuk mengambil keputusan dalam perkara yang tidak 

diajukan klaimnya, atau memberikan keputusan yang melebihi dari yang 

diajukan." Mengenai had}a>nah dalam penelitian ini membahas bahwa dalam 

cerai talak meskipun istri tidak mengajukan nafkah anak maka hakim tetap 

akan memberikan hak anak dalam keputusan hakim, berbeda dengan cerai 

gugat, hakim tidak memberikan hak nafkah anak apabila sang ibu tidak 

mengajukan. Persamaan penelitian terletak pada hak anak dalam hal nafkah, 

akan tetapi yang menjadi pembeda adalah keputusan hakim di pengadilan 

agama terletak pada hak untuk mengasuh anak baik bapak maupun ibu yang 

memiliki hak asuh yang seimbang sebelum hakim memutuskan. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni dan Siti dalam jurnalnya yang berjudul 

“Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Had}a>nah Pasca 

Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini spesifik kajian 

membahas mengenai keputusan hakim yang memberikan kepada ibu 

sebagai pemegang hak asuh seorang anak, penelitian ini juga menjabarkan 

secara rinci mengenai dasar dan ketentuan had}a>nah. Had}a>nah dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan secara rinci, hanya 

menekankan kewajiban orang tua untuk merawat anak-anak mereka. Pasal 

45 ayat (1) menyatakan bahwa "kedua orang tua memiliki tanggung jawab 

untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya." 

Pengasuhan anak atau had}a>nah, seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 1 huruf (g), mencakup tindakan merawat, mendidik, dan 

membimbing anak hingga mereka menjadi dewasa atau mandiri. 

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa perlindungan anak mencakup 

segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak mereka, 

sehingga anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan mereka. Selain itu, 

anak-anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Persamaan penelitian yang akan dikaji terletak pada hak asuh 

anak pasca perceraian, yang menjadi pembeda adalah kasus yang ditangani, 

lokasi penelitian serta akan melihat perbedaan pertimbangan hakim dalam 

memutuskan tiga keputusan antara pemberian hak asuh anak kepada bapak, 

dan hak asuh anak kepada ibu 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Andi, Musyfika, dan Anis dalam jurnalnya 

yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Had}a>nah dalam 
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Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Anak di Pengadilan Agama 

Makassar Kelas IA”. Secara spesifik penelitian ini mengkaji mengenai 

keputusan hakim yang memberikan hak pengasuhan kepada ibu 

sepenuhnya. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1850 Pdt.G/2014/PA.Mks, 

kasusnya berkaitan dengan perceraian dan penentuan hak Had}a>nah. Amar 

putusannya menyatakan bahwa penggugat (Ibu) diberikan hak pengasuhan 

atas anak tersebut, dengan pertimbangan bahwa anak tersebut masih di 

bawah umur (mumayiz), dan penggugat (Ibu) bersedia serta mampu 

bertanggung jawab serta memenuhi semua kebutuhan anak, dengan 

dukungan finansial dari tergugat (Ayah). Ketentuan dalam had}a>nah bahwa 

tergugat (Ayah) diwajibkan untuk menanggung seluruh biaya yang terkait 

dengan keperluan anak, terutama dalam hal biaya pendidikan, hingga anak 

tersebut menyelesaikan pendidikan tingkat S1 (Strata 1). Penelitian ini 

menjelaskan secara spesifik indikator penilaian hakim untuk mengeluarkan 

keputusan had}a>nah kepada sang ibu. Perbedaan penelitian terletak pada 

kasus yang dikaji, pada penelitian ini jumlah kasus yang dikaji yaitu satu 

kasus. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ira, Agus, dan Nisa dalam jurnalnya yang 

berjudul “Problematika Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan 

Agama”. Secara spesifik penelitian ini membahas mengenai dasar-dasar 

hakim mengeluarkan keputusan hakim terhadap hak asuh selepas 

perceraian. Kasus yang terdapat dalam putusan tersebut, terdapat 

perselisihan terkait hak asuh anak yang belum mencapai usia mumayiz 

antara penggugat sebagai ayah dan pihak yang digugat sebagai ibu. Pasal 45 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang berkaitan 

dengan had}a<nah) menyatakan: "Kedua orang tua memiliki kewajiban untuk 
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merawat dan mendidik anak-anak mereka sebaik mungkin." Oleh karena itu, 

Majelis Hakim, saat memeriksa dan mengadili kasus perselisihan hak asuh 

anak, harus mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta yang disajikan dalam 

persidangan agar dapat menentukan pihak yang pantas untuk diberi 

tanggung jawab pemeliharaan anak. Pertimbangan yang baik oleh seorang 

hakim adalah pertimbangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum 

dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan. Hakim Sebagai penegak 

hukum harus memiliki tanggung jawab besar dalam memutuskan perkara 

sehingga keadilan dapat tercapai dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan 

bahwa hakim memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan keadilan 

kepada para pencari keadilan, menjelaskan dan mendukung keputusannya 

kepada para pencari keadilan serta hakim harus merinci pertimbangan-

pertimbangan dalam setiap putusannya. Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, keputusan 

pengadilan harus mencakup alasan-alasan dan dasar-dasarnya, serta 

merujuk pada pasal-pasal tertentu dari peraturan yang relevan atau sumber 

hukum yang menjadi dasar pengadilan. Oleh karena itu, dalam putusan yang 

dikeluarkan oleh hakim, harus mencakup pertimbangan-pertimbangan yang 

mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. 

Penelitian ini hanya menangani satu kasus saja, dan berfokus pada dampak 

hukum putusan Pengadilan Agama Pacitan. Perbedaan penelitian yaitu dari 

sampel yang akan diteliti serta hak asuh anak yang diputuskan hakim 

kepada ayah dan ibu. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Mansari dan Reza Maulana dalam Jurnalnya 

yang berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz 

Pasca Perceraian”. Penelitian ini berfokus tentang perlindungan hukum 
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bagi anak mumayiz tetapi belum menentukan sikap/pilihan yang tidak 

disebutkan dalam putusan hakim keberadaan pengasuhannya di bawah 

asuhan ibu atau bapaknya. Putusan hanya menentukan pemeliharaan anak 

yang masih di bawah umur sampai mencapai usia mumayiz, keselamatan dan 

perlindungan anak tetap menjadi prioritas utama. Kewajiban kedua orang tua 

adalah merawat anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dan 

pemerintah memiliki kewajiban serius dalam memastikan perlindungan 

anak. Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BNA tidak secara tegas 

menyebutkan bagaimana hak asuh anak yang sudah mumayiz ditempatkan 

di bawah asuhan salah satu dari orang tua. Dalam putusan ini, hanya 

disebutkan bahwa anak kandung kedua (seorang perempuan berumur 9 

tahun) dan anak kandung ketiga (seorang perempuan berumur 3 tahun) akan 

berada di bawah asuhan penggugat hingga mereka mencapai usia mumayiz. 

Sementara hak asuh anak yang berusia 14 dan 18 tahun menjadi tidak pasti 

dan dapat dipertanyakan. Hak asuh anak yang sudah mencapai usia mumayiz 

tidak memiliki kejelasan. Oleh karena itu, kedua orang tua memiliki 

kemungkinan untuk bersaing kembali untuk hak asuh anak tersebut, karena 

keduanya memiliki hak yang sama terhadap anak tersebut. Sesuai dengan 

Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

akibat perceraian adalah bahwa baik ibu maupun bapak tetap memiliki 

kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata 

berdasarkan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai 

pemeliharaan anak-anak, pengadilan akan memberikan keputusannya. 

Adapun persamaan penelitian yaitu tentang tujuan perlindungan anak pasca 

perceraian dan perbedaan penelitian yaitu berfokus terhadap anak yang 

belum mumayiz. 



14 

 

 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan pada rumusan 

masalah di atas adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis penerapan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang 

had}a<nah di Pengadilan Agama Nabire. 

b. Untuk menganalisis bagaimana dalam membuat pertimbangan dalam putusan 

perkara Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Nbr, Perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Nbr 

dan perkara Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan penelitian ini, mempunyai andil dalam bidang akademis yang 

mampu memperluas wawasan dan memperkaya khazanah keilmuan secara 

umum serta bisa berperan dalam pengembangan keilmuan Islam, khususnya 

dalam tinjauan hukum Islam dan sumbangan pemikiran untuk kajian mengenai 

putusan Pengadilan Agama tentang had}a>nah. 

b. Kegunaan Praktis 

Diharapkan penelitian ini memberikan maklumat yang dapat dijadikan 

pedoman atau sebagai sumber rujukan dalam perluasan teori atau konsep dan 

pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan hukum keluarga. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama 

 Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan pilar independen dalam 

menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Penyatuan berada di bawah 

Mahkamah Agung, lembaga Peradilan Agama kini memiliki kedudukan sejajar 

dengan lembaga-lembaga peradilan lainnya. Sebagai bagian dari Mahkamah 

Agung, lembaga Peradilan Agama menjadi salah satu entitas peradilan yang 

beroperasi dalam lingkup Mahkamah Agung. 1  

Setelah masuk di bawah pengawasan Mahkamah Agung, Peradilan Agama 

tunduk pada kendali organisasi dan keuangan yang berasal dari Mahkamah Agung. 

Tugas dan kewenangan Peradilan Agama telah diatur dalam Pasal 2 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Menurut undang-undang ini, Peradilan Agama bertindak sebagai salah satu entitas 

dalam kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab atas perkara tertentu bagi 

masyarakat muslim yang mencari keadilan sesuai dengan ketentuan dalam undang-

undang tersebut.2 Pengadilan Agama dapat disimpulkan bahwa sebuah lembaga 

kehakiman yang memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili 

perkara yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam. 

 

1Supardin, FikihaPeradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara 
Tertentua(Cet. VI; aAlauddinaPress,a2020), h. 10.  

2RepublikaIndonesia, Undang-undangaRepublik IndonesiaaNomora3 Tahun 
2006aTentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 Tahuna1989 tentang PeradilanaAgama, 
Pasal 2. Bunyi Pasal 2 ini hasil amandemen pertama. 
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Proses memberikan keputusan terhadap perkara yang sedang diperiksa, 

pengadilan agama menyusun dan mengeluarkan surat putusan hakim sebagai 

bentuk produk hukum. Tujuan dari surat putusan ini adalah untuk memberikan 

keputusan yang adil dan bijaksana, didasarkan pada prinsip Ketuhanan yang Maha 

Esa. Penjelasan mengenai putusan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut: 

1. Pengertian Putusan Hakim Pengadilan Agama 

Putusan pengadilan, juga sering disebut putusan hakim, menjadi keinginan 

yang sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara atau 

persengketaan. Putusan tersebut berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan 

perselisihan di antara pihak-pihak tersebut dengan sebaik-baiknya. Putusan hakim 

sangat diharapkan oleh para pihak yang bersengketa karena mampu memberikan 

kepastian hukum dana keadilan terhadap masalah yang sedang mereka hadapi.3 

Hakim sebagai pelayan negara harus memiliki pemahaman yang mendalam 

mengenai kasus yang dihadapinya serta dasar hukum yang digunakan untuk 

menetapkan keputusan. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan hukum yang 

tertulis dalam peraturan perundang-undangan, maupun norma-norma hukum yang 

tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, 

undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim 

memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dana memahami nilai-nilai 

hukum serta rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini karena putusan 

yang dikeluarkan oleh hakim sangat penting untuk mencerminkan keadilan dan 

menciptakan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.  

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

1989, putusan merujuk pada keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagai 

hasil dari pemeriksaan terhadap gugatan dalam suatu perselisihan. Secara lebih 

 

3Moh. TaufikaMakarao,aPokok-Pokok HukumaAcara Perdataa(Cet. I; Jakarta: 

PTaRineka Cipta, 2004), h. 124.  
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rinci, menurut A. MuktiAArto yaitu Putusan adalah pernyataan hakim yang 

diungkapkan dalam bentuk tertulis adan disampaikan secara lisan oleh hakim 

dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara 

gugatan (contentiosa).4 

Keadilan dalam rangka memberikan suatu perkara, Ketua Majelis Hakim 

menyampaikan keputusan yang menjadi produk hukum setelah 

mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan. Penting untuk dicatat 

dalam konteks ini bahwa putusan hakim dalam bahasa Belanda disebut "vonnis," 

dan dalam bahasa Arab disebut "al-qada" yang keduanya memiliki arti yang sama, 

yaitu keputusan pengadilan yang diambil setelah pemeriksaan kasus di antara dua 

pihak yang berbeda, yaitu penggugat dan tergugat. Produk hukum yang dihasilkan 

oleh pengadilan ini juga dapat dikenal dengan istilah "yurisdiction centiosa" atau 

produk peradilan yang sebenarnya.5 

Hasil beberapa term tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan ialah 

pernyataan hakim yang terdokumentasi secara tertulis dan diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum, merupakan hasil dari proses Pengadilan Agama 

setelah melakukan pemeriksaan atas suatu gugatan yang muncul dari adanya 

sengketa. 

Pengadilan Agama merupakan lingkung hukum perdata yang membuat  

putusan atau perintah yang diberikan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah 

dalam suatu kasus untuk melakukan tindakan tertentu, melepaskan sesuatu, atau 

menerima hukuman tertentu. Jadi sebuah putusan (dictum vonnis) terbagi ke 

dalam dua jenis di antaranya condemnatoir  berarti menghukum, dan constitutoir  

 

4MuktiaArto, Praktik PerkaraaPerdata Pada PengadilanaAgama (Cet. I; Yogyakarta: 

PustakaaPelajar, a1996), h. 245. 

5RoihanaA.aRasyid, HukumaAcara PeradilanaAgama  (Jakarta: RajawaliaPers, 1991), h. 

195. 
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berarti menciptakan perintah dari pengadilan. Apabila tidak ditaati secara suka 

rela, maka dapat diperintahkan secara paksa atau yang lebih dikenal dengan istilah 

eksekusi. 

2. Macam-Macam Putusan 

Herziene Indonesich Reglement \tidak mengatur mengenai macam-macam 

putusan secara spesifik. Adapun dalam berbagai literatur, jenis-jenis putusan 

terbagi ke dalam beraneka ragam macam dan bentuk. Berikut uraian pembagian 

macam-macam putusan, di antaranya: 

a. Berdasarkan fungsinya dalam mengakhiri perkara 

 Jika dilihat dari perspektif fungsinya dalam mengakhiri sebuah perkara, 

putusan dapat dibagi menjadi beberapa jenis: 

1) Putusan Sela 

Putusan sela ialah keputusan yang diambil sebelum putusan akhir, bertujuan 

untuk memperlancar atau memungkinkan proses pemeriksaan lebih lanjut 

dalam suatu perkara.6 

2) Putusan Akhir 

Putusan akhir adalah keputusan yang bertujuan untuk mengakhiri dan 

menyelesaikan suatu perkara yang sedang berlangsung di tingkat peradilan 

tertentu, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Banding, dan Mahkamah 

Agung.7 

b. Apabila ditinjau dari kehadiran para pihak, maka terbagi ke dalam beberapa 

jenis, yaitu: 

1) Putusan Gugur  

 

6Admin, “Jenis - Jenis Putusan Hakim,” Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di 
Sumut (blog), 30 Juni 2021, https://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-putusan-hakim/. 

7 Admin, “Jenis - Jenis Putusan Hakim,” Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di 
Sumut (blog), 30 Juni 2021, https://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-putusan-hakim/. 
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Putusan ini disebut dengan keputusan pembatalan karena penggugat tidak 

hadir disidang pengadilan pada waktu yang telah dijadwalkan setelah 

dipanggil secara sah oleh juru sita. Hakim dalam putusannya menetapkan 

perkara penggugat otomatis batal dan penggugat dibebani untuk tetap 

membayar biaya perkara.  

2) Putusan Verstek 

Putusan verstek ialah putusan hakim karena ketidakhadiran tergugat pada 

hari pertama sidang telah ditetapkan tanpa penjelasan yang memadai atau 

tanpa alasan yang dapat dipahami dengan jelas walaupun pihak tergugat 

sudah diundang atau dihubungi secara layak oleh juru sita. Terhadap 

keputusan verstek tersebut, pihak tergugat dapat melakukan perlawanan 

dengan mengajukan banding, hal ini dikenal dengan istilah “verset”. 

3) Putusan Kontradiktor 

Putusan kontradiktor adalah keputusan yang diambil ketika tergugat tidak 

hadir dalam persidangan secara berurutan. Oleh sebab itu, meskipun tergugat 

hadir pada sidang pertama, namun pada sidang-sidang selanjutnya tidak 

hadir, meskipun telah diundang secara sah oleh juru sita.8 

3. Kekuatan dan Penetapan Serta Putusan Hakim  

Mengenai kekuatan putusan ini sebenarnya sama sekali tidak dimuat dalam 

H.I.R. maupun R.Bg., kecuali Pasal 180 H.I.R. dan Pasal 191 R.Bg. yang hanya 

menyebutkan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Untuk itu, dengan adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, maka sudah tentu ada juga putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

 

8M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 875.  
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Putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah 

putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk 

menggunakan upaya hukum melawan putusan itu, misalnya perlawanan (verzet), 

banding, atau kasasi. Adapun putusan yang mempunyai kekuatan kekuatan hukum 

tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada 

kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa (perlawanan (verzet), 

banding, atau kasasi) melawan putusan itu. Jadi putusan itu tidak dapat lagi 

diganggu gugat. Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap terdapat 3 macam, 

yaitu:9 

a. Kekuatan Mengikat  

Kekuatan mengikat ini karena kedua pihak telah bersepakat untuk 

menyerahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di 

antara mereka, maka dengan demikian kedua pihak harus tunduk terhadap putusan 

yang dibuat oleh pengadilan atau hakim.  

b. Kekuatan Pembuktian  

Putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta 

otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua pihak apabila 

diperlukan sewaktu-waktu oleh para pihak untuk mengajukan upaya hukum. 

c. Kekuatan Eksekutorial  

Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan untuk 

dilaksanakan secara paksa oleh para pihak dengan bantuan alat-alat negara 

terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara suka rela. 

Penetapan yang dihasilkan oleh hakim hendaknya digali dari nilai-nilai 

hukum yang ada di masyarakat agar putusannya dapat memenuhi rasa keadilan 

masyarakat yang ada. Hakim sebagai seorang pemutus atau penetap suatu 

 

9Muhammad Nasir, Hukum Acara Perdata (Cet. II; Jakarta: Djambatan, 2005), h. 174-175.  
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permohonan, harus mempunyai kemampuan profesional serta moral dan integritas 

yang tinggi agar mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan 

kepastian hukum. Selain itu hakim harus mempunyai kemampuan untuk 

berkomunikasi serta menjalankan peranan dan statusnya yang dapat diterima oleh 

masyarakat. 

B. Tinjauan Umum Tentang Had}a>nah 

1. Pengertian Had}a>nah 

 Secara epistimologis, had}a>nah aberasal dariabahasa Arab ح ض ن diambil 

dari kata الحضن yang berarti samping atau berada disisi ketiak.10 Menurut al-

Jawhari had}a>nah berarti seekor burung yang mengerami telur di bawah sayapnya, 

demikian jika seorang ibu memeluk/merangkul anaknya.11 Imam al-Nawawi dalam 

kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab berpendapat bahwa had}a>nah berasal dari kata 

يحضن حضنا الصبي   mengasuh dan membesarkan anak.12 Imam al-Mawardi ,حضن 

mengatakan pengasuhan anak dalam istilah fikih dikenal dengan kata had}a>nah dan 

kafalah. Perbedaan kedua kalimat tersebut adalah had}a>nah pemeliharaan anak 

kecil yang belum mumayiz, sedangkan kafalah pemeliharaan anak setelah 

mumayiz sampai balig.13 

Secara  terminologis, had}a>nah  ialah menjaga anak yang belum mampu 

untuk mengurus dirinya sendiri, atau anak kecil yang belum mumayiz atau seorang 

anak yang kehilangan kecerdasannya dan merawat pertumbuhan anak dengan baik, 

 

10Mustafa al-Buga, dkk., al-Fiqhaal-Manhajiy‘Ala>aMaz}hab al-Ima>maal-Sya>fi’i>, Juza2 

(Damsyq: Da>raal-Qalam, 2013), 181 dan Ibn Manzur, Lisa>naal-Arab, Juza4 (Bairut: aDa>r al-S}adr, 

2005), h. 152. 

11Ibn Manzur, Lisa>n al-Arab, h. 152. 

12al-Ima>m al-Nawawi, dkk., al-Majmu’aSyarhaal-Muhaz|z|ab, Juz 19 (al-Qa>hirah: Da>r al-

Hadi>s|, 2010), h. 132 dan Syamsuddin Muhammad al-Syarbi>ny, Mugni> al-Muhta>j, Juza5 (al-

Qa>hirah: Da>raal-Hadi>s|, 2006), h. 190. 

13Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqhaal-Sya>fi’i>aal-Muyassar, Juz 2 (Damsyq: Da>raal-Fikr, 2008), 

h. 248. 
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contoh dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari memandikan, memberikan 

makanan, minuman, pakaian dan sebagainya, serta melindungi anak dari bahaya 

yang mengancam.14 

Mayoritas  fuqaha  berpendapat, bahwa had}a>nah adalah hak untuk merawat 

anak-anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, termasuk mereka yang 

memiliki keterbatasan mental. Namun, ketika anak telah tumbuh dewasa, mandiri, 

dan memiliki kesehatan mental yang baik, hubungannya bukan lagi disebut sebagai 

had}a>nah, melainkan disebut sebagai kafalah.15 Dari penjelasan tersebut, dapat 

disimpulkan pengertian bahwa had}a>nah  merupakan tanggung jawab orang tua 

untuk memberikan perawatan anak, memenuhi kebutuhan anak, dan memberikan 

rasa aman serta perlindungan terhadap anak hingga mencapai usia atau waktu 

tertentu. Namun umur tidak bisa dijadikan sesuatu yang mutlak untuk menilai 

kemandirian seseorang, karena ada beberapa situasi yang menyebabkan seorang 

anak harus terus berada dalam pengawasan meski telah mencapai usia dewasa 

secara biologis, sebagai contoh anak yang berkebutuhan khusus. 

Memelihara anak pada hakikatnya adalah pemenuhan berbagai aspek 

kebutuhan hidup, meliputi kebutuhan primer dan sekunder, aspek kesehatan, 

kenyamanan, ketenteraman, dan sebagainya. Islam mengajarkan bahwa tanggung 

jawab keluarga terutama ekonomi merupakan kewajiban suami sebagai kepala 

rumah tangga, namun istri tidak dihalangi untuk tetap membantu suami apabila 

suami tidak mampu melakukan kewajibannya sendiri untuk menopang ekonomi 

keluarga.  Oleh karenanya, had}a>nah membutuhkan kerja sama antara ayah dan ibu 

 

14Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Sya>fi’i> al-Muyassar, h. 248, al-Ima>maal-Nawawi, dkk., 

al-Majmua Syarhaal-Muhaz|z|ab, h. 132, SyamsuddinaMuhammad al-Syarbiny, Mugni> al-Muhta>j, 
h.190 dan Hisyam al-Ka>milaHa>mid, al-Imta’abi al-SyarhaMatnu AbiaSyuja>’ (al-Qa>hirah: aDa>raal-

Mana>r, 2011), h. 354. 

15Ibrahim Muhammadaal-Jamal, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah, Penerjemah Anshori Umar 

Sitanggal dkk. (Semarang; Asy-syifa, 1981), h. 450. 
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untuk memenuhi kebutuhan serta memelihara hingga anak dewasa. Kerja sama ini 

sangat penting ditekankan kepada kedua orang tua bahwa anak merupakan 

tanggung jawab bersama. 

2. Dasar Hukum Had}a>nah 

 Ittafaqa al-Fuqaha bahwa hukum pelaksanaan had}a>nah adalah wajib dan 

tidak ada ulama yang menyelisihinya. Bahkan para ulama mengatakan hukum 

had}a>nah menjadi wajib ‘ain bila tidak ada seorang pun yang mampu merawatnya 

kecuali hanya si pengasuh (al-ha>din) atau banyak yang mampu mengasuh atau 

merawatnya tetapi hanya dia yang diinginkan oleh si anak.16 

 Al-ha>din dalam hal ini wajib mengasuhnya karena masih memerlukan 

pengasuhan dan bisa berakibat bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan 

perawatan. Allah swt. berfirman dalam QS al-Tahrimaayata6: 

يْهَا مَل  
َ
جَارَةُ عَل حِّ

ْ
ُُ وَال ا قُوْدُهَا النَّ مْ نَارًا وَّ

ُ
يْك هْلِّ

َ
مْ وَا

ُ
ك نْفُسََ

َ
مَنُوْا قُوْْٓا ا

ٰ
ينَْ ا ذِّ

َّ
يهَُا ال

َ
ةٌ يٰٓا

َ
ا   ىِٕك

َّ
دَادٌ ل اظٌ شَِّ

َ
ل غِّ

وْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ 
ُ
مَرَهُمْ وَيَفْعَل

َ
َ مَآْ ا  يَعْصُوْنَ اللّٰه

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, lindungilah diri dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Pengawasnya adalah 

malaikat-malaikat yang tegas dan tidak kompromi dalam melaksanakan 

tugas mereka atas perintah Allah. Mereka senantiasa taat kepada segala 

perintah-Nya dan melaksanakan tugas dengan sempurna”.17 

 Dari ayat ini dapat dipahami bahwa sebagai seorang mukmin kita 

berkewajiban untuk menjaga diri dan keluarganya yang di dalamnya termasuk pula 

anak-anaknya, sebagaimana inti dari ayat ini menyebutkan مْ نَارًا
ُ
يْك هْلِّ

َ
مْ وَا

ُ
نْفُسَك

َ
  قُوْْٓا ا

yang berarti “lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. Olehnya sebagai 

 

16Ahmad ibn Gani>m, al-Fawa>kih al-Dawa>ni>, Juz 2 (Libna>n: Da>r ibn  Hazm, 2019), h. 102. 

17Kementerian Agama RepublikaIndonesia,aAl-Qur’an danaTerjemahnya, h. 560. 



24 

 

 

 

orang tua wajib untuk memelihara keturunannya agar selamat baik di dunia 

maupun akhirat.  

 Allah swt., dalam ayat lain berfirman tentang kewajiban orang tua kepada 

anaknya dalam QS al-Baqarah Ayat 233: 

 
ُ
مَوْل

ْ
ال ى 

َ
وَعَل ضَاعَةَ ِۗ  الرَّ مَّ  يُتِّ نْ 

َ
ا رَادَ 

َ
ا مَنْ  لِّ يْنِّ 

َ
ل امِّ

َ
يْنِّ ك

َ
حَوْل ادَهُنَّ 

َ
وْل
َ
ا عْنَ  يُرْضِّ وٰلِّدٰتُ 

ْ
وَال زْقُهُنَّ  ۞  رِّ هٗ 

َ
ل وْدِّ 

هَ  دِّ
َ
وَل ا تُضَاۤرَّ وَالِّدَةٌ ۢبِّ

َ
ا وُسْعَهَاۚ  ل

َّ
ل فُ نَفْسٌ اِّ

َّ
ا تُكَل

َ
ِۗ ل مَعْرُوْفِّ

ْ
ال سْوَتُهُنَّ بِّ ثِّ  وكَِّ وَارِّ

ْ
ى ال

َ
هٖ وَعَل دِّ

َ
وَل هٗ بِّ

َّ
وْدٌ ل

ُ
ا مَوْل

َ
ا وَل

 
َ
رَدْتُمْ ا

َ
نْ ا مَا ِۗوَاِّ يْهِّ

َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
نْهُمَا وَتشََاوُرٍ فَل ا عَنْ تَرَاضٍ م ِّ

ً
صَال رَادَا فِّ

َ
نْ ا  ذٰلِّكَۚ  فَاِّ

ُ
ثْل عُوْْٓا مِّ نْ تسَْتَرْضِّ

مْتُمْ 
َّ
ذَا سَل مْ اِّ

ُ
يْك

َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
مْ فَل

ُ
ادكَ

َ
وْل
َ
يْرٌ    ا وْنَ بَصِّ

ُ
مَا تَعْمَل َ بِّ

نَّ اللّٰه
َ
مُوْْٓا ا

َ
َ وَاعْل ِۗ وَاتَّقُوا اللّٰه مَعْرُوْفِّ

ْ
ال تَيْتُمْ بِّ

ٰ
آْ ا  مَّ

Terjemahnya: 

“Para ibu hendaklah untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun 

penuh, jika mereka menginginkan untuk menyempurnakan masa penyusuan. 

Ayah bertanggung jawab menyediakan makanan dan pakaian dengan cara 

yang wajar. Tidak ada seseorang yang dikenakan beban melebihi 

kemampuannya. Janganlah menyusahkan ibu karena anaknya, atau ayah 

karena anaknya. Halaini juga berlaku bagi ahli waris. Jika kedua orang tua 

sepakat dan berdiskusi untuk menyapih anak sebelum dua tahun, tidak ada 

dosa bagi mereka. Jika kamu ingin menitipkan anakmu (untuk disusui oleh 

orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan imbalan secara 

wajar. Hendaklah bertakwa kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Melihat apa yang kamu lakukan”.18 

 Muhammad Ali al-Shabuni mengartikan ayat tersebut sebagai tanggung 

jawab bagi para ibu untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, 

apabila kedua orang tua (ayah dan ibu) sepakat untuk menyediakan ASI (Air Susu 

Ibu) selama dua tahun dan tidak lebih dari itu.19Sementara ibn Kas|i>r bahwa 

menganjurkan bagi ibu-ibu agar menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yakni 

dua tahun. Selanjutnya ayah sebagai orang tua berkewajiban untuk memberikan 

nafkah dan pakaian dengan cara yang patut serta menyesuaikan dengan kondisi 

 

18Kementerian AgamaaRepublik Indonesia,aAl-Qur’an danaTerjemahnya, h.  35. 

19Muhammad Ali al-S}abu>ni>, S}afwahaal-Tafa>si>r (Bairut: Da>r al-Qur’a>naal-Kari>m, 1981). 
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ekonomi.20 Dari penjelasan tersebut  dapat diketahui bahwa  orang tua 

berkewajiban dalam mengasuh anak atau  memberikan nafkah baik dalam keadaan 

bersama maupun dalam keadaan berpisah. 

3. Syarat-Syarat Had}a>nah 

 Had}a>nah  meliputi dua kategori syarat, yakni al-ha>din dan al-ha>dinah. 

Syarat umum bagi al-ha>din dan al-ha>dinah adalah Islam, balig, berakal, amanah, 

mampu memenuhi kebutuhan anak dengan layak dan baik, tidak mengidap 

penyakit  yang dapat menular, pandai dalam urusan harta, mempunyai tempat 

mukim yang aman.21 

Syarat khusus bagi al-ha>din (pengasuh dari laki-laki) menurut Imam Malik 

yaitu  al-ha>din  mahram bagi anak, terdapat wanita dari keluarga al-ha>din  yang  

mampu mengasuh seperti istri barunya atau menyewa jasa seperti asisten rumah 

tangga. Imam Malik juga menambahkan harus menetap.22 

Sementara syarat khusus bagi al-ha>dinah (pengasuh dari wanita) yakni 

seorang ibu yang belum menikah lagi, al-ha>dinah hendaknya memiliki hubungan 

mahram dengan anak, dan hak menyusui tetap pada ibu kandung.23 

4. Urutan Pemegang Hak Had}a>nah 

 Jika terjadi perpisahan antara suami dan istri baik karena perceraian, 

khuluk, meninggal dan sebagainya. Maka menurut jumhur ulama mendahulukan 

hak had}a>nah kepada kaum wanita, dengan pertimbangan kemaslahatan karena 

 

20Al-Ha>fi>z} ibn Kas|i>r, Tafsi>raal-Qur’a>naal-Az}i>m, Juza1 (al-Qa>hirah: Da>r al-Hadi>s|, 2005), 

h. 617-620. 

21Wiza>rah al-Auqa>fawa al-Syuu>n al-Isla>miyah, Mausu>’ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyah, Juz 

17 (Kuwait:  Wiza>rah al-Auqa>f wa al-Syu>n al-Isla>miyah, 1990), h. 305-307 

22Wiza>rah al-Auqa>fa wa al-Syuu>n al-Isla>miyah, Mausu>’ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyah, h. 

307-308 dan Wahbah al-Zuhayli, Mausu>’ah al-Fiqh al-Islamiy wa Qad}a>ya> al-Mua>’sirah, Juz 8 

(Damsyq: Da>r al-Fikr, 2010), h. 689-690.  

23Wiza>rah al-Auqa>fawa al-Syuu>n al-Isla>miyah, Mausu>’ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyah, h. 

307-308. 
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wanita lebih tinggi rasa kasih sayangnya, lebih tekun dalam merawat dan 

membesarkannya, dan lebih sabar dalam merawat dan lebih sering bergaul dengan 

anak-anak.24 Berikut penjelasan urutan hak had}a<nah: 

a. Pihak Wanita 

 Kitab al-Fiqh al-Manhajiy dijelaskan bahwa jika pasangan suami istri 

berpisah mereka memiliki anak baik laki-laki atau perempuan dan masih di bawah 

umur mumayiz maka ibu lebih berhak dari pada ayah dalam urusan had}a>nah.25 Hal 

ini dikuatkan dengan sabda Nabi saw.: 

ا ثَنََ دَ  ي عَمْرُو بْنُ  aحََ ثَنِّ
دَ  يَ  حََ وْزَاعِّ

َ
أ
ْ
ي الَ ي عَمْرٍو يَعْنِّ بِّ

َ
دُ عَنْ أ يَ وَلِّ

ْ
ا ال ثَنََ دَ  يُ  حََ مِّ

َ
ل دٍ السََُ  الَِّ مَحْمُودُ بْنُ خََ

هِّ عَبْدِّ   يهِّ عَنْ جَدِّ  بِّ
َ
عَيْبٍ عَنْ أ هُ شَُ

َ
ي ل انَ بَطْنِّ

َ
ي هَذَا ك  ابْنِّ

نَ  ِّ إِّ
 الَلّٰ 

َ
تْ يَا رَسُول

َ
ةً قَال

َ
نَ  امْرَأ

َ
ِّ بْنِّ عَمْرٍو أ

الَلّٰ 

 
َ
 ل
َ
ي فَقَال نِّ  عَهُ مِّ نْ يَنْتَزِّ

َ
رَادَ أ

َ
ي وَأ قَنِّ

 َ
بَاهُ طَل

َ
نَ  أ وَاءً وَإِّ هُ حِّ

َ
ي ل جْرِّ قَاءً وَحِّ هُ سَِّ

َ
ي ل عَاءً وَثَدْيِّ ِّ  وِّ  الَلّٰ 

ُ
ول هَا رَسَُ

ى 
 َ
يصَل حِّ مْ تَنْكِّ

َ
هِّ مَا ل  بِّ

حَقُ 
َ
نْتِّ أ

َ
مَ أ

 َ
يْهِّ وَسَل

َ
 26)رواه ابو داود(الَلُّٰ عَل

Artinya:  

“Telah disampaikan kepada kami Mahmud bin Khaalid As-Sulamiy, telah 

disampaikan kepada kami Al-Waliid dari Abu 'Amru - yaitu Al-Auza'iy, 

telah menceritakan kepada saya 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari 

kakeknya 'Abdullah bin 'Amru: Bahwa ada seorang wanita yang mengatakan, 

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, dia berada di dalam perutku, 

minumnya dari puting susuku, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan 

ayahnya telah menceraikan saya dan ingin memisahkan dia dariku." 

Kemudian Rasulullah menjawab kepadanya: "Engkau berhak lebih atasnya 

selama engkau belum menikah lagi". (HR. Abu Dawud). 

Hadis ini mengandung makna  bahwa selama ibu belum menikah lagi maka 

ia lebih berhak dan wajib dalam pengasuhan sebagaimana hadis yang disampaikan 

 

24Hisyam al-Ka>mil Ha>mid, al-Imta’ bi al-Syarh Matnu Abi Syuja>’, h. 354 dan Wahbah al-

Zuhayliy, Mausu>’ah al-Fiqh al-Islamiy wa Qad}a>ya> al-Mua>’sirah, h. 679 dan Syamsuddin 

Muhammad al-Syarbi>ny, Mugni> al-Muhta>j, h. 190.  

25Must}afa>aal-Buga>, dkk., al-Fiqhaal-Manhaji>y ‘Ala>aMaz}hab al-Ima>maal-Sya>fi’I, h. 182. 

26Abu> Daud al-Sijistani, Sunan Abi> Daud, h. 298. 
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Nabi  أنَْتِ أَحَقر بهِِ مَا لََْ تَ نْكِحِي berarti “kamu (ibu) lebih berhak dalam mengasuh 

selama kamu belum menikah lagi”. Namun jika ibu sudah menikah lagi ulama 

berbeda pendapat mengenai hal ini. 

Maka ulama berbeda pendapat dalam hal ini, syaikh Wahbah al-Zuhaily 

berpendapat bahwa jatuh hak had}a>nah bagi ibunya jika ibunya menikah dengan 

ajnabi (bukan kerabat dekat/mahram) sebagaimana sabda Nabi yaitu   ِأنَْتِ أَحَقر بِه
تَ نْكِحِي لََْ   dan jika ibu menikah dengan kerabat dari mahram anaknya.27 مَا 

Sementara Imam Hasan al-Basri berpendapat  tidak menjatuhkan hak had}a>nah bagi 

ibu meskipun telah menikah lagi, sebagaimana Nabi saw. pernah menikahi Ummu 

Salamah sedangkan anaknya tetap dalam pemeliharaan28 kecuali jika dengan 

menikah lagi  memungkinkan anaknya diterlantarkan maka bapaknya atau anggota 

keluarga yang lain harus mengasuhnya. 

 Adapun urutan hak asuh anak menurut al-Maza>hib al-Arba’ah sebagai 

berikut:29 

1) Mazhab al-Hanafiyah 

a) Ibu, 

b) Nenek dari pihak ibu kemudian nenek dari pihak ayah, 

c) Saudari perempuan, 

d) Bibi dari pihak ibu, 

e) Anak perempuan dari saudara perempuan kemudian anak perempuan dari 

saudara laki-laki 

f) Bibi dari pihak ayah, dan  

g) Kerabat lain (ashabah) seperti urutan warisan. 

 

27Wahbahaal-Zuhayliy, Mausu>’ah al-Fiqhaal-Isla>mi>y wa Qad}a>ya>aal-Mua>’sirah, h. 688 

28al-Ima>maal-Nawawi, dkk., al-Majmu’ Syarh al-Muhaz|z|ab,  h. 135. 

29Abdurrahman al-Ja>ziri, al-Fiqh ‘Ala>aal-Maz|a>hibaal-Arba’ah, Juz 4 (al-Qa>hirah: Da>raal-

Hadi>s, 2004), h. 453-455. 
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2) Mazhab al-Malikiyah 

a) Ibu. 

b) Nenek dari pihak ibu, 

c) Bibi dari pihak ibu, 

d) Nenek dari pihak ayah, 

e) Saudara perempuan, 

f) Bibi dari pihak ayah, 

g) Anak perempuan dari saudara laki-laki, 

h) Penerima wasiat, dan 

i) Kerabat lain (ashabah) seperti urutan warisan. 

3) Mazhab al-Syafi’iyah 

a) Ibu, 

b) Nenek dari pihak ibu kemudian nenek dari pihak ayah, 

c) Saudari perempuan, 

d) Bibi dari pihak ibu, 

e) Anak perempuan dari saudara laki-laki kemudian anak perempuan dari saudara 

perempuan, 

f) Bibi dari pihak ayah, 

g) Kerabat (ashabah) yang masih menjadi mahram bagi si anak sesuai urutan 

warisan. 

4) Mazhab al-Hanabilah 

a) Ibu, 

b) Nenek dari pihak ibu kemudian nenek dari pihak ayah, 

c) Kakek ada ibunya kakek, 

d) Saudara perempuan dari kedua orang tua, 

e) Saudara perempuan seibu kemudian saudara perempuan seayah, 
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f) Bibi dari kedua orang tua, 

g) Bibi dari jalur ibu kemudian bibi dari jalur ayah, 

h) Bibinya ibu kemudian bibinya ayah, 

i) Anak perempuan dari saudara laki-laki, 

j) Anak perempuan dari paman, dan 

k) Kemudian kalangan kerabat dari urutan yang paling dekat. 

b. Pihak Laki-laki 

Jika tidak ada kerabat perempuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

tanggung jawab pengasuhan anak dapat dialihkan kepada kerabat laki-laki yang 

masih memiliki hubungan nasab dengan anak tersebut, sesuai dengan urutan dalam 

masalah warisan di antaranya adalah;30 

1) Ayah, 

2) Kakek dari ayah dan seterusnya ke atas, 

3) Saudara laki-laki sekandung, 

4) Saudara laki-laki seayah, 

5) Putra saudara laki-laki sekandung, 

6) Putra saudara laki-laki seayah, 

7) Paman sekandung dari ayah, 

8) Paman yang seayah dengan ayah, 

9) Pamannya ayah yang sekandung, 

10) Pamannya ayah yang searah dengan ayah. 

Jika tidak ada seorang pun dari kerabat laki-laki yang disebutkan di atas, 

maka hak pengasuhan beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain 

kerabat dekat, di antaranya; 

1) Kakek dari ibu, 

 

30Hasan Ayyub,aFikih Keluarga (Jakarta:aPustaka al-Kautsar, 2006), h. 394. 
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2) Saudara laki-laki seibu, 

3) Putra saudara laki-laki seibu, 

4) Paman yang seibu dengan ayah, 

5) Paman yang sekandung dengan ibu, 

6) Paman yang seayah dengan ibu dan seterusnya. 

Jika anak tersebut tidak memiliki kerabat sama sekali baik dari kalangan 

wanita maupun laki-laki, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang 

sanggup dalam mengasuh dan merawatnya.31 

5. Masa Berlakunya Had}a>nah 

 Had}a>nah  berlaku selama anak belum mumayiz atau belum mampu hidup 

mandiri, sementara ketika anak sudah memasuki fase mumayiz (mandiri)  maka 

termasuk golongan kafalah. Satria Effendi dalam bukunya membagi masa 

berlakunya had}a>nah ke dalam dua periode yakni  periode sebelum mumayiz dan 

setelah mumayiz.32 

a. Periode sebelum mumayiz 

 Para ulama sepakat bahwa batas had}a>nah yaitu dari sejak anak lahir sampai 

umur mumayiz, akan tetapi ulama berbeda pendapat setelah umur anak melewati 

batas mumayiz. Pada periode ini, ulama berbeda pendapat mengenai batasan umur 

anak.33 

Menurut ulama Hanafiyah mengatakan bahwa masa berakhirnya had}a>nah 

bagi anak laki-laki berusia 7 tahun, Sebagian ulama Hanafiyah mengatakan 9 

 

31Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, h. 395. 

32Satria Effendi dan M. aZein, Problematika HukumaKeluarga IslamaKontemporer  
(Jakarta: Kencana, a2010), h. 181. 

33Wahbah al-Zuhailiy, Mausu>’aaal-Fiqh al-Islamiyawa Qada>yaaal-Mua>’sirah, h. 701. 
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tahun. Adapun bagi anak perempuan adalah ketika dia mengalami haid 

pertamanya.34 

Sedangkan ulama Malikiyah tidak menyebutkan umur secara jelas tetapi 

memberikan batasan bagi anak laki-laki sampai dia balig sekalipun dia gila, tetapi 

lanjutan untuk menafkahinya jatuh kepada ayahnya. Adapun batasan had}a>nah anak 

perempuan yaitu ketika dia menikah.35 

Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa batas 

had}a>nah ialah ketika seorang anak baik laki-laki maupun perempuan berumur 

sudah mencapai usia 7 tahun. Olehnya, Jika mencapai umur 7 tahun maka anak 

berhak memilih ingin hidup bersama antara ayah atau ibunya.36 

b. Periode mumayiz 

Fase mumayiz dimulai dari usia tujuh tahun hingga anak mencapai balig 

(mengalami masa pubertas) dan memiliki kematangan akal. Pada periode ini, 

seorang anak umumnya sudah dapat membedakan antara hal-hal yang berpotensi 

membahayakan atau bermanfaat baginya. Karena itu, anak tersebut dianggap 

sudah mampu membuat keputusan sendiri, termasuk memilih dengan siapa dia 

akan tinggal, apakah bersama ayah atau ibunya.37 

6. Hak Nafkah Anak dalam Had}a>nah 

Anak memiliki kedudukan yang sangat istimewa menurut pandangan 

Islam. Oleh sebab itu, Islam harus berlaku secara adil kepada anak. Selain itu, 

anak-anak juga perlu mendapatkan pendidikan, pengajaran, keterampilan, dan 

nilai-nilai akhlak yang mulia agar mereka dapat menjadi individu yang 

 

34Abdurrahmanaal-Ja>ziri>, al-Fiqh ‘Ala> aal-Maz}|a>hibaal-Arba’ah, h. 456. 

35Abdurrahmanaal-Ja>ziri>, al-Fiqh ‘Ala> al-Maz}|a>hibaal-Arba’ah, h. 457.  

36Hisyam al-Ka>mil Hami>d, al-Imta’ bi al-Syarh Matnu Abi> Syuja>, h. 354.  

37Satria Effendiadan M. Zein,aProblematika HukumaKeluarga IslamaKontemporer, 
h.182. 
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bertanggung jawab dan mampu berinteraksi secara sosial demi mempersiapkan 

kebutuhan masa depan mereka.38 Hak nafkah anak terkhusus setelah perceraian 

diatur dalam Pasal 41 UU Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa 

meskipun perkawinan telah berakhir, suami tetap memiliki kewajiban untuk 

memberikan nafkah kepada anak-anaknya.  

Ketentuan ini juga diperkuat oleh Pasal 105 huruf (c). Walaupun hubungan 

perkawinan berakhir, tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada 

anak-anaknya tetap berlaku dan dipertegas pada Pasal 156 huruf (d) Kompilasi 

Hukum Islam.39 Kemudian kewajiban ayah dalam Islam untuk memberikan nafkah 

diatur dalam QS al-Talaq ayat 7; 

فُ ا ِّ
 
ا يُكَل

َ
ُ ِۗ ل تٰىهُ اللّٰه

ٰ
آْ ا قْ مَِِّّ يُنْفِّ

ْ
زْقُهٗ فَل يْهِّ رِّ

َ
رَ عَل هِٖۗ وَمَنْ قُدِّ نْ سَعَتِّ قْ ذُوْ سَعَةٍ م ِّ يُنْفِّ تٰىهَاِۗ  لِّ

ٰ
ا مَآْ ا

َّ
ل ُ نَفْسًا اِّ

للّٰه

ُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًاࣖ    اللّٰه
ُ
 سَيَجْعَل

Terjemahnya: 

“Hendaklah seseorang yang memiliki kehidupan yang berkecukupan 

sebaiknya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan bagi 

orang yang menghadapi keterbatasan rezeki, hendaklah memberikan nafkah 

sebanyak mungkin dari harta yang telah Allah anugerahkan kepadanya. 

Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melebihi dari apa yang Dia 

anugerahkan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan setelah 

kesempitan yang dihadapi oleh seseorang”.40 

 

 Ayat di atas menggambarkan bahwa ayah memiliki kewajiban memberikan 

nafkah dan memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-

Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, Undang-Undang 

Perkawinan juga mencantumkan Pasal 41 (b), yang menyatakan bahwa jika ayah 

 

38Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islama(Yogyakarta:aUII, 2007). 

39Seri Pustaka Yustisia, Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, 
Hukum Perwakafan, h. 14. 

40Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 556. 
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pada kenyataannya tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan 

berhak memutuskan bahwa ibu akan ikut menanggung biaya pemeliharaan anak. 

 Tanggung jawab suami dalam Islam yaitu terkait nafkah diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4). Pasal tersebut menyatakan bahwa 

suami memiliki kewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal bagi istri, semua 

biaya yang terkait dengan rumah tangga, dan juga biaya untuk istri dan anak-

anaknya. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya tersebut, istri berhak 

mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata 

(Perbuatan Melawan Hukum). 

7. Aspek Psikologis dalam Had}a<nah 

 Demi Kepentingan terbaik anak adalah standar yang harus diterapkan 

dalam memberikan hak had}a<nah. Hak had}a<nah akan diberikan pada yang mampu 

memberikan yang terbaik bagi anak. Mesti bukan suatu yang mustahil, hakim 

harus mampu memprediksikan apa yang terbaik masa kini bagi anak untuk masa 

depannya, karena hal tersebut menyangkut kepentingan anak jangka panjang dan 

lama. 

Prediksi ini tentu didasarkan pada penglihatan hakim dalam persidangan, 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memutus perkara had}a<nah, di 

antaranya: 

a. Hak asuh bersama, hal ini harus diupayakan “demi kepentingan anak”, karena 

secara psikologis, anak akan merasa lebih nyaman, jika orang tuanya tidak 

mempertentangkan akan diasuh oleh siapa, hak asuh bersama dapat terjadi jika 

kedua orang tua, sama-sama berkompeten (mampu),  

b. Jika tidak bisa diputuskan dengan hak asuh bersama, maka harus diperhatikan 

kekompetensian (kemampuan dalam arti luas : seperti moralitasnya baik, tidak 

tergantung obat obatan terlarang dan sebagainya,  
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c. Keinginan anak, dalam hal ini, anak harus dilihat sebagai subyek, bukan sebagai 

objek (barang) yang disengketakan,  

d.  Hubungan antara anak, orang tuanya, saudara kandung dan orang lain yang 

akan dapat memberikan pengaruh yang baik bagi anak serta penyesuaian anak 

di rumah, di sekolah dan masyarakat  

e. Kesehatan mental dan pisik orang yang terlibat dengan anak.41  

Kelima hal tersebut adalah bersifat psikologis, karenanya, baik atas 

bantuan psikolog ataupun tidak, hakim harus mampu menentukan mana pilihan 

yang terbaik yang harus diberikan kepada anak, dengan bantuan psikolog apa yang 

terbaik bagi anak secara psikologis (hubungan emosional, kedekatan hubungan, 

dan juga keinginan-keinginan anak) akan dapat ditemukan. 

8. Had}a>nah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

dijelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara anaknya hingga 

anak tersebut mampu mandiri atau menikah, sesuai dengan penjelasan pada Pasal 

45 Ayat (1): 

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknya”42 

 Pasal tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak 

di antaranya ada dua aspek. Pertama aspek lahiriah yang berhubungan dengan 

pertumbuhan (aspek kehidupan). Kedua, aspek non lahiriah yang berhubungan 

dengan mental dan kualitas anak-anaknya. 

 Adapun beberapa tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagai berikut: 

 

41Muhammad Rizki, “Aspek Psikologis dalam Perkara Had}a<nah ", Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Agama, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/aspek-

psikologis-dalam-perkara-hadlonah-oleh-muhamad-rizki-sh-256.  

42Pasal 45 Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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a. Pengalaman Pertama Masa Kanak-Kanak 

Seorang anak mulai mengenal kehidupannya berawal dari lingkungan 

keluarga dan penting bagi setiap orang tua untuk menyadari dan memahami bahwa 

anak lahir dalam konteks keluarga yang berperan dalam perkembangan anak 

hingga ia menjadi mandiri dan meninggalkan lingkungan keluarga. Institusi 

pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang sangat berpengaruh 

dalam perkembangan pribadi anak. Karena itu, penting untuk memberikan 

perhatian khusus pada atmosfer pendidikan dalam keluarga, karena hal ini akan 

berdampak pada keseimbangan individu di masa depan menjamin kehidupan sosial 

anak. 

Suasana di dalam keluarga harus dipenuhi dengan rasa dan simpati yang 

sewajarnya, suasana yang aman dan tenteram juga suasana saling percaya, karena 

melalui keluarga kehidupan emosional atau kebutuhan kasih sayang dapat 

dipenuhi atau dapat berkembang dengan baik, hal ini disebabkan ada hubungan 

darah antara orang tua dengan anak dan hubungan tersebut didasarkan atas rasa 

cinta kasih sayang yang murni, kehidupan emosional merupakan salah satu faktor 

yang terpenting di dalam membentuk pribadi seseorang. 

b. Menanamkan Dalam Pendidikan Moral. 

Keluarga merupakan penanaman utama dasar-dasar moral bagi anak, yang 

biasanya tercermin di dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang 

dapat dicontoh anak, memang biasanya tingkah laku cara berbuat dan berbicara 

akan ditiru oleh anak, dengan teladan ini melahirkan gejala identifikasi positif 

yakni penyamaan diri dengan orang yang ditiru dan hal ini penting sekali dalam 

rangka pembentukan kepribadian. 

c. Memberikan Dasar Pendidikan Sosial.  
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Keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam peletakan dasar-

dasar pendidikan sosial anak, sebab pada dasarnya keluarga merupakan lembaga 

sosial resmi yang minimal terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, perkembangan 

banih-benih kesadaran sosial pada anak-anak dapat dipupuk sedini mungkin 

terutama lewat kehidupan keluarga yang penuh rasa tolong-menolong, gotong-

royong secara kekeluargaan, menolong saudara atau tetangga sakit, bersama-sama 

menjaga ketertiban, kedamaian , kebersihan, keserasian dalam menjaga hal. 

d. Peletakan Dasar-Dasar Keagamaan.  

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama, di samping 

sangat menentukan dalam menanamkan dasar-dasar moral yang tidak kalah 

pentingnya adalah berperan dasar dalam proses internalisasi dan transformasi 

nilai-nilai keagamaan ke dalam pribadi anak.43 

Menurut Bahder John Nasution dan Sriwijayati bahwa dalam pemutusan 

perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara 

dan mendidik anak-anak mereka, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan 

menguasai anak tersebut.44 

Jika terjadi perceraian, kewajiban orang tua dalam memelihara anak tidak 

akan terputus, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 yaitu: 

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka: 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, 

semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan 

mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya. 

 

43Virianto Andrew Jofrans Mumu, “Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Orang Tua 

Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam UU No 1 1974 Pasal 45 Ayat (1)” Jurnal Lex Privatum 
Vol VI No 8 Oktober 2018, h.160 

44Bahder John dan Sri Warijayati, Hukum Perdata Islam, Kompilasi Pengadilan Agama 
tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Shadaqah (Bandung: Madar Maju, 1997), h. 35.  



37 

 

 

 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan 

yang diperlukan anak, bilamana bapak tidak dapat memenuhi kewajiban 

tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya 

tersebut. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas istri.45 

Berdasarkan pasal tersebut, jika salah satu dari kedua orang tua yang 

mengasuh anak lalai atau berkelakuan buruk sehingga memberikan dampak buruk 

kepada anak, maka kekuasaan hak asuh terhadap anak dapat dicabut melalui 

putusan Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan kewajiban orang tua terhadap 

anak pada undang-undang perkawinan jelas menyatakan bahwa kepentingan anak 

di atas segala-galanya. Artinya semangat undang-undang perkawinan sangat 

berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak tetapi dalam undang-undang 

perkawinan hanya menyentuh aspek tanggung jawab pemeliharaan yang masih 

bersifat material saja dan kurang memberi penekanan kepada aspek non-material. 

Sebelumnya, regulasi mengenai penguasaan anak belum diatur secara 

spesifik atau terperinci dalam Peraturan PemerintahvNomor 9 Tahun 1975, 

disebabkan kurangnya ketentuan yang jelas. Implementasi hukum terkait 

penguasaan anak dalam Peradilan Agama belum dapat berjalan secara efektif. Para 

hakim dalam memutus perkara hak asuh masih mengacu pada hukum had}a>nah yang 

umumnya berasal dari kitab-kitab fikih. Namun, setelah diberlakukannya Undang-

UndangaNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 1 

Tahun 1991Atentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah 

penguasaan anak menjadi diatur secara tegas dalam hukum positif di Indonesia. 

 

45Pasal 41 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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Sebagai akibatnya, Peradilan Agama diberi wewenang untuk memutuskan perkara 

terkait penguasaan anak berdasarkan ketentuan yang berlaku.46 

9. Had}a>nah Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Permasalahan mengenai had}a>nah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur 

dalam Pasal 105 dan Pasal 156. Berikut adalah rinciannya: 

Pasal 105 mengenai hak asuh dalam kasus perceraian, berisi hal-hal berikut: 

a. Anak yang belum mencapai mumayiz (usia kematangan yang dapat 

membedakan baik dan buruk) atau belum berumur 12 tahun, memiliki hak asuh 

yang melekat pada ibunya. 

b. Anak yang sudah mencapai mumayiz diberikan hak untuk memilih antara ayah 

dan ibunya sebagai pemeliharaannya. 

c. Ayah bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut. 

 Penunjukan hak asuh anak pada pasal ini sejalan dengan aturan hukum 

Islam tentang had}a>nah dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974. Kemudian dalam pasal Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa 

kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak 

bisa dipisahkan. Lebih dari itu, Kompilasi Hukum Islam membagi tugas-tugas 

yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang 

belum mumayiz tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi 

tanggung jawab orang tua. Kompilasi hukum Islam juga menjelaskan tentang 

kategori anak dari segi mumayiz dalam penentuan hak asuh anak, setelah anak 

mencapai kategori mumayiz, anak dipersilahkan memilih untuk mengikuti ayah 

atau ibunya, serta biaya pemeliharaannya tetap ditanggung oleh ayahnya. 

 Menyikapi aturan Kompilasi Hukum Islam tentang batas usia had}a<nah, 

beberapa kalangan menilai bahwa usia 12 tahun harus dianggap sebagai batas akhir 

 

46CikAHasan Bisri,aKompilasi HukumaIslam dan PeradilanaAgama 
(DalamaSistemaHukum Nasional), (Jakarta:aLogos,a1999), h. 189.  
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usia si anak boleh melakukan pilihan. Artinya, ketika seorang anak mencapai umur 

12 tahun maka dia sudah dianggap mumayiz, dan untuk itu dibolehkan melakukan 

pemilihan. Namun, anak yang di bawah 12 tahun harus tidak selalu ditetapkan 

belum mumayiz karena ia bisa dianggap sudah atau belum mumayiz tergantung 

penilaian hakim. Dengan demikian menurut beberapa kalangan seperti Manan, 

penentuan mumayiz oleh Kompilasi Hukum Islam dengan batas usia 12 tahun 

bukanlah merupakan batasan yang mutlak. 

 Jika dilihat dari sudut hukum internasional, penetapan aturan batasan usia 

anak kapan harus diasuh ibunya dan kapan diberikan pilihan kepada anak yang 

ditetapkan oleh beberapa negara Muslim termaksud Indonesia tidak bertentangan 

dengan aturan hukum internasional. Hanya saja terkadang terdapat hal yang 

bertentangan dengan aturan hukum internasional dalam praktiknya, seperti 

perbedaan agama atau pihak yang mengasuh bukan beragama Islam, jika dilihat 

bisa menyebabkan perlindungan terhadap anak tidak terpenuhi atau ketika 

pengasuhan anak yang masih di bawah 5 tahun, di alihkan kepada ayahnya, dengan 

alasan ibunya tidak beragama Islam, pengalihan tersebut bisa mengurangi hak 

perlindungan anak yang masih memerlukan kasih sayang ibunya, dan praktik 

seperti ini dikatakan bertentangan dengan aturan hukum internasional tentang 

perlindungan anak. Pasal 3 (2) CRC menyatakan: 

“States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is 
necessary for his or her well-being, taking into account the rights and duties of his 
or her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or 
her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative 
measures”.47 

 Menyimak ketentuan tersebut, penting untuk mengkaji ulang keputusan 

pengalihan hak asuh anak kepada pihak lain ketika seorang ibu dianggap tidak 

cocok untuk merawat anak yang masih di bawah umur, terutama berdasarkan 

 

47Internasional Convetion od Rights oftThe Child, Pasal 3 Ayat 2. 
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alasan perbedaan agama. Pengasuhan anak yang masih di bawah umur dalam 

konteks ini sebaiknya masih diberikan kepada ibu, bahkan jika ibu tersebut 

memiliki agama yang berbeda. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga 

ikatan ibu-anak selama masa yang sangat penting dalam perkembangan anak. 

Pasal 156 menjelaskan konsekuensi dari perceraian dalam hal hak asuh 

anak, sebagai berikut: 

a. Anak yang belum mencapai mumayiz (usia kematangan yang dapat 

membedakan baik dan buruk) berhak mendapatkan had}a>nah dari ibunya. Jika 

ibunya telah meninggal dunia, hak had}a>nah anak tersebut akan digantikan oleh: 

1) Wanita-wanita dalam garis keturunan ke atas dari ibu; 

2) Ayah; 

3) Wanita-wanita dalam garis keturunan ke atas dari ayah; 

4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 

5) Wanita-wanita kerabat sedarah dari ayah. 

b. Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan had}a>nah dari 

ayah atau ibunya. 

c. Pengadilan Agama dapat mengalihkan hak had}a<nah kepada kerabat lain yang 

juga berhak atas had}a<nah apabila ternyata orang yang memegang hak had}a>nah 

tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dana rohani anak tersebut, 

walaupun biaya pemeliharaan dan had}a>nah mencukupi. 

d. Setidak-tidaknya sampai anak mencapai usia dewasa dan dapat mengurus 

dirinya sendiri (yakni ketika berusia 21 tahun), sang ayah bertanggung jawab 

untuk membayar semua ahad}a>nah dan tunjangan anak sesuai dengan 

kemampuannya. 

e. Pengadilan Agama akan memutus berdasarkan ketentuan pada butir (a), (b), dan 

(d) jika terjadi perselisihan tentang had}a>nah dan tunjangan anak. 
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f.  Mempertimbangkan kemampuan keuangan sang ayah, pengadilan dapat juga 

menetapkan besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak 

tinggal bersama sang ayah.48  

Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayiz adalah 

hak ibunya dan setelah mumayiz anak berhak memilih untuk mendapatkan 

had}a>nah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 dan 156, penulis 

bisa menarik kesimpulan bahwa bila terjadi perceraian maka yang paling utama 

hak asuh anak adalah ibunya, dan ayah tetap memiliki kewajiban dalam menafkahi 

sesuai dengan kemampuannya. Selain itu antara ibu atau ayah dapat kehilangan 

hak had}a>nah apabila melakukan hal-hal yang bisa membahayakan keselamatan 

anak dengan melakukan permohonan pencabutan oleh kerabat yang lain di 

Pengadilan Agama.  

C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim 

1. Pengertian Pertimbangan Hakim 

 Pertimbangan hakim adalah hasil dari informasi yang didapatkan dari 

fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Faktor-faktor ini 

sangat relevan dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum dalam putusan 

hakim, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. 

Oleh karena itu, pertimbangan hakim perlu diperhatikan dengan sangat hati-hati 

dan teliti. Jika suatu pertimbangan tidak diteliti secara baik dan benar hingga 

menyebabkan kesalahan fatal, maka pertimbangan hakim tersebut dapat 

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan/atau Mahkamah Agung.49 

Selain melakukan pertimbangan, hakim dalam mengadili suatu perkara 

juga memerlukan bukti yang menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan. 

 

48Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perceraian. 

49Mukti Arto,aPraktek Perkara Perdataapada PengadilanaAgama, h. 140.  
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Bukti-bukti ini menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menyelesaikan 

perkara tersebut. Pembuktian merupakan tahap yang sangat krusial dalam proses 

persidangan, yaitu hakim berusaha untuk menetapkan dengan pasti bahwa 

peristiwa atau fakta yang dikemukakan benar-benar terjadi untuk mendapatkan 

putusan yang adil dan akurat dari hakim. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan 

kecuali dapat dibuktikan baginya bahwa peristiwa/fakta itu benar-benar terjadi, 

yaitu dapat dibuktikan kebenaran suatu gugatan. Dengan demikian, terlihat 

adanya hubungan hukum antara para pihak.50 

 Pada intinya, pertimbangan hakim mencakup hal-hal berikut: 

a. Dalil-dalil yang tidak dipertentangkan atau substansi dari masalah dan fakta-

fakta yang diakui. 

b. Analisis yuridis terhadap putusan yang mencakup semua aspek yang terkait 

dengan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. 

c. Semua bagian dari tuntutan pihak penggugat harus dipertimbangkan dan 

dievaluasi satu  per satu sehingga hakim dapat menyimpulkan apakah tuntutan 

tersebut terbukti atau tidak, serta dapat dikabulkan atau ditolak dalam amar 

putusan.51 

 Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut dimuat dalam amar putusan, 

dan sebaik baik putusan adalah yang mengandung tiga aspek yang seimbang, di 

antaranya: 

1) Teori Kepastian Hukum 

 Definisi kepastian hukum menurut Jan M. Otto ialah kemungkinan dalam 

situasi tertentu antara lain: 

 

50Mukti Arto,aPraktek PerkaraaPerdata pada PengadilanaAgama, h. 141. 

51MuktiaArto, Praktek Perkara Perdataapada PengadilanaAgama, h. 142.  
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a) Terdapat peraturan-peraturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, 

diterbitkan oleh negara dana diakui sebagai undang-undang. 

b) Institusi pemerintahan menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut secara 

konsisten dan patuh terhadapnya. 

c) Warga negara secara prinsipil mengatur perilaku mereka sesuai dengan 

peraturan-peraturan tersebut. 

d) Pedoman hukum ini secara teratur diterapkan oleh hakim yang tidak memihak 

dan independen dalam menyelesaikan masalah hukum. 

e) Keputusan pengadilan diimplementasikan dengan tegas dan konkret.52 

Lawrence M. Friedman, seorang Guru Besar di Universitas Stanford dalam 

bukunya American Law An Introduction, mengemukakan teori legal system. 

Menurutnya: 

“A legal system in actual operation is a complex organisme in which 
structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of “primary 
rules” and “secondary rules.” Primary rules are norms of behavior, secondary rules 
are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce 
them,etc”53  

 

Teori ini menyebutkan bahwa untuk mencapai kepastian hukum, 

setidaknya harus ada beberapa elemen yang mendukung yaitu: legal substance 

(substansi hukum), legal structure (struktur hukum), dan legal culture (budaya 

hukum). 

 Prinsip kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus diterapkan dan 

ditegakkan dengan tegas dalam setiap situasi nyata, tanpa terkecuali. Prinsip 

kepastian hukum diharapkan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari 

perilaku sewenang-wenang pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, prinsip 

 

52Shidarta, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, 2006. 

53Lawrence M. Friedman, The Legas System: A Social Science Perepective (New York: 

Russel Sage Foundation, 1975), h. 16. 
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kepastian hukum memainkan peran penting dalam upaya untuk merapikan dan 

mengatur masyarakat secara keseluruhan. 

2) Teori Keadilan Hukum 

Pada umumnya masyarakat tentu Berharap bahwa selama pelaksanaan atau 

penegakan hukum, prinsip-prinsip keadilan dapat dijunjung tinggi. Karena hukum 

berlaku untuk setiap individu tanpa kecuali, dan bertujuan untuk menciptakan 

kesetaraan dan non diskriminasi terhadap status, kedudukan, dan tindakan 

manusia. Aristoteles memaknai keadilan sebagai keseimbangan. Tolak ukur 

keseimbangan menurutnya adalah kesamaan numerik dan proporsional. Aristoteles 

membagi keadilan menjadi dua, yakni: 

a) Keadilan distributif adalah jenis keadilan yang berkaitan dengan hukum publik 

dan berkaitan dengan distribusi kekayaan yang adil dan barang-barang lain yang 

menjadi milik masyarakat. 

b) Keadilan korektif mengacu pada tindakan yang diambil untuk menebus 

kesalahan, memberikan kompensasi kepada mereka yang menderita kerugian, 

dan/atau menghukum penjahat yang telah melanggar hukum secara tepat.54 

J. Rawls dikenal karena gagasannya tentang teori keadilan substantif, yang 

dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a) Prinsip kebebasan yang sama bagi setiap individu (the principle of greates equal 

liberty). Setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar dengan 

sistem yang seragam, sehingga semua orang memiliki kebebasan yang setara 

untuk melakukan hal-hal tersebut. 

b) Prinsip perbedaan (the difference principle) dalam konteks sosial ekonomi 

merujuk pada prinsip ketidakselarasan sosial dan ekonomi yang dirancang 

untuk memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang kurang beruntung. 

 

54Hyrominus Rhiti, Filsafat Hukum (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 

2011), h. 241-242. 
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c) Prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang 

(the principle of fair equality of opportunity) yaitu ketidaksamaan ekonomi 

harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk 

menikmatinya.55 

3) Teori Kemanfaatan Hukum 

Kemanfaatan merupakan hal yang paling penting di dalam mencapai tujuan 

hukum, dan Tujuan hukum dapat dipahami dari fungsinya yang berfokus pada 

perlindungan kepentingan manusia, dan hukum memiliki sasaran yang ingin 

dicapai. 

 Hukum dibuat untuk kemanfaatan manusia, oleh karena itu, wajar jika 

masyarakat berharap mendapatkan manfaat dari pelaksanaan dan penegakan 

hukum. Namun, ada kekhawatiran bahwa jika pelaksanaan atau penegakan hukum 

tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam 

kehidupan sosial masyarakat.56 

 Tujuan hukum menurut Jeremy Betham ialah  untuk menuai kemanfaatan. 

Oleh karena itu, hukum semata-mata bertujuan untuk memberikan kemanfaatan 

atau kebahagiaan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya. Tujuan akhir dari 

suatu perundang-undangan adalah kebahagiaan terbesar untuk orang banyak dan 

sasaran utamanya adalah sebagai berikut:57 

a) Menyediakan penghidupan 

b) Menyediakan keamanan, kebaikan dan hak milik sebagai suatu harapan yang 

senantiasa memerlukan perlindungan. 

 

55John Rawls, A Theory Of Justice (Messachussets: The Bellnap Press of Harvard 

University Press, 1971), h. 310. 

56MuktiaArto, PraktekaPerkara PerdataaPada PengadilanaAgama, h. 35.  

57Curson L. B, Jurisprudence, M&E Handbook (Ujung Pandang: Lephas, 1979), h. 49. 
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 Menurut Utrecht menanggapi teori Jeremy Betham bahwa teori itu tidak 

memberikan peluang untuk mempertimbangkan secara adil, karena menurut 

Utrech tujuan hukum paling utama harus menjamin adanya kepastian hukum 

dalam pergaulan manusia serta menjaga kepentingan tiap individu agar tidak 

diganggu.58 

Hal ini juga biasa dikenal dengan istilah mashlahah mursalah merupakan 

teori penetapan hukum yang diimplementasikan dalam hukum Islam. Maslahah 

mursalah Wahbah al-Zuhaily, seperti dikutip oleh Abdul Manan, mengemukakan 

bahwa mashlahah mursalah merupakan sifat, keadaan, atau tindakan yang sejalan 

dengan hukum syara, tetapi tidak ada dalil yang membenarkan dan 

menggugurkanya. dengan menerapkannya maka akan tercapai kemashlahatan 

(kemanfaatan) dan menolak mufsadat (kerusakan). Sementara itu dengan maksud 

yang sama Ahmad Azhar Basyir, seperti dikutip oleh Mohammad Daud Ali 

mendefinisikan mashlahah mursalah sebagai cara menemukan hukum suatu hal 

atau peristiwa yang tidak dapat ketentuannya dalam al-Qur-an maupun sunnah 

yang didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan di masyarakat atau berorientasi 

pada kepentingan umum.59 

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim 

Majelis hakim ketika memberikan putusan pengadilan, hakim perlu 

mengandalkan teori dan hasil penelitian yang komprehensif dan seimbang dalam 

aspek teori dan praktik, sebagai aparat penegak hukum, putusan hakim menjadi 

tolok ukur kepastian hukum. 

 

58Sampara Said, “dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, cetakan II,” Total Media, 
Yogyakarta, 2011. 45-46 

59Asnawi Natsir, Hermenutika Putusan Hakim (Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 

69.  
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Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur bahwa kekuasaan 

kehakiman adalah kekuasaan negara yang otonom untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar, serta UUD 1945 bagian IX Pasal 24 dan 25 membatasi 

kewenangan kehakiman, untuk melaksanakan sistem hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, maka UUD 1945 harus dianut.60 

Kekuasaan kehakiman sebagaimana disebut dalam UUD 1945 memiliki 

kedaulatan yang mandiri, artinya bahwa kekuasaan kehakiman tidak terikat oleh 

pengaruh dari pihak kekuasaan lain di luar sistem peradilan. Meskipun memiliki 

kemerdekaan dalam menjalankan tugasnya, kebebasan tersebut tidak bersifat 

mutlak karena tugas hakim adalah untuk menerapkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila, sehingga keputusannya mencerminkan keadilan yang 

diinginkan oleh rakyat Indonesia. Selain itu, Pasal 24 Ayat 2 menegaskan bahwa: 

Mahkamah Agung menjalankan kekuasaan kehakiman dari badan peradilan yang 

berada di bawah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan 

Peradilan Tata Usaha Negara oleh Mahkamah Konstitusi.61 

Pasala5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan 

mengenai prinsip kebebasan hakim yang mewajibkan hakim untuk bersikap netral 

(impartial judge). Artinya, hakim harus tetap obyektif dalam penilaian dan 

pertimbangannya tanpa adanya pilihan yang berat sebelah. Oleh karena itu, 

pengadilan harus menjalankan tugasnya dengan mendasarkan putusan pada 

hukum, tanpa membeda-bedakan orang berdasarkan apa pun. Oleh karena itu, 

setiap individu harus diperlakukan secara adil dan sama di mata hukum.62 

 

60MuktiaArto, PraktekaPerkara PerdataaPada PengadilanaAgama, h. 142. 

61Ali Hamzah, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 94.  

62Ali Hamzah, KUHP dan KUHAP, h. 95. 
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Sebelum mengeluarkan sebuah putusan, seorang hakim terlebih dahulu 

menelaah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan lalu menguji kebenaran 

fakta tersebut dengan pembuktian. Terhadap perkara tersebut dihubungkan dengan 

dasar hukum dalam undang-undang yang berlaku. Selanjutnya hakim 

mempertimbangkan dan memberi penilaian kemudian menjatuhkan suatu putusan 

atas perkara tersebut.   

Hakim yang berpengalaman di Pengadilan Agama tidak boleh menolak 

untuk meninjau dan memutus suatu peristiwa yang telah diajukan ke hadapannya. 

Seperti dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 1999 jo. UU 

Nomor 48 Tahun 2009, yang berbunyi sebagian: “Pengadilan tidak boleh menolak 

untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan 

undang-undang tidak ada atau tidak jelas, tetapi wajib memeriksa dana 

mengadilinya”. 

Seorang hakim dapat merujuk pada yurisprudensi dan pendapat para ahli 

hukum terkenal (doktrin) dalam merumuskan suatu putusan. Selain itu, hakim juga 

dapat merujuk  pada norma-norma hukum yang hidup di tengah masyarakat. Pasal 

28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa hakim 

memiliki tanggung jawab untuk melakukan proses penggalian, pengamalan, dan 

pemaknaan terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, 

hakim harus aktif mencari dan memahami nilai-nilai hukum yang menjadi bagian 

dari budaya dan norma masyarakat. Dengan demikian, mereka diharapkan 

memiliki pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial dan budaya ketika 

hukum diterapkan.  
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BAB III 

METODOLOGIAPENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tipe penelitian di mana proses 

penemuan dan analisis tidak mengandalkan prosedur statistik atau pengukuran 

kuantitatif. Sebaliknya, penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam 

tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, serta aspek-aspek lain seperti fungsi 

organisasi, gerakan sosial, atau hubungan timbal balik.1 Lexy J. Moleong 

mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai teknik penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang 

menjadi subjek penelitian serta perilaku yang diamati.2 

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode 

deksriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengilustrasikan dan 

menjelaskan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam proses pengambilan 

keputusan terkait perkara had}a>nah Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Nbr, Nomor 

70/Pdt.G/2022/PA.Nbr. dan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr. Ketiga kasus ini 

memiliki kemiripan yaitu penguasaan anak yang masih di bawah umur, dan yang 

membedakannya yaitu pada kasus perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA dan Nomor 

166/Pdt.G/2019/PA.Nbr. dilakukan oleh pemohon (ayah) dan pada kasus perkara 

Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Nbr dilakukan oleh penggugat (ibu). Pada ketiga kasus 

 

1SalimadanaSyahrum, MetodologiaPenelitianaKualitatif (Bandung: CitapustakaaMedia, 

2012), h.41. 

2Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2007), h.4.  
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tersebut hakim menerima dan mengabulkan putusannya. Oleh karena itu, 

penelitian ini terkait pertimbangan hakim pada ketiga kasus tersebut.  

Kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan, jenis penelitian ini 

termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research). Tujuan utama dari 

jenis penelitian ini adalah untuk secara akurat menggambarkan dan 

mendeskripsikan data yang diperoleh melalui pengamatan dan interaksi langsung 

dengan narasumber, baik melalui wawancara lisan maupun melalui pengumpulan 

data tertulis. Data tersebut akan digunakan untuk analisis data mengenai orang 

atau kelompok tertentu yang menjadi fokus penelitian. 

2.aLokasiaPenelitian 

Lokasi yang dilakukan pada penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama 

Nabire, Jl. Mandala, Bumi Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi 

Papua Tengah. Alasan penulis melakukan penelitian di tempat tersebut, karena 

kurangnya peliputan mengenai hak asuh anak di Pengadilan Agama Nabire. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni 

pendekatan yang berusaha menyelaraskan peraturan hukum yang berlaku dalam 

konteks perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya, serta 

memahami hubungannya dalam implementasi peraturan hukum tersebut dalam 

praktik di lapangan.3 Pada pendekatan ini, berdasarkan aturan yang lebih tinggi 

harus didahulukan pemberlakuannya dari pada aturan yang lebih rendah, standar 

demi kepentingan anak diatur dalam undang-undang, sementara standar umum 

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan dengan 

Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. 

 

 

3Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 15. 
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C. Sumber Data 

Penulis menggunakan dua sumber data yang diperlukan dalam penelitian 

ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah sumber data yang secara 

langsung diperoleh oleh peneliti dari narasumber atau pihak yang memberikan 

informasi secara khusus untuk keperluan pengumpulan data.4 Data sekunder 

merupakan sumber data yang tidak diperoleh langsung dari narasumber atau pihak 

yang memberikan informasi, melainkan merupakan data yang telah dikumpulkan 

atau dihasilkan oleh pihak lain sebelumnya, dan kini digunakan oleh peneliti untuk 

keperluan penelitian.5 

1. Data Primer 

Data primer adalah data dokumen putusan perkara Nomor 

70/Pdt.G/2022/PA.Nbr, 28/Pdt.G/2022/PA.Nbr, 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr dan data 

yang diperoleh secara langsung dalam penelitian lapangan melalui wawancara 

bebas dan terpimpin. Proses wawancara ini disesuaikan dengan kondisi dan 

karakteristik narasumber yang dihadapi oleh peneliti saat wawancara dengan 

menggunakan pedoman mengenai topik yang dibahas. Tujuan dari hal ini adalah 

untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data secara mendalam. Sumber 

data yang diperoleh oleh peneliti bersumber dari lapangan secara langsung 

sehingga data ini merupakan data mentah yang menjadi data pertama bagi peneliti 

dalam memperoleh data tersebut. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian 

kepustakaan yaitu dengan informasi atau materi yang terkait dengan data primer. 

Oleh karena itu, data ini dapat berbentuk catatan, dokumen, jurnal, buku serta 

 

4Sugiyono,aMetode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2017), h. 193.  

5Sugiyono,aMetode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 193.  
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segala referensi ilmiah yang memiliki relevansi terhadap objek penelitian. Data 

yang diperoleh dapat berbentuk online maupun ofline, selanjutnya data yang telah 

terkumpul dilakukan inventarisasi, analisis, dan pengolahan data. 

D. Metode Pengumpulan Data Penelitian 

Lincoln & Guba menyatakan bahwa pengumpulan data kualitatif dapat 

dilakukan melalui analisis dokumen, observasi, dan wawancara.6 Penulis 

menggunakan berbagai metode berikut ini untuk mengumpulkan data dari objek 

yang sedang diteliti: 

1. Observasi/Pengamatan 

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap objek atau fenomena yang sedang diteliti, 

disertai dengan mencatat, keadaan beserta tingkah laku objek yang akan diteliti. 

Teknik observasi terdiri dari pengamatan dana pencatatan sistematis terhadap 

fenomena yang sedang diteliti. Secara keseluruhan, observasi yang baik dapat 

mencakup pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

objek yang relevan.7 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data melalui proses 

tanya jawab satu arah, kemudian pertanyaan diajukan oleh pewawancara kepada 

narasumber dana jawaban diberikan oleh narasumber.8 Jadi, metode wawancara 

adalah percakapan yang dilaksanakan pewawancara untuk mendapatkan informasi 

 

6LincolnAY.S dan Guba, “Naturalistic Inquiry, Beverly Hills, Calif, Sage” dalam 

Salimadan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 114. 

7Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, Metode Penelitian Survei  (Jakarta: LP3ES, 1995), 

h. 46. 

8Abdurrahman Fatoni, MetodologiaPenelitian danaTeknik PenyusunanaSkripsi (Jakarta: 

RinekaaCipta, 2011), h.105. 
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dan data dari sumber utama yaitu pihak yang diwawancarai sebagai pelengkap dari 

penelitian. 

Metode wawancara terstruktur ini dilakukan sehingga dalam konteks ini, 

peneliti menyiapkan alat penelitian berbentuk pertanyaan tertulis sebagai 

instrumen pengumpulan data. Wawancara ini setiap informan akan mendapatkan 

pertanyaan terkait fokus penelitian serta mencatat atau merekam jawaban dari 

masing-masing informan. Metode wawancara terstruktur ini dilakukan  dengan 

mewawancarai Hakim, baik Hakim Ketua maupun Hakim Anggota dalam 

penyelesaian perkara had}a>nah di Pengadilan Agama Nabire. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi dapat diartikan sebagai acara untuk mengumpulkan 

data dengan menggunakan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, catatan, 

dan dokumen lainnya.9 Dokumentasi merupakan sarana pengumpulan data melalu 

proses meneliti referensi, meneliti dan merekam data arsip, dokumen, dan foto 

yang relevan dengan topik masalah penelitian merupakan bagian dari bahan yang 

dikumpulkan dalam penelitian tersebut.10 

Data dokumentasi yang dimaksud adalah data yang tersimpan dalam bahan 

yang berbentuk arsip maupun sumber tertulis berupa buku dan gambar-gambar 

rangkaian kegiatan terkait yang dapat menambah informasi dan melengkapi segala 

bentuk proses penelitian. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah dengan 

mencari dan mengumpulkan hasil wawancara, buku-buku, atau referensi yang 

relevan dengan objek pembahasan. Proses dimulai dengan membaca, memahami, 

dan mengklasifikasikan data yang diperlukan. Selanjutnya, data tersebut disusun 

 

9Gulo,aMetodologiaPenelitian (Cet.aI; Jakarta:aGrasindo, 2002), h.116. 

10A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif  (Makassar: Indobis 

Media Center, 2003), h. 116 
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secara sistematis menjadi sebuah kerangka. Kemudian, data yang telah disusun 

dianalisis dan digunakan untuk menjawab semua permasalahan yang ada. 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian adalah alat yang dipilih 

dan digunakan oleh peneliti pada saat melakukan kegiatan pengumpulan data agar 

kegiatan tersebut lebih teratur dan efektif.11 Pengumpulan data dalam penelitian 

ini, dilakukan dengan prinsip dan kelaziman dalam langkah-langkah penelitian 

kualitatif, yang dilakukan secara sistematis dari awal sampai akhir. Prosesnya 

berlangsung secara alamiah dan berkesan tidak kaku karena peneliti berperan 

sebagai instrumen dalam penelitian. Sedangkan untuk mempermudah dan 

mengumpulkan data tersebut, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang 

berbentuk daftar pertanyaan kepada informan. Alat-alat yang akan digunakan oleh 

peneliti agar data dapat diolah dengan lebih efisien dan hasil penelitian menjadi 

lebih berkualitas adalah sebagai berikut: 

1. Pedoman wawancara, merupakan pedoman yang digunakan dalam 

wawancara dengan jenis wawancara terstruktur dengan mengumpulkan 

daftar pertanyaan yang digunakan dalam mengumpulkan data. 

2. Alat tulis dan buku catatan berfungsi untuk mencatat hasil penelitian untuk 

menghimpun informasi mengenai pertimbangan hakim dalam had}a>nah. 

3. Alat perekam yang digunakan untuk merekam pembahasan dan proses 

wawancara antara peneliti dan pihak yang diwawancarai atau informan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Tekhnik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan 

pendekatan induktif. Pendekatan ini didasarkan pada data yang telah diperoleh 

 

11Suharsimi Arikunto,aProsedur PenelitianaSuatu PendekatanaPraktek (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2013), h. 203. 
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dan kemudian digunakan untuk mengembangkan pola hubungan tertentu.12 

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dana berkesinambungan 

hingga selesainya penelitian, dengan tujuan mengumpulkan data, yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.13 Teknik pengolahan dan analisis 

data tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1. Reduksi Data 

Proses reduksi data merupakan suatu kegiatan untuk menyusun ringkasan 

dari data mentah yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumen. Data 

tersebut diklasifikasikan agar lebih mudah dipahami. Reduksi data merupakan 

bentuk analisis yang mengambil data-data yang relevan, menyaring, menyusun, 

dan mengorganisirnya agar dapat digunakan untuk menarik kesimpulan akhir dari 

penelitian dan dapat diverifikasi.14 

Menurut pemaparan tersebut, teknik mereduksi data merupakan proses 

mengumpulkan data kemudian disaring dan mengidentifikasi elemen-elemen yang 

relevan, lalu merangkumnya sesuai dengan tujuan penelitian ini. Proses ini, 

peneliti memiliki pemahaman yang lebih awal atau lebih dini tentang segala hal 

yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama tentang had}a>nah serta 

pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menetapkan suatu 

perkara. 

2. Penyajian Data 

Setelah data yang ada direduksi, maka penyajian data adalah proses 

selanjutnya dalam tahap pengolahan data. Penyajian data adalah sekumpulan 

informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

 

12Subino HadiaSubroto, Pokok-PokokaPengumpulanaData, AnalisisaData, 
PenafsiranaData danaRekomendasiadalam PenelitianaKualitatif  (Bandung:aIKIP,a1999), h. 17. 

13Sugiyono, MetodeaPenelitianaPendidikan (Bandung:aAlfabeta, 2010), h. 341. 

14Subino HadiaSubroto, Pokok-PokokaPengumpulanaData, AnalisisaData, 
PenafsiranaData danaRekomendasi DalamaPenelitianaKualitatif, h. 17. 
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kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan teks yang bersifat naratif.15 Bentuk 

naratif secara tertulis memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan penelitian 

agar penarikan kesimpulan pada akhir penelitian menjadi mudah. 

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 

Data yang telah dikumpulkan, lalu direduksi dan dianalisis, maka tahap 

selanjutnya yaitu verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Penelitian kualitatif 

dari fase analisis data, pencarian pola-pola, penjelasan, hubungan sebab-akibat, 

serta proposisi. Pada tahap awal, kesimpulan bersifat longgar dan terbuka, namun 

kemudian berkembang menjadi lebih rinci dan kuat landasannya.16 Analisis data 

ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada penulis untuk menafsirkannya 

melalui penarikan kesimpulan dari penyederhanaan data.17 Data yang terhimpun 

berasal dari observasi, wawancara, dana dokumentasi dianalisis dan disusun secara 

sistematik.  Data tersebut berupa teks dan narasi yang dideskripsikan dan 

dianalisis dengan mendalam dalam rangka menemukan makna temuan.  

G. Pengujian Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif menjadi perhatian utama 

karena hasil penelitian akan kehilangan nilai jika data tidak dapat dipercaya atau 

mendapatkan pengakuan. Lincoln & Guba menyatakan bahwa untuk mencapai 

kebenaran dalam penelitian kualitatif, digunakan teknik-teknik seperti kredibilitas 

(memastikan keakuratan data), transferabilitas (memastikan generalisasi hasil 

penelitian ke konteks lain), dependabilitas (memastikan kestabilan dan konsistensi 

data), serta konfirmabilitas (memastikan kesesuaian antara temuan penelitian 

 

15Salim danaSyahrum, MetodologiaPenelitianaKualitatif, h.150. 

16Salim danaSyahrum, MetodologiaPenelitianaKualitatif, h.150. 

17Sugiono,aMetodologi PenelitianaPendidikan PendekatanaKuantitatif, Kualitatifadan 
R&D (Cet.aXI; BandungaAlfabeta,a2010), h. 99. 
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dengan data yang terkumpul). Semua teknik ini terkait erat dengan proses 

pengumpulan dan analisis data.18  

Peneliti menggunakan teknik cross-checking, yaitu informasi yang 

diperoleh dari berbagai sumber diverifikasi dengan cara membandingkan data dari 

wawancara dengan data dari observasi serta data dari dokumen. Pemeriksaan 

silang atau cross-check terhadap data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan 

cara membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi, atau dengan 

mengacu pada literatur yang relevan yang terkait dengan fokus dan topik 

penelitian.19 

  

 

18Lincoln Y.S dan Guba, “Naturalistic Inquiry, Beverly Hills, Calif, Sage” dalam 

Salimadan Syahrum,aMetodologi PenelitianaKualitatif, h.165. 

19Lincoln Y.S dan Guba, “Naturalistic Inquiry, Beverly Hills, Calif, Sage” dalam Salim 

dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif  h.166. 
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BAB IV 

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HADANAH DI 

PENGADILAN AGAMA NABIRE 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Nabire 

 Pengadilan Agama Nabire berdiri berdasarkan surat keputusan Menteri 

Agama Republik Indonesia Nomor. 95 Tahun 1982 pada tanggal 28 Oktober 1982. 

Kehadiran Pengadilan Agama Nabire untuk melayani masyarakat kabupaten 

Paniai (Nama Kabupaten sebelum pada akhirnya berubah nama menjadi 

Kabupaten Nabire) dan Kabupaten-Kabupaten lain di sekitarnya.  Pengadilan 

Agama Nabire berdiri secara de facto pada tahun 1984 bersamaan dengan hadirnya 

Pengadilan Agama lain sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, 

yaitu Pengadilan Agama Jayapura, Pengadilan Agama Biak, Pengadilan Agama 

Merauke, Pengadilan Agama Fakfak, Pengadilan Agama Sorong, Pengadilan 

Agama Wamena, Pengadilan Agama Serui dan Pengadilan Agama Wamena. 1 

Pengadilan Agama Nabire semula berkantor di jalan Merdeka Nabire, 

kemudian dengan gedung kantor baru pada tahun 2007 pindah ke jalan Mandala 

kelurahan Bumi Wonorejo-Nabire hingga sekarang. Selanjutnya dalam 

kepemimpinannya, sejak berdirinya pengadilan Agama Nabire telah beberapa kali 

berganti ketua. 

Dalam kepemimpinannya, sejak berdirinya pengadilan Agama Nabire telah 

beberapa kali berganti ketua, diantaranya ketua pertama adalah Drs. muslimin 

Moding ( 1984 sampai dengan 1997), Drs. Kamaludin ( 1997 - 2000), Drs. 

Baidhowi HB. ( 2000- 2002), Drs. Aruji ( 2002 - 2004), Drs. H. Alwi Rahim, SH. 

 

1Sejarah Pengadilan, Situs Resmi Pengadilan Agama Nabire, https://pa-

nabire.go.id/pages/sejarah-pembentukan-pengadilan-agama-nabire. 
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MH., ( 2004- 2008) Drs. H. Ahmadi, MH. (2008-2010), Drs. Tahir Hi. Salim, MH. 

( 2010-2014). H. Hasan Zakaria, SAg. SH. (2014 -2018), H. Irwan Jamaluddin, 

S.Ag.,S.H.,M.H. ( 2018- 2020), Basirun, S.Ag., M.Ag. (2020-2021), Mukhlish 

Latukau, S.H.I. (2021-2022), H. Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H. (2022-

Sekarang).2 

a. Wilayah Yurisdiksi 

 

Sumber: Peta dan Wilayah Yurisdiksi/Website Pengadilan Agama Nabire 

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Nabire meliputi Kabupaten Nabire 

dengan jumlah penduduk 145.101, yang meliputi 10 Distrik: 

1) Distrik Yaur. 

2) Distrik Wanggar. 

3) Distrik Nabire. 

4) Distrik Napan. 

 

2Sejarah Pengadilan, Situs Resmi Pengadilan Agama Nabire, https://pa-

nabire.go.id/pages/sejarah-pembentukan-pengadilan-agama-nabire. 
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5) Distrik Uwapa. 

6) Distrik Siriwo. 

7) Distrik Sukikai. 

8) Distrik Mapia. 

9) Distrik Ikrar. 

10) Distrik Kamu.3 

b. Visi dan Misi 

1) Visi  

Visi Pengadilan Agama Nabire adalah “Mewujudkan Pengadilan Agama 

Nabire yang Agung”. 

Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Nabire siap bersama 

dengan peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormati 

masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga 

kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan. 

2) Misi 

Misi Pengadilan Agama Nabire, yaitu: 

a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Nabire; 

b) Mewujudkan pelayanan prima Pengadilan Agama Nabire yang sederhana, tepat 

waktu, biaya ringan, dan transparan bagi masyarakat pencari keadilan terhadap 

Pengadilan Agama Nabire; 

c) Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan di Pengadilan Agama 

Nabire; 

 

3Wilayah Yurisdiksi, Situs Resmi Pengadilan Agama Nabire, https://pa-

nabire.go.id/pages/peta-dan-nama-wilayah-yuridiksi.  
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d) Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana peradilan agama berbasis 

teknologi informasi.4 

c. Tugas Pokok dan Fungsi 

1) Tugas Pokok 

Pengadilan Agama Nabire melaksanakan tugas pokoknya 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 perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, 

zakat, infak, sad}a>kah, ekonomi syariah.5 

2) Fungsi 

Selain tugas pokok, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain 

sebagai berikut: 

a) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 

dalam tingkat pertama. 

b) Fungsi pembinaan, yakni memberikan  pengarahan, bimbingan, dan petunjuk 

kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut 

teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum atau 

perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.  

c) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan 

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

Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan 

 

4Visi dan Misi, Situs Resmi Pengadilan Agama Nabire, https://pa-nabire.go.id/pages/visi-

dan-misi-pengadilan-agama-nabire.  

5Tugas Pokok dan Fungsi, Situs Resmi Pengadilan Agama Nabire, https://pa-

nabire.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi. 
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dengan seksama dan sewajarnya sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terhadap pelaksanaan administrasi 

umum kesekretariatan serta pembangunan.  

d) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum 

Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. 

e) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis 

dan persidangan), dan administrasi umum. 

f) Fungsi lainnya, yakni melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan 

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

dan lain-lain. Kemudian melakukan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan 

riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luas nya 

bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, 

sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.6 

 Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 yang mengatur 

kewenangan Pengadilan dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan 

masyarakat yang beragama Islam, tampaknya Pengadilan Agama Nabire sangat 

berkomitmen dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan terorganisir dengan 

rapi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan hukum yang 

optimal kepada mereka yang mencari keadilan dalam lingkungannya. 

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nabire 

Pengadilan Agama Nabire dalam menjalankan kewajibannya terhadap 

undang-undang yang menjadi wewenangnya, juga memiliki struktur organisasi 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai berdasarkan 

 

6Tugas Pokok dan Fungsi, Situs Resmi Pengadilan Agama Nabire, https://pa-

nabire.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi  
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tugas dan struktur tersebut, Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Nabire 

yaitu sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 20157, diantaranya: 

 

Sumber: Struktur Organisasi/Website Pengadilan Agama Nabire 

3. Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Nabire 

Pengadilan Agama Nabire tidak berbeda jauh dengan pengadilan agama 

lainnya dalam menyelesaikan beberapa perkara. Hal ini karena pengadilan dalam 

prosedur dan tata tertib persidangan melihat Peraturan Mahkamah Agung RI No 5 

Tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam Lingkungan 

Pengadilan yang dapat dilihat pada proses penyelesaian perkara yaitu sebagai 

berikut: 

 

7Struktur Organisasi, Situs Resmi Pengadilan Agama Nabire, http://www.pa-

nabire.go.id/pages/struktur-organisasi  
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Sumber: Prosedur Persidangan/Website Pengadilan Agama Nabire 

Keterangan : 

1) Pemohon atau Penggugat, Termohon atau Tergugat, dan Turut Tergugat 

menunggu panggilan untuk menghadiri persidangan setelah perkara 

didaftarkan, 

2) Tahapan Pengadilan : 

a) Upaya perdamaian  

b) Pembacaan permohonan atau gugatan  

c) Jawaban Termohon atau Tergugat  

d) Replik Pemohon atau Tergugat  

e) Duplik Pemohon atau Tergugat  

f) Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)  

g) Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)  
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h) Perundingan Majelis  

i) Pembacaan Putusan/Penetapan 

3) Pihak yang tidak puas dengan keputusan dapat mengajukan upaya hukum, 

seperti banding, banding, atau peninjauan kembali, selambat-lambatnya 14 

hari setelah perkara diputuskan. 

4) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara hadanah, 

pihak yang berperkara memiliki hak untuk meminta salinan putusan setelah 

putusan menjadi undang-undang. 

5) Pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan 

Agama jika pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan objek sengketa 

tetapi tidak mau melakukannya secara sukarela. 

B. Penerapan Hakim dalam Penetapan Hak Had}a<nah 

Seorang hakim dalam menjalankan tugas dan perannya diharapkan mampu 

menjadi penemu dan pencipta hukum. Bentham berpendapat bahwa para pembuat 

hukum dan undang-undang harus menghasilkan undang-undang dan putusan yang 

dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Hakim menggunkan prinsip 

ini sebagai dasar, hukum yang dihasilkan seharusnya memberikan manfaat dan 

kebahagiaan yang maksimal bagi masyarakat.8 Peran seorang hakim dalam 

mengambil keputusan sangat penting dalam menemukan makna normatif dari 

undang-undang melalui pencarian. Hakim dalam hal ini tidak hanya membatasi 

diri pada prinsip legalitas saat mengaplikasikan hukum, karena terdapat kasus-

kasus atau peristiwa yang tidak diatur secara tegas dalam norma legalitas, 

 

8Fance M Wanthu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemamfaatan dalam 

Putusan Hakim Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12. No. 23 September 2012, h. 

428. Diakses pada situs https://Jurnal.hukumonline.com/. Pada tanggal 27 Oktober 2023. 

https://jurnal.hukumonline.com/
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sehingga perlu pencarian dan penemuan hukum yang tepat untuk menyelesaikan 

situasi hukum yang khusus.9 

Majelis hakim dalam menetapkan suatu putusan di pangadilan Agama 

Nabire tidak jauh berbeda dengan pengadilan agama lainnya ketika melakukan 

pertimbangan-pertimbangan baik secara hukum positif maupun hukum islam. 

Hasil penelitian pada putusan perkara 70/Pdt.G/2022/PA.Nbr hakim menggunakan 

beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan hak had}a>nah kepada ibu. Pada putusan 

ini, Hakim juga berpegang pada Kompilasi Hukum Islam, terutama Pasal 105 huruf 

(a), yang menyatakan bahwa hak ibu untuk memelihara anak yang belum 

mummayiz atau belum berumur 12 tahun. Menurut majelis hakim, seperti yang 

dinyatakan dalam Pasal 156, huruf (a), Kompilasi Hukum Islam, seorang anak 

memiliki ikatan biologis dan psikologis yang lebih kuat dengan ibunya sendiri. 

Para hakim juga mengandalkan hukum Islam saat membuat keputusan, termasuk 

Hadis yang mendukung pemegang hak asuh anak. 

ا ثَنََ دَ  ي عَمْرُو بْنُ  aحََ ثَنِّ
دَ  يَ  حََ وْزَاعِّ

َ
أ
ْ
ي الَ ي عَمْرٍو يَعْنِّ بِّ

َ
دُ عَنْ أ يَ وَلِّ

ْ
ا ال ثَنََ دَ  يُ  حََ مِّ

َ
ل دٍ السََُ  الَِّ مَحْمُودُ بْنُ خََ

ي هَذَا  ابْنِّ
نَ  ِّ إِّ

 الَلّٰ 
َ
تْ يَا رَسُول

َ
ةً قَال

َ
نَ  امْرَأ

َ
ِّ بْنِّ عَمْرٍو أ

هِّ عَبْدِّ الَلّٰ  يهِّ عَنْ جَدِّ  بِّ
َ
عَيْبٍ عَنْ أ انَ   شَُ

َ
هُ  ك

َ
ي ل بَطْنِّ

 
َ
 ل
َ
ي فَقَال نِّ  عَهُ مِّ نْ يَنْتَزِّ

َ
رَادَ أ

َ
ي وَأ قَنِّ

 َ
بَاهُ طَل

َ
نَ  أ وَاءً وَإِّ هُ حِّ

َ
ي ل جْرِّ قَاءً وَحِّ هُ سَِّ

َ
ي ل عَاءً وَثَدْيِّ ِّ  وِّ  الَلّٰ 

ُ
ول هَا رَسَُ

ي حِّ مْ تَنْكِّ
َ
هِّ مَا ل  بِّ

حَقُ 
َ
نْتِّ أ

َ
مَ أ

 َ
يْهِّ وَسَل

َ
ى الَلُّٰ عَل

 َ
 10)درواه ابو داو(صَل

Artinya:  

“Telah disampaikan kepada kami Mahmud bin Khaalid As-Sulamiy, telah 

disampaikan kepada kami Al-Waliid dari Abu 'Amru - yaitu Al-Auza'iy, 

telah menceritakan kepada saya 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari 

kakeknya 'Abdullah bin 'Amru: Bahwa ada seorang wanita yang mengatakan, 

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, dia berada di dalam perutku, 

 

9Jaenal Arifin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 471  

10Abu> Daud al-Sijistani, Sunan Abi> Daud, h. 298. 
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minumnya dari puting susuku, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan 

ayahnya telah menceraikan saya dan ingin memisahkan dia dariku." 

Kemudian Rasulullah menjawab kepadanya: "Engkau berhak lebih atasnya 

selama engkau belum menikah lagi". (HR. Abu Dawud). 

Putusan perkara 28/Pdt.G/2022/PA.Nbr dan 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr 

hakim menggunakan beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan hak had}a>nah 

kepada ayah. Pada putusan ini Majelis hakim dalam menetapkan suatu putusan 

secara substansial yaitu majelis hakim berpegang pada Pasal 14 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap 

anak berhak atas pengasuh atau dipelihara oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika 

ada alasan yang sah atau undang-undang yang menunjukkan bahwa mereka harus 

berpisah (perceraian) pemisahan anak antara kedua orang tua adalah yang terbaik 

bagi anak dan tidak dipertimbangkan oleh orang tua lain. 

Konsep ini memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menentukan hak 

asuh anak kepada salah satu dari orang tua, baik ayah maupun ibu. Sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya, paradigma dalam undang-undang perkawinan adalah 

"berikan yang terbaik kepada anak." Oleh karena itu, perceraian orang tua tidak 

seharusnya merugikan kepentingan anak. Anak memiliki hak atas kelangsungan 

hidupnya, dan orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan anak tersebut, terlepas dari status perceraian mereka. Perceraian dapat 

berdampak negatif pada anak, dan anak seringkali menjadi korban dalam konflik 

antara kedua orang tua yang bersifat egois. Oleh karena itu, sangat penting bagi 

orang tua untuk memprioritaskan kepentingan anak di atas segalanya, meskipun 

mereka telah bercerai. 

Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara dengan beberapa informan 

yang dipilih dengan pertimbangan pengetahuan dan pengalaman mereka selama 

persidangan di Pengadilan Agama Nabire. Hasil wawancara pertama, yang kami 

peroleh dari Fahri Hasan, seorang hakim di Pengadilan Agama Nabire mengatakan 
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bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan tiga komponen sebagai 

panduan dalam merumuskan perkara had}a<nah, yaitu: struktur hukum, budaya 

hukum, dan substansi hukum. Dengan demikian, hakim merumuskan 

pertimbangannya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan. Hakim harus mematuhi aturan-aturan ini kecuali jika ada 

faktor-faktor lain yang menurut penilaian mereka, memerlukan pengecualian dari 

ketentuan peraturan yang berlaku.11 

Pernyataan tersebut membahas tiga unsur utama yang mempengaruhi 

keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat atau negara, yaitu substansi 

hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Substansi hukum mencakup materi 

hukum yang sebagian besar tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 

Struktur hukum melibatkan lembaga-lembaga pelaksana hukum, kewenangan 

lembaga, dan personil yang berperan sebagai aparat penegak hukum. Sementara 

itu, kultur hukum menitikberatkan pada perilaku masyarakat terhadap hukum. 

Keberhasilan penegakan hukum tergantung pada sinergi antara ketiga unsur 

tersebut. Substansi hukum yang baik perlu diimplementasikan melalui struktur 

hukum yang kuat, sementara kultur hukum yang positif dapat meningkatkan 

kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Tujuan akhirnya adalah mencapai 

keadilan dalam masyarakat atau negara tersebut. 

Basaruddin berpendapat bahwa secara pribadi lebih banyak mengutamakan 

penggunaan undang-undang perlindungan anak. Walaupun secara hukum, patokan 

awal adalah bahwa anak yang masih di bawah umur cenderung diberikan kepada 

ibunya. Namun, apabila seorang anak tidak betah dengan ibunya atau ibunya sudah 

lalai dalam kewajiban mengasuh anak, apabila hakim telah menetapkan putusan 

tetap kepada ibunya, maka sama saja kita menzalimi anak tersebut. Oleh sebab itu, 

 

11Wawancara dengan Ikbal Fahri Hasan (Hakim), 11 September 2023 di Kantor Pengadilan 

Agama Nabire.  
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berdasarkan kepada kepentingan terbaik anak, tanpa memihak kepada pribadi 

tertentu.12 

Hasil dari wawancara tersebut tentang pertimbangan hakim terhadap 

perkara had}a>nah sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

yaitu perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban untuk memberikan 

nafkah anak akan tetap berlaku untuk kedua orang tua, bahkan setelah pernikahan 

mereka berakhir atau terjadi perceraian. Namun, dalam praktiknya, seringkali 

terdapat kasus di lapangan di mana beberapa orang tua laki-laki (ayah) tidak 

mematuhi keputusan pengadilan terkait kewajiban ini. 

Berdasarkan Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akibat 

putusnya perceraian  menjelaskan bahwa dalam situasi perceraian di mana ada 

tanggung jawab terhadap biaya nafkah anak atau pemenuhan hak anak, tanggung 

jawab ini pada dasarnya menjadi kewajiban orang tua laki-laki (ayah), dan jika 

ayah tidak mampu memenuhinya, maka pengadilan akan memutuskan bahwa ibu 

juga harus berbagi tanggung jawab tersebut.13 Pemahaman mengenai wewenang 

orang tua terhadap anak setelah perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya menekankan tanggung 

jawab orang tua dalam bentuk kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak. 

Kewajiban orang tua terhadap anak harus diberikan prioritas daripada hak orang 

tua atas anak, sehingga perlindungan kepentingan anak menjadi prioritas utama. 

 

12Wawancara dengan Basaruddin, 12 September 2023 di Kantor Pengadilan Agama Nabire.  

13Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Akibat Putusnya Perkawinan. 
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Orang tua yang telah bercerai memiliki tanggung jawab untuk bertindak yang 

terbaik bagi anak, baik itu ayah maupun ibu. 

Ketika gugatan penggugat tentang hak had}a>nah telah ditetapkan kepada 

pihak ayah ataupun kepada pihak ibu sebagai pengasuhnya, hak had}a>nah tidak 

mengurangi orang tua lainnya untuk melakukan yang terbaik untuk anaknya. 

Misalnya mengunjungi anak, membantu dalam pengajaran, dan mencurahkan kasih 

sayang kepada anak.14 

Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 110K/AG/2007 Tanggal 7 Desember 2007. Surat Edaran Mahkamah 

Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas ini juga mendukungnya. 

Pengadilan mengatakan dalam diktum penetapan hak had}a>nah bahwa pemegang 

hak had}a>nah harus memungkinkan orang tua yang tidak memegang hak had}a>nah 

untuk bertemu dengan anaknya. Akibatnya, Majelis Hakim akan mencantumkan 

hal ini dalam diktum keputusan ini. 

Hakim selain berpatokan pada hukum Islam dan undang-undang yang 

berkaitan dengan had}a>nah, faktor lain dalam penentuan yang dipertimbangkan 

adalah sikap, kepribadian, atau kepribadian kedua orang tua yang akan mengasuh 

anaknya.15 Menurut Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan, hak seorang ibu untuk 

mengasuh anak di bawah umur atau belum mummayiz gugur jika ibu tersebut tidak 

cakap atau lalai dalam merawat atau mengasuh anak tersebut, menyebabkan anak 

tersebut terlantar dalam haknya sebagai anak. Pasal 41 huruf (a) Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa ayah dapat 

mengasuh anak jika ibu tidak dapat melakukannya, menyebutkan bahwa baik ibu 

 

14Wawancara dengan Ikbal Fahri Hasan (Hakim), 11 September 2023 di Kantor Pengadilan 

Agama Nabire.   

15Wawancara dengan Basaruddin, 12 September 2023 di Kantor Pengadilan Agama Nabire.  
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maupun bapak tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya 

hanya berdasarkan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan antara ibu dan ayah 

tentang penguasaan anak, pengadilan yang akan menentukan. 

C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Tentang Had}a<nah 

 Putusan pengadilan memiliki peran krusial dalam memberikan kepastian 

hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa. Kejelasan dan 

keadilan dalam putusan pengadilan membantu memutuskan hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. Pertimbangan hakim merupakan aspek kunci dalam proses 

pengambilan keputusan. Konsideran atau pertimbangan merupakan bagian dari 

putusan pengadilan di mana hakim menyajikan argumen dan pertimbangan hukum 

yang mendukung keputusan mereka. Hal ini mencakup analisis fakta, penerapan 

hukum, dan penilaian terhadap argumen dari pihak-pihak yang bersengketa. 

Dengan demikian putusan pengadilan yang didasarkan pada pertimbangan hakim 

dan ratio decidenci tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga 

menegaskan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa. 

 Berdasarkan hasil wawancara untuk perkara had}a>nah bahwa “Bahwasanya 

had}a<nah adalah tanggung jawab orang tua dalam memberikan perlindungan serta 

pemeliharaan kepada anak yang masih kecil sampai dia dewasa bahkan setelah 

terjadi perceraian. Maka ketika terjadi sengketa dalam perwalian hak asuh anak, 

maka Pengadilan Agama yang akan memberi keputusan dan mengatur hak asuh 

anak pasca perceraian.16 

 Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan 

Agama untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan pernikahan dan 

perceraian. Oleh karena itu, pernyataan ini menegaskan bahwa dalam hukum 

 

16Wawancara dengan Ikbal Fahri Hasan (Hakim), 11 September 2023 di Kantor Pengadilan 

Agama Nabire. 
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Indonesia, maka sengketa hak asuh anak harus secara resmi diputuskan oleh 

Pengadilan Agama untuk memastikan kepastian hukumnya. Namun demikian 

pasal ini tidak mengatur secara khusus kepada siapa yang berhak mengasuh anak. 

 Adapun faktor penyebab terjadinya perebutan hak asuh anak yang paling 

sering terjadi disebabkan karena keegoisan, merasa dia yang lebih berhak dalam 

mengasuhnya, kemudian ketika telah ditetapkan salah satu pihak yang 

mengabaikan kewajiban mengasuh dan tidak bisa menjamin keselamatan jasmani 

dan rohani anaknya baik karena perilaku buruknya atau ketika si ibu menikah lagi 

atau terkadang salah satu pihak sering menghalang-halangi untuk bertemu 

anaknya.17 

 Sedangkan menurut Basaruddin selaku hakim di Pengadilan Agama Nabire 

mengatakan bahwa dalam pengasuhan anak seyogyanya orang tua harus memiliki 

rasa tanggung jawab dalam mendidik dan memelihara anaknya, dan kasih sayang 

orang tua kepada anaknya tidak boleh putus ataupun dihalang-halangi sekalipun 

sudah bercerai”.18 

 Maka berdasarkan yang melatar belakangi faktor-faktor terjadinya 

sengketa perebutan hak asuh anak, maka hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 105 bahwa ketika terjadi perceraian maka anak yang belum mumayiz 

adalah hak ibunya dan pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada 

anak untuk memilih di antara keduanya. Namun demikian, ibu juga masih bisa 

kehilangan hak asuhnya, jika seorang ibu berprilaku buruk atau ibu tidak bisa 

menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya. Maka untuk melengkapi kajian 

 

17Wawancara dengan Ikbal Fahri Hasan (Hakim), 11 September 2023 di Kantor Pengadilan 

Agama Nabire. 

18Wawancara dengan Basaruddin (Wakil Ketua PA), 12 September 2023 di Kantor Pengadilan 

Agama Nabire. 
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ini, penulis mengambil 3 kasus perebutan hak asuh anak baik gugatan tersebut dari 

ibu maupun ayah. 

1. Pertimbangan hakim tentang had}a<nah atas perkara Nomor 

70/Pdt.G/2022/PA.Nbr 

a. Duduk Perkara 

 Perkara Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Nbr, bahwa Penggugat mengajukan 

surat gugatan tertanggal 18 Mei 2022 tentang had}a<nah yang diterima dan telah 

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire antara Penggugat (ibu) dan 

Tergugat (ayah), Penggugat  mengajukan hal-hal gugatannya sebagai berikut: 

1) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tertanggal 

22  Juni 2014. 

2) Selama selama berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat 

telah dikarunai seorang  anak  yang bernama  anak Penggugat-Tergugat, 

berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 30 Septemper 2015. 

3) Kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Tanggal 27 Februari 

2018. 

4) Bahwa Penggugat mengajukan  gugatan had}a<nah dikarenakan Tergugat telah 

membuat surat pernyataan yang berisi tergugat ingin mengambil hak 

had}a<nah kepada Penggugat berdasarkan surat pernyataan  tertanggal 27 

November 2018. 

5) Bahwa setelah adanya putusan perceraian Nomor 0021/AC/2018/PA.Nbr 

tanggal 27 Februari 2018, Tergugat sebagai seorang ayah yang tidak pernah 

menafkahi anak dan Penggugat yang menanggung semuanya sendiri baik 

dalam menafkahi dan memelihara anak. 

6) Bahwa oleh karena anak penggugat-tergugat masih di bawah umur, 

Penggugat melakukan gugatan hak had}a<nah sepenuhnya karena khawatir 
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akan tentang perkembangan jiwa anak dan  masih mengharapkan kasih 

sayang, perhatian, dan belaian seorang ibu.19 

Berdasarkan atas dasar-dasar alasan tersebut, Penggugat memohon kepada 

pengadilan agama untuk berkenan memeriksa perkara ini, dan untuk selanjutnya 

majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

1) Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya. 

2) Menetapkan hak had}a<nah yang bernama anak penggugat-tergugat, 

perempuan yang lahir pada 30 September 2015 kepada Penggugat. 

b. Pertimbangan Hakim 

 Gugatan hak had}a<nah yang diajukan oleh  penggugat tersebut dikabulkan 

oleh majelis hakim Pengadilan Agama Nabire dengan berbagai pertimbangan 

hukum sebagai berikut: 

1) Bahwa Kuasa Hukum telah menyerahkan surat Kuasa Khusus yang telah 

didaftarkan di kepaniteraan, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat 

telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi penggugat dalam 

setiap pertimbangan. 

2) Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir di 

persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak  mengutus 

wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan terhadap Tergugat telah 

dilaksanakan secara resmi dan sah. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 149 

ayat  (1) R.Bg., telah cukup alasan bagi hakim untuk memeriksa dan 

memutuskan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek). 

3) Bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (1) R.Bg, hakim telah melakukan 

berusaha  mendamaikan Penggugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. 

 

19Ringkasan Putusan Perkara Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Nbr.  
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4) Bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur 

mediasi di pengadilan, hakim melakukan upaya mediasi akan tetapi tidak 

terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. 

5) Bahwa berdasarkan pasal 147 ayat 3 R.Bg dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, 

menimbang terkait adanya surat  terkait perkara yang mengatasnamakan 

Kuasa Hukum dari Tergugat, maka hakim mempertimbangkan bahwa kuasa 

hukum Tergugat tidak hadir dalam hari-hari persidangan yang telah 

ditentukan serta tidak dapat diperiksa terkait legal standingnya sebagai 

Kuasa Hukum dari Tergugat olehnya surat tersebut dikesampingkan. 

6) Bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat  adalah pihak yang 

berkepentingan dalam perkara ini, sehingga penggugat mempunyai legal 

standing dalam mengajukan hak had}a<nah karena khawatir atas ancaman 

penggugat yang akan mengambil anaknya dikemudian hari. 

7) Bahwa berdasarkan pasal  63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 jo  pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 

1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah 

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan 

mengadili gugatan hak asuh anak. 

8) Bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat diberi 

kesempatan untuk membuktikan dalilnya dan untuk meneguhkan dalilnya, 

penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai P.12) dan dua saksi. 

9) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 307 R.Bg dan 308 R.Bg  tentang 

Peradilan Agama, keterangan kedua saksi Penggugat menurut hakim telah 
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memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian dan mempunyai nilai 

pembuktian sebagai bukti. 

10) Bahwa majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada 

dalam persidangan dengan menyimpulkan fakta hukum bahwa ibu kandung 

sebagai pihak penggugat belum menikah, anak Penggugat-Tergugat dalam 

keadaan sehat serta berada di bawah asuhan penggugat dan penggugat tidak 

pernag menghalabgi tergugat bertrmu dengan anaknya. 

11) Bahwa majelis hakim menggunakan ‘Ianat al-Talibin  juz IV halaman 101-

102 yang intinya untuk mengurus anak yang belum mumayiz adalah ibunya 

dan apabila anak sudah mumayiz sedang ibu-bapaknya telah bercerai, maka 

ia boleh memilih antara keduanya. 

12) Bahwa sesuai pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 

dan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan ketika terjadi 

perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayiz adalah hak 

ibunya. 

13) Bahwa sesuai dengan pasal 2 huruf (b)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang perlindungan anak, bahwa masalah hak asuh anak untuk 

perlindungan anak harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan 

merupakan pertimbangan akhir. 

14) Bahwa dalam mempertimbangkan siapa yang lebih berhak untuk diberikan 

hak asuh anak, hakim berpedoman pada pendapat Syekh Wahbah al-Zuhaily 

dalam kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuh tentang syarat-syarat umum bagi 

ayah atau ibu dan syarat khusus bagi ibu dalam had}a<nah. 

15) Bahwa majelis hakim memutuskan perkara dengan mengabulkan gugatan 

tentang had}a<nah atau pengawasan atau pemeliharaan di bawah pengasuhan 

Penggugat dengan ketentuan dilarang menghalang-halangi Tergugat sebagai 
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ayah kandung untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayang kepada 

anaknya.20 

Berdasarkan ringkasan putusan di atas, peneliti mengidentifikasi tiga 

elemen kunci dalam proses pengambilan keputusan hukum. Pertama, melibatkan 

pemahaman fakta atau peristiwa yang terjadi dalam perkara untuk membentuk 

pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang ada dalam rumah tangga tersebut. 

Kedua, menerapkan teori dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan 

bahwa putusan yang dihasilkan memiliki arah yang jelas dan didasarkan pada 

hubungan kausal antar elemen. Ketiga, mempertimbangkan nilai-nilai sebagai 

panduan normatif, mengakui bahwa nilai-nilai tersebut menjadi landasan etika 

untuk membimbing pengambilan keputusan, dan tanpa adanya nilai-nilai tersebut, 

putusan yang memecahkan permasalahan tidak akan tercapai. 

 Ringkasan perkara yang menjadi subjek persidangan oleh majelis hakim 

tersebut, terdapat beberapa teori hukum yang relevan, di antaranya adalah: 

a. Teori kepastian hukum  

Hakim mempertimbangkan dan menetapkan hak had}a<nah di bawah asuhan 

Penggugat sebagai ibu kandung dan tidak membatasi atau melarang Tergugat 

sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya. 

b. Teori keadilan hukum. 

Majelis hakim dalam hal ini mengemukakan pertimbangannya berdasarkan rasa 

keadilan untuk para pihak. 

c. Teori kemamfaatan hukum 

Majelis Hakim dalam memberi penetapan putusan di Pengadilan agama 

tentunya hampir semua menggunakan teori ini, terbukti dalam pertimbangan 

 

20Ringkasan Putusan Perkara Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Nbr 
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hakim mempertimbangkan kemanfaatan dari segi kepentingan anak, terlebih 

anak masih di bawah umur. 

 Pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan dalam perkara hukum 

sangat penting bagi seorang hakim. Maksud dan tujuan yang diuraikan secara rinci 

dalam gugatan merupakan salah satu elemen yang menjadi bahan pertimbangan 

utama bagi hakim. Informasi yang tercantum dalam gugatan diselaraskan dengan 

kebenaran melalui keterangan saksi, kehadiran penggugat dan tergugat dalam 

persidangan, hasil mediasi, petitum primer, serta petitum subsider. Semua elemen 

ini adalah bagian dari rangkaian argumen dalam gugatan. 

 Pertimbangan hakim juga mempertimbangkan bukti dan fakta yang 

dihadirkan selama persidangan. Bukti yang diajukan dalam persidangan harus 

dapat memenuhi standar bukti dan tidak ada sanggahan dari tergugat terhadap 

dasar-dasar gugatan penggugat yang masuk akal dan sesuai dengan hukum serta 

tetap menjadi beban bukti yang harus diperlihatkan. Dengan demikian, 

pertimbangan hukum oleh hakim mencakup berbagai aspek, termasuk argumen 

dalam gugatan, bukti yang diajukan, dan penilaian terhadap kebenaran serta 

relevansi informasi yang dipresentasikan dalam persidangan. 

 Fakta yang didapat dalam perkara ini bahwa pengugat dan tergugat 

awalnya adalah suami istri yang memiliki anak perempuan yang masih di bawah 

umur, oleh karena itu pengugat melakukan gugatan, serta penggugat selaku ibu 

kandung belum menikah lagi, anak penggugat-tergugat dalam keadaan sehat wal 

afiat, dan anak berada di bawah pengasuhan penggugat  serta tidak pernah 

membatasi atau melarang tergugat untuk bertemu dengan anak sedangkan 

tergugat tidak diketahui dan tidak pernah menafkahi atau bertanggung jawab 

terhadap anaknya. 
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 Setelah mendengarkan keterangan serta fakta-fakta hukum dalam 

persidangan, maka majelis hakim setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan, 

hakim menerima gugatan pengugat sepenuhnya serta menetapkan hak had}a<nah 

kepada penggugat selaku ibu kandung. 

 Hakim dalam permasalahan ini, berpendapat bahwa hak asuh anak yang 

diajukan oleh penggugat selaku ibu kandung telah memenuhi ketentuan sesuai 

pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo dan pasal 105 huruf (a) 

dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan ketika terjadi perceraian, maka 

pemeliharaan anak yang belum mumayiz adalah hak ibunya dan menggunakan 

pendapat syekh Wahbah terkait syarat-syarat dalam had}a<nah. Pada perkara ini, 

hakim mempertimbangkan masalah sebenarnya, yaitu hak asuh anak khawatir atas 

ancaman penggugat yang akan mengambil anaknya di kemudian hari dan 

mengingat peggugat sebagai ibu kandung belum menikah lagi, maka hakim 

memutuskan bahwa pengugat berhak atas hak had}a<nah tersebut. 

 Hal ini sesuai dengan pendapat Ikbal Fahri Hasan selaku hakim setelah 

melihat fakta-fakta di lapangan bahwa “Had}a<nah adalah kewajiban kedua orang 

tua, sekalipun ketika terjadi perceraian. Akan tetapi ketika terjadi sengketa dalam 

hak asuh anak, maka pengadilan yang akan memberi keputusan dan mengatur hak 

asuh anak pasca perceraian, dan sesuai ketentuan yang berlaku bahwa ketika anak 

masih di bawah umur, maka seharusnya lebih diutamakan ke ibunya dalam 

pengasuhan dengan melihat fakta apakah si ibu berhak dalam mengasuhnya, dan 

mengingat bahwa si ibu merupakan wanita yang baik serta belum menikah lagi. 

Artinya demi kepentingan anak maka hal ini sudah dijadikan alasan untuk 

mengabulkan gugatan tersebut.”21 

 

21Wawancara dengan Ikba Fahri Hasan, 12 September 2023 di Kantor Pengadilan Agama 

Nabire. 
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 Dengan demikian, dapat dipahami pada putusan tersebut, bahwa hakim 

menggunakan beberapa pertimbangan baik dari undang-undang, Kompilasi 

Hukum Islam, beberapa referensi di antaranya pendapat syekh wahbah al-zuhaily 

tentang syarat-syarat umum bagi ayah dan ibu dan syarat khusus bagi ibu serta 

hal-hal yang bisa mengugurkan hak asuhnya, dan terpenting bukan melihat secara 

normatif saja, siapa yang lebih berhak, tetapi melihat dari kepentingan anak 

sekalipun anak tersebut belum mumayiz. 

2. Pertimbangan hakim tentang had}a<nah atas perkara Nomor 

70/Pdt.G/2022/PA.Nbr 

a. Duduk Perkara 

Perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Nbr, bahwa  Pemohon mengajukan surat 

gugatan tertanggal 11 Januari 2022 tentang had}a<nah yang diterima dan telah 

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire antara Pemohon (ayah) dan 

Termohon (ibu), adapun Pemohon  mengajukan hal-hal gugatannya sebagai 

berikut: 

1) Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada 

tanggal 27 Mei 2017 kemudian terjadi perceraian pada tanggal 15 Agusturs 

2018. Akan tetapi, Pemohon dan Termohon rujuk dan menikah kembali pada 

tanggal  25  September 2019 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama 

Distrik Nabire. 

2) Selama selama berlangsungnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon 

telah dikarunai seorang anak yang bernama anak penggugat-tergugat, 

berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2017, umur 

4 tahun dan anak dalam pemeliharaan dan pengasuhan di bawah asuhan 

Pemohon. 
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3) Kemudian Pemohon dan Termohon pada  tanggal 18 November 2021 ikatan 

perkawinan Pemohon dan Termohon telah putus berdasarkan putusan Nomor 

176/Pdt.G/2022.PA.Nbr. 

4) Bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan gugatan bermaksud untuk 

memperoleh pencabutan hak asuh anak atas Termohon. 

5) Bahwa Termohon tidak menjalankan putusan Pengadilan Agama Nabire 

Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Nbr, dalam isi diktum Nomor 4 yang amarnya 

berbunyi bahwa Termohon tidak akan menghalang-halangi Pemohon sebagai 

ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak 

tersebut. 

6) Bahwa anak Pemohon-Termohon selama ini lebih dekat secara psikologis 

dengan Pemohon dan keluarga Pemohon. 

7) Bahwa Pemohon merasa khawatir jika anak tersebut berada dalam asuhan 

Termohon karena Termohon tidak merawat anak tersebut dengan baik, 

mengingat saat ini Termohon sudah bersama dengan laki-laki lain dan dalam 

keadaan mengandung atau hamil. 

8) Bahwa Pemohon sanggup mengurus anak tersebut karna Pemohon tidak 

memiliki akhlak yang  buruk yang dapat mempengaruhi mental dan tumbuh 

kembang anak tersebut.22 

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan tersebut, Pemohon meminta kepada 

pengadilan agama untuk berkenan memeriksa perkara ini, dan untuk selanjutnya 

majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

1) Mengabul permohonan Pemohon 

2) Menetapkan anak Pemohon-Termohon yang lahir pada tanggal 21 Oktober 

2017 yang berumur 4 tahun berada dalam had}a<nah Pemohon 

 

22Ringkasan Putusan Perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Nbr  
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3) Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon. 

b. Pertimbangan Hakim 

Gugatan hak had}a<nah yang diajukan oleh  penggugat tersebut dikabulkan 

oleh majelis hakim Pengadilan Agama Nabire dengan berbagai pertimbangan 

hukum sebagai berikut: 

1) Bahwa berdasarkan pasal  63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 jo  pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 

1975, pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah  

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009, maka Pengadilan agama Nabire berwenang menerima, 

memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tersebut. 

2) Bahwa berdasarkan pasal 145 R.Bg Jo dan pasal 26 Peraturan Pemerintah 

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

1974, pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon sudah dilaksanakan 

secara resmi dan patut. 

3) Bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur 

mediasi di pengadilan, hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan 

pemohon dan Termohon baik secara langsung maupun melalui mediasi akan 

tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan termohon. 

4) Bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Termohon 

tidak menjalankan isi putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 

176/Pdt.G/2021/PA.Nbr yaitu untuk tidak menghalangi Pemohon sebagai 

ayah kandung untuk bertemu terhadap anak Pemohon-Termohon. 

5) Bahwa terhadap alasan yang ditemukan Pemohon, Termohon tidak 

menanggapinya karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh 

orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang 
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dibenarkan menurut hukum kecuali Termohon hadir di persidangan 

tertanggal 15 Februari 2022, karena telah dipanggil secara resmi dan patut 

dalam persidangan olehnya pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran 

Termohon, dan Termohon dianggap membenarkan dalil-dalil atau alasan 

yang disampaikan Pemohon. 

6) Bahwa pertimbangan hakim merujuk pada pendapat para fuqaha dalam kitab 

Ahkam al-Quran yang berbunyi: 

 من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالَ لا حق له 
Artinya: 

 “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap di 
persidangan, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi 
gugur”. 

 Maka atas ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka hakim 

berpendapat termohon tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan 

Pemohon secara murni dan bulat (full confession) harus dianggap sebagai 

fakta tetap (vastande feiten). 

7) Bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat diberi 

kesempatan untuk membuktikan dalilnya dan untuk meneguhkan dalilnya, 

penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai P.5) dan dua saksi. 

8) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 307 R.Bg dan 309 R.Bg  tentang 

Peradilan Agama, keterangan kedua saksi Penggugat menurut hakim telah 

memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian dan mempunyai nilai 

pembuktian sebagai bukti. 

9) Bahwa majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada 

dalam persidangan dengan menyimpulkan fakta hukum bahwa Termohon 

selaku ibu kandung kurang memperhatikan tanggung jawabnya, 

perkembangan dan kepentingan anaknya, dan pengasuhannya hanya 

diserahkan kepada orang lain yaitu orang tua Termohon. Hal ini 
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bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa “orang tua 

adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah 

dan/atau ibu angkat”. 

10) Bahwa Termohon telah melanggar pasal 13 Ayat (1) huruf f Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu ada upaya untuk 

memisahkan atau memutuskan hubungan antara pemohon dengan anaknya. 

11) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak, dan pasal 1 (3) a dan pasal 26 menegaskan tentang kewajiban dan 

tanggung jawab orang tua (ayah dan ibu) terhadap anak serta pasal 9 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo 

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di mana 

menegaskan bahwa orang tua adalah yang bertanggung jawab atas 

terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani jasmani maupun sosial. 

12) Bahwa berdasarkan pasal 30 (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo 

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo 

SEMA Nomor 1 Tahun 2017, jika orang tua yang diberikan hak had}a<nah 

manakala melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan 

timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat 

dicabut hak kuasanya sebagai orang tua terhadap anaknya. 

13) Bahwa sesuai dengan pasal 2 huruf (b)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang perlindungan anak, bahwa masalah hak asuh anak untuk 

perlindungan anak harus berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak 

dan merupakan pertimbangan akhir. 
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14) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hakim 

merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum 

Islam, maka permohonan Pemohon untuk pencabutan hak had}a<nah terhadap 

Termohon dapat dikabulkan 

15) Bahwa majelis hakim memutuskan perkara dengan mengabulkan gugatan 

tentang had}a<nah atau pengawasan atau pemeliharaan di bawah pengasuhan 

Pemohon dengan ketentuan dilarang menghalang-halangi Termohon sebagai 

ibu kandung untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayang kepada anaknya 

sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.23 

 Berdasarkan kasus yang di gambarkan, bahwa secara umum ketika anak 

yang masih di bawah umur, sudah semestinya harus berada di bawah asuhan 

ibunya, karena pada umumnya ibu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran yang 

lebih tinggi. Sesuai dengan Hadis nabi saw., yang berbunyi: 

ا ثَنََ دَ  دٍ  aحََ الَِّ ي عَمْرُو بْنُ  مَحْمُودُ بْنُ خََ ثَنِّ
دَ  يَ  حََ وْزَاعِّ

َ
أ
ْ
ي الَ ي عَمْرٍو يَعْنِّ بِّ

َ
دُ عَنْ أ يَ وَلِّ

ْ
ا ال ثَنََ دَ  يُ  حََ مِّ

َ
ل السََُ 

ي هَذَا  ابْنِّ
نَ  ِّ إِّ

 الَلّٰ 
َ
تْ يَا رَسُول

َ
ةً قَال

َ
نَ  امْرَأ

َ
ِّ بْنِّ عَمْرٍو أ

هِّ عَبْدِّ الَلّٰ  يهِّ عَنْ جَدِّ  بِّ
َ
عَيْبٍ عَنْ أ هُ   شَُ

َ
ي ل انَ بَطْنِّ

َ
ك

عَاءً وَ  هَا رَسَُ وِّ
َ
 ل
َ
ي فَقَال نِّ  عَهُ مِّ نْ يَنْتَزِّ

َ
رَادَ أ

َ
ي وَأ قَنِّ

 َ
بَاهُ طَل

َ
نَ  أ وَاءً وَإِّ هُ حِّ

َ
ي ل جْرِّ قَاءً وَحِّ هُ سَِّ

َ
ي ل ِّ  ثَدْيِّ  الَلّٰ 

ُ
ول

ي حِّ مْ تَنْكِّ
َ
هِّ مَا ل  بِّ

حَقُ 
َ
نْتِّ أ

َ
مَ أ

 َ
يْهِّ وَسَل

َ
ى الَلُّٰ عَل

 َ
 24)رواه ابو داود(صَل

Artinya:  

“Telah disampaikan kepada kami Mahmud bin Khaalid As-Sulamiy, telah 

disampaikan kepada kami Al-Waliid dari Abu 'Amru - yaitu Al-Auza'iy, 

telah menceritakan kepada saya 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari 

kakeknya 'Abdullah bin 'Amru: Bahwa ada seorang wanita yang 

mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, dia berada di 

dalam perutku, minumnya dari puting susuku, dan pangkuanku adalah 

rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ingin 

 

23Ringkasan Putusan Perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Nbr. 

24Abu> Daud al-Sijistani, Sunan Abi> Daud, h. 298. 
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memisahkan dia dariku." Kemudian Rasulullah menjawab kepadanya: 

"Engkau berhak lebih atasnya selama engkau belum menikah lagi". (HR. 

Abu Dawud). 

 Berdasarkan Hadis tersebut, ibulah yang lebih berhak dalam mengasuh 

anak yang masih di bawah umur, dan hal ini di atur dalam Kompilasi Hukum Islam 

pasal 105 (a) bahwa hak pemeliharaan anak yang masih di bawah umur adalah hak 

ibunya, Namun pada kasus Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Nbr, hakim memutuskan 

berbeda dengan aturan hukum (contra legem) dengan kata lain, hakim melakukan 

penemuan hukum sebagaimana putusan pada perkara ini yang memberikan hak 

pemeliharaan atau hak asuh kepada ayah. 

Dalam ringkasan perkara yang menjadi subjek persidangan oleh majelis 

hakim tersebut, terdapat beberapa teori hukum yang relevan, di antaranya adalah: 

1) Teori kepastian hukum  

Yaitu hakim mempertimbangkan dan menetapkan hak had}a<nah di bawah 

asuhan Penggugat/Pemohon selaku ayah, karena telah melanggar amar 

putusan dan Penggugat selaku ayah dilarang untuk membatasi atau bertemu 

dengan Tergugat selaku ibu kandung untuk menyalurkan kasih sayang. 

2) Teori keadilan hukum. 

Yaitu majelis hakim dalam hal ini mengemukakan pertimbangannya 

berdasarkan rasa keadilan untuk para pihak dan kepentingan terbaik anak. 

3) Teori kemamfaatan hukum 

Yaitu dalam setiap penetapan putusan di Pengadilan agama tentunya hampir 

semua menggunakan teori ini, terbukti dalam pertimbangan hakim 

mempertimbangkan kemanfaatan dari segi kepentingan anak, terlebih anak 

masih di bawah umur dan lebih dekat secara psikologis kepada ayah. 

 Pada kasus perkara nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Nbr, fakta yang ditemukan 

hakim, bahwa sejak terjadi perceraian, ibu sebagai tergugat tidak menjalankan isi 

putusannya, yaitu tergugat ada upaya untuk memisahkan atau memutuskan 
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hubungan antara ayah sebagai pengugat dengan anaknya. Dalam kasus ini, hakim 

telah melakukan upaya mediasi namun gagal, terlebih lagi pada saat persidangan 

tergugat tidak hadir. Ikbal Fahri Hasan mengatakan bahwa ketika seorang tidak 

hadir di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan, maka persidangan tetap 

dilanjutkan serta dianggap tergugat telah membenarkan bukti-bukti yang diajukan 

oleh penggugat.”25 

 Selanjutnya Ikbal Fahri Hasan menambahkan bahwa saat persidangan 

menemukan fakta lain, yaitu tergugat selaku ibu kandung ada upaya untuk 

menghalang-halangi penggugat sebagai ayah untuk bertemu anaknya, kemudian 

ibunya sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan tergugat dalam 

keadaan hamil, dikhawatirkan tergugat tidak bisa merawat anak tersebut dengan 

baik atau terbagi fokusnya dalam mengasuh, serta anak tersebut buan berada di 

bawah asuhan tergugat tapi dengan orang tua tergugat, mengingat Hadis nabi 

bahwa ibu paling berhak dalam mengasuh anak yang belum mumayiz, tetapi nabi 

memberikan syarat salah satunya selama engkau belum menikah”.26 

 Basaruddin berpendapat tentang kasus tersebut bahwa walaupun anak yang 

masih di bawah umur ketika ibunya tidak mampu mengurus anaknya, misalnya 

seperti memiliki akhlak yang buruk, atau sesuatu yang bisa berdampak buruk bagi 

anak, maka hakim bisa melakukan contra legam dengan harus mempertimbangkan 

kepentingan terbaik anak atau biasa dikenal dengan the best interest of the 

child”.27 

 

25Wawancara dengan Ikbal Fahri Hasan (Hakim), 11 September 2023 di Kantor Pengadilan 

Agama Nabire. 

26Wawancara dengan Ikbal Fahri Hasan (Hakim), 11 September 2023 di Kantor Pengadilan 

Agama Nabire. 

27Wawancara dengan Basaruddin (Wakil Ketua PA), 12 September 2023 di Kantor 

Pengadilan Agama Nabire. 
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 Berdasarkan wawancara tersebut, hakim tentu lebih mementingkan 

kemaslahatan anak, hakim melakukan contra legem yaitu hakim 

mengesampingkan pasal 105 Kompilasi hukum Islam yang menyebutkan bahwa 

anak yang masih di bawah umur adalah hak ibunya, tetapi jika ibunya tidak 

memperhatikan maslahat anaknya, dan lebih mementingkan hak pribadinya 

sendiri, mengingat anak yang masih di bawah umur, maka di sini hakim 

menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 

(4) yang pada intinya orang tua adalah ayah/ibu kandung atau ayah/ibu tiri atau 

ayah dan ibu angkat. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 

maka hakim memberikan hak asuh kepada penggugat selaku ayah kandungnya. 

Pada putusan ini hakim mempertimbangkan sosiologis anak. Hal ini diatur 

dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 36 Tahun 1990 tentang 

pengesahan convention on the rights of the child (konvensi tentang hak-hak anak) 

bahwa anak akan menerima perlindungan dan perawatan yang diperlukan untuk 

kelangsungan hidupnya, dengan mempertimbangkan hak dan tanggung jawab 

orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak 

itu, dan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang diperlukan. 

 Isu had}a>nah melibatkan sejumlah faktor yang luas dalam cakupannya. 

Penyelesaian masalah had}a>nah ini tidak hanya berdasarkan ketentuan formal 

semata, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum dalam masyarakat, 

prinsip-prinsip agama, lingkungan, serta keadaan kedua orang yang akan diberi hak 

untuk melakukan had}a>nah. Selain itu, berbagai aspek lain yang dapat berdampak 

pada kesejahteraan anak yang akan menjadi tanggung jawab mereka juga perlu 

diperhatikan. Keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam hal ini 
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didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan setelah mempertimbangkan 

berbagai faktor, termasuk metode maslahat, Hadis, dan al-Qur'an. 

 Hasil keputusan di atas, Penulis memahami bahwa keputusan Majelis 

Hakim tersebut dianggap tepat. Kesimpulannya adalah bahwa hak asuh anak 

diberikan sepenuhnya kepada ayah, dengan alasan bahwa anak mendapatkan 

perlindungan yang baik bersama ayah, mendapatkan pendidikan yang berkualitas, 

dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan ayah daripada ibu. Namun, 

Penulis menyadari bahwa keputusan ini tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi 

Hukum Islam pasal 105 (a), yang menyatakan bahwa dalam kasus perceraian, 

pemeliharaan anak yang belum mencapai usia mumayiz atau di bawah usia 12 

tahun adalah hak ibunya. Penulis mengakui bahwa hakim mungkin telah 

melakukan ijtihad untuk memutuskan perkara ini berdasarkan pertimbangan 

maslahat dan menghindari mudarat. Hakim dalam konteks ini tidak dianggap 

melanggar hukum Islam karena dalam hadis Rasulullah saw., hak pengasuhan anak 

yang masih di bawah umur secara tegas diberikan kepada ibunya, selama ibu 

tersebut belum menikah lagi. Namun, dalam kasus ini, ibu anak tersebut sudah 

menikah lagi. Oleh karena itu, hakim tidak merasa berdosa dan tidak melanggar 

hukum acara, karena hakim menerapkan kebebasan relatif dalam menjalankan 

hukum, walaupun tindakan tersebut mungkin dianggap sebagai tindakan contra 

legem. 

 Apabila had}a>nah diberikan kepada ibu, maka dikhawatirkan bahwa 

mudaratnya akan semakin bertambah. Hal ini disebabkan karena ibu telah menikah 

kembali dan dalam kondisi hamil. Jika anak ini diberikan kepada ibu, tidak dapat 

dipastikan bahwa suami baru ibu akan bersedia menerima anak tersebut. Selain 

itu, ibu tidak memiliki pekerjaan dan ketercukupan dalam hal finansial, sehingga 

ada kekhawatiran bahwa anak tersebut mungkin akan mengalami kesulitan dan 
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kekurangan perawatan yang memadai. dengan demikian alasan hakim menetapkan 

hak asuh kepada ayah karena anak secara psikologis lebih dekat, anak merasa 

nyaman bersama ayahnya, serta memiliki akhlak yang baik. 

3. Pertimbangan hakim tentang had}a<nah atas perkara Nomor 

166/Pdt.G/2019/PA.Nbr 

a. Duduk Perkara 

 Perkara Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr, bahwa  Penggugat mengajukan 

surat gugatan tertanggal 13 November 2029 tentang had}a<nah yang diterima dan 

telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire antara Penggugat (ayah) 

dan Tergugat (ibu), Penggugat  mengajukan hal-hal gugatannya sebagai berikut: 

1) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan  tertanggal 

25  Oktober 2013. 

2) Selama berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah 

dikarunai seorang  anak  yang bernama  anak penggugat-tergugat, berjenis 

kelamin perempuan yang berumur 6 tahun. 

3) Kemudian Penggugat dan Tergugat pada  tanggal 29 Maret 2019 ikatan 

perkawinan Pemohon dan Termohon telah putus berdasarkan putusan Nomor 

0039/AC/2019/PA.Nbr. 

4) Bahwa setelah adanya putusan perceraian Nomor 0039/AC/2019/PA.Nbr 

tanggal 29 Maret 2019, Tergugat sering mencoba mencegah Penggugat 

bertemu dengan anaknya tanpa alasan yang jelas, anak saat berada di bawah 

pengasuhan tergugat tidak mendapat perawatan yang memadai 

5) Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut justru di 

tempatkan di bawah asuhan oranf tua tergugat, karena itulah Penggugat 
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melakukan gugatan hak had}a<nah sepenuhnya karena khawatir apabila 

Tergugat juga memindahkan agama anak kandung Penggugat-Tergugat.28 

 Kronologis perkara yang dijelaskan oleh Penggugat, maka pihak dari 

Tergugat mengajukan bantahan (duplik) yang pada pokoknya tidak membantah 

poin 1,2, dan 3 akan tetapi selebihnya Tergugat membantah poin 4 dan 5 sebagai 

berikut: 

1) Bahwa Tergugat selama ini tidak pernah melarang Penggugat bertemu 

dengan anaknya dan Penggugatlah yang tidak mau menjenguk anaknya 

sendiri serta Tergugat dan orang tua Tergugat selalu membujuk anaknya 

untuk bertemu Penggugat tetapi anak yang tidak mau. 

2) Bahwa tuduhan Tergugat tidak merawat anaknya tidak benar, bahkan 

anaknya dalam keadaan sehat dan masih bersekolah. Kemudian Tergugat 

membenarkan bahwa anaknya dititipkan ke orang tua tergugat karena harus 

bekerja untuk membiayai kebutuhan pribadi Tergugat dan anaknya, sebab 

selama terjadi perceraian Penggugat tidak pernah sekalipun bertanggung 

jawab dalam memberikan nafkah/biaya kepada anaknya. 

3) Tergugat membenarkan bahwa Tergugat telah kembali ke agama 

sebelumnya, karena selama pernikahan sampai menceraikan Tergugat, 

Penggugat tidak pernah bertanggung jawab menjadikan tergugat seorang 

muallaf dan Tergugat membantah tentang memindahkan agama anaknya, 

karena anak Tergugat ketika mendaftarkan sekolah SD masih menggunakan 

Akta dan Kartu Keluarga yang lama jelas agamanya Islam. 

4) Tergugat Menolak semua gugatan dikarenakan gugatan Penggugat tidak 

sepenuhnya benar dan mengingat anak masih di bawah umur serta tidak ada 

 

28Ringkasan Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.G/2019/Pa.Nbr.  
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yang bisa menjamin anak Tergugat akan baik-baik saja di bawah 

pengasuhan ibu tiri. 

 Berdasarkan terhadap jawaban tergugat, Penggugat mengajukan replik 

yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1) Tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat poin angka 1: 

a) Penggugat membantah poin 1, karena faktanya Penggugat dan istri membawa 

anak ke rumah tetapi Tergugat menelepon dan marah-marah untuk 

mengembalikan anak kepada Tergugat. 

b) Penggugat setiap mau menjenguk atau mengambil anaknya, Tergugat dan orang 

tua Tergugat selalu menuntut untuk membayar mas kawin terlebih dahulu 

sebelum membawa anaknya. 

2) Tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat poin angka 2: 

a) Sebelum keputusan perceraian, Penggugat dan Tergugat sempat mediasi untuk 

pembagian waktu, tetapi Tergugat melanggarnya serta mau menguasai 

sepenuhnya. 

b) Penggugat merasa Tergugat tidak sanggup dalam mengurus anaknya, karena 

faktanya anaknya malah dititipkan ke orang tua Tergugat, serta anaknya tinggal 

berjauhan dengan Tergugat. 

3) Tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat angka 3; 

a) Selama pernikahan Tergugat tidak pernah menghormati Penggugat dan selalu 

menjelek-jelekkan Penggugat kepada tetangganya serta selalu pergi 

meninggalkan rumah dengan membawa anaknya. 

b) Dugaan tentang memindahkan agama anaknya, karena si anak pernah bercerita 

bahwa setiap hari minggu Tergugat sering membawanya masuk gereja. 

4) Tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat angka 4: 
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a) Penggugat ingin mengambil hak had}a<nah karena ingin menyekolahkannya di 

lingkungan Islam dan bisa kembali belajar mengaji. 

b) Penggugat yang akan menjamin bahwa anaknya akan baik-baik saja tinggal 

dengannya bersama istri Penggugat dan akan menjamin kehidupan anaknya. 

 Setelah Penggugat menjawab duplik Tergugat, Tergugat kembali 

mengajukan duplik yang pada pokoknya masih membantah jawaban dari 

Penggugat. Berdasarkan duplik dan replik masing-masing dari Penggugat dan 

Tergugat seperti yang telah dijelaskan, maka majelis hakim akan memeriksa, 

mengadili, dan memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya. 

 Berdasarkan atas dasar-dasar alasan tersebut, Penggugat memohon kepada 

pengadilan agama untuk berkenan memeriksa perkara ini, dan untuk selanjutnya 

majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

1) Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya. 

2) Menetapkan hak had}a<nah yang bernama Bilqiz Naura binti Irfan Nuddin, 

umur 6 tahun di bawah asuhan Penggugat. 

3) Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Bilqiz 

Naura binti Irfan Nuddin, umur 6 tahun kepada Penggugat. 

b. Pertimbangan Hakim 

 Gugatan hak had}a<nah yang diajukan oleh  penggugat tersebut dikabulkan 

oleh majelis hakim Pengadilan Agama Nabire dengan berbagai pertimbangan 

hukum sebagai berikut: 

1) Bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg, juncto pasal 82 Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 

50 Tahun 2009, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak 

namun tidak berhasil. 
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2) Bahwa berdasarkan pasal 4 dan 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di pengadilan, bahwa para pihak telah mengikuti proses 

mediasi dengan mediator hakim, namun berdasarkan laporan mediator 

mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. 

3) Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut: 

a) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan  tertanggal 

25  Oktober 2013. 

b) Selama berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah 

dikarunai seorang anak yang bernama anak penggugat-tergugat, berjenis 

kelamin perempuan yang berumur 6 tahun. 

c) Kemudian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2019 ikatan 

perkawinan Pemohon dan Termohon telah putus berdasarkan putusan Nomor 

0039/AC/2019/PA.Nbr. 

d) Bahwa setelah adanya putusan perceraian Nomor 0039/AC/2019/PA.Nbr 

tanggal 29 Maret 2019, Tergugat sering ada upaya untuk menghalang-halangi 

Penggugat untuk bertemu dengan anaknya tanpa alasan yang jelas serta anak 

yang sedang dalam pengasuhan Tergugat tidak dirawat dengan baik dan anak 

tersebut malah dititipkan ke orang tua Tergugat yang tinggal jauh dengan 

Tergugat. 

e) Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat telah pindah kembali 

menganut agama sebelumnya, karena itulah Penggugat melakukan gugatan hak 

had}a<nah sepenuhnya karena khawatir apabila Tergugat juga memindahkan 

agama anak kandung Penggugat-Tergugat 

4) Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan 

pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan poin a, b, dan c sehingga dalil-dalil 

tersebut telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg tentang Alat Bukti 
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Pengakuan. Adapun poin d dan e, Tergugat memberikan pengakuan 

berklausul atau membantah dalil-dalil tersebut, oleh karena itu, Penggugat 

wajib membuktikan dalil-dalil tersebut. 

5) Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban 

Tergugat baik replik maupun duplik, maka yang menjadi pokok sengketa 

adalah sebagai berikut: 

a) Apakah Penggugat berhak mengasuh anak Penggugat-Tergugat? 

b) Apakah selama ini Penggugat sudah bertemu dengan anaknya serta dilarang 

untuk menjumpai anak oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas? 

c) Apakah anak yang sedang dalam pengasuhan Tergugat tidak dirawat dengan 

baik  dan anak tersebut malah dititipkan ke orang tua Tergugat yang tinggal 

jauh dari kediaman? 

d) Apakah setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat pindah agama 

menganut agamanya kembali dan apakah Tergugat ingin memindahkan agama 

anaknya keluar dari Islam? 

6) Bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat diberi 

kesempatan untuk membuktikan dalilnya dan untuk meneguhkan dalilnya, 

penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4) dan dua saksi. 

7) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 307 R.Bg dan 308 R.Bg  tentang 

Peradilan Agama, keterangan kedua saksi Penggugat menurut hakim telah 

memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian dan mempunyai nilai 

pembuktian sebagai bukti. 

8) Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat mengajukan bukti 

surat T.1, T.2, T.3,T.4, dan T.5 serta dua orang saksi 

9) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 307 R.Bg dan 308 R.Bg  tentang 

Peradilan Agama, keterangan kedua saksi Tergugat menurut hakim telah 



96 

 

 

 

memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian dan mempunyai nilai 

pembuktian sebagai bukti. 

10) Bahwa majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada 

dalam persidangan dengan menyimpulkan fakta hukum bahwa anak 

Penggugat-Tergugat masih di bawah umur, anak Penggugat-Tergugat dalam 

asuhan ayah Tergugat, serta Tergugat telah pindah agama, yakni Kristen 

Protestan. 

11) Bahwa berdasarkan bukti-bukti baik dari Penggugat dan Tergugat, majelis 

hakim menyimpulkan sejak anak masuk Sekolah Dasar, anak tersebut diasuh 

oleh ayah Tergugat. Maka seharusnya anak tersebut ada dalam asuhan secara 

langsung baik Penggugat atau Tergugat sebagai orang tua kandungnya. 

Maka hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi 

bahwa “orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu 

tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”. 

12) Bahwa berdasarkan pendapat Jalaluddin dalam buku Psikologi Agama, 

Memahami Perilaku Dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi  

yang kemudian digunakan sebagai pendapat majelis, bahwa peran orang tua 

dalam keluarga sangat menentukan pembentukan jiwa keagamaan pada diri 

anak dan anggota keluarga lainnya. Mengingat Tergugat sebagai ibu 

kandung telah murtad dimungkinkan akan berpengaruh terhadap tumbuh dan 

berkembang daya psikologisnya. 

13) Bahwa berdasarkan pendapat Komaruddin Hidayat yang diungkapkan dalam 

bukunya yang berjudul Agama Punya Seribu Nyawa, yang kemudian diambil 

sebagai pendapat majelis. “Agama diyakini dan dirasakan sebagai sumber 



97 

 

 

 

ketenangan karena agama memberi arah serta makna tujuan hidup yang pasti 

atau setidaknya agama diyakini sebagai kebenaran yang pasti. 

14) Bahwa sesuai pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 

dan pasal 105 huruf (a) dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan ketika 

terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayiz adalah hak 

ibunya. 

15) Bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, majelis hakim mengutamakan kepentingan anak agar 

anak menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, bukan 

kepada siapa yang berhak. Menurut majelis hakim ada 3 aspek yang penting 

dan sangat erat hubungannya dengan kepribadian orang yang memelihara 

anak yaitu aspek akhlak, aspek agama, dan aspek kesehatan. 

16) Hakim mempertimbangkan bahwa tergugat pindah agama dan merawat anak 

penggugat di lingkungan dengan keyakinan agama yang berbeda, hal ini 

dianggap berpotensi memengaruhi keyakinan, sikap, cara berpikir, dan 

ekspresi anak penggugat dan tergugat dibandingkan dengan kondisi 

sebelumnya. Maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagai 

pemegang hak asuh anak yang Bernama Bilqiz Naura Nuddin. 

17) Bahwa meskipun hak had}a<nah ada pada Penggugat, namun Penggugat tidak 

boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan membawa anak ke 

luar rumah dan untuk kepentingan masa depan anak maka Penggugat harus 

selalu melibatkan Tergugat.29 

 Berdasarkan ringkasan putusan di atas, peneliti mengidentifikasi tiga 

elemen kunci dalam proses pengambilan keputusan hukum. Pertama, melibatkan 

pemahaman fakta atau peristiwa yang terjadi dalam perkara untuk membentuk 

 

29Ringkasan Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr.  
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pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang ada dalam rumah tangga tersebut. 

Kedua, menerapkan teori dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan 

bahwa putusan yang dihasilkan memiliki arah yang jelas dan didasarkan pada 

hubungan kausal antar elemen. Ketiga, mempertimbangkan nilai-nilai sebagai 

panduan normatif, mengakui bahwa nilai-nilai tersebut menjadi landasan etika 

untuk membimbing pengambilan keputusan, dan tanpa adanya nilai-nilai tersebut, 

putusan yang memecahkan permasalahan tidak akan tercapai.  

 Dalam ringkasan perkara yang menjadi subjek persidangan oleh majelis 

hakim tersebut, terdapat beberapa teori hukum yang relevan, di antaranya adalah: 

1) Teori Kepastian Hukum  

Hakim mempertimbangkan dan menetapkan hak had}a<nah di bawah asuhan 

penggugat selaku ayah, karena tergugat ada upaya untuk membatasi atau 

menghalang-halangi bertemu dengan anaknya kandung untuk menyalurkan 

kasih sayang bahkan tergugat sudah kembali ke agama sebelumnya dalam 

artian murtad. 

2) Teori Keadilan Hukum. 

Majelis Hakim mengambil keputusan dalam kasus ini, berdasarkan rasa 

keadilan untuk semua pihak dan kepentingan terbaik anak. 

3) Teori Kemamfaatan Hukum 

Majelis Hakim dalam  memberi penetapan putusan di Pengadilan agama 

tentunya hampir semua menggunakan teori ini, terbukti dalam pertimbangan 

hakim mempertimbangkan kemanfaatan dari segi kepentingan anak, terlebih 

anak masih di bawah umur dan lebih dekat secara psikologis kepada ayah. 

Pada kasus perkara Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr, hakim menemukan 

fakta-fakta bahwa setelah adanya putusan perceraian Nomor 

0039/AC/2019/PA.Nbr Tanggal 29 Maret 2019, tergugat sering ada upaya untuk 
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menghalang-halangi penggugat untuk bertemu dengan anaknya tanpa alasan yang 

jelas serta anak yang sedang dalam pengasuhan tergugat tidak dirawat dengan baik 

dan anak tersebut malah dititipkan ke orang tua tergugat yang tinggal jauh dengan 

tergugat. Maka tergugat telah melanggar Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "orang tua adalah ayah dan/atau ibu 

kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri." dan melanggar amar putusan Nomor 

0039/AC/2019/PA.Nbr, bahwa tidak boleh menghalang-halangi penggugat untuk 

mengunjungi anaknya. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut hakim mencabut 

hak asuh dan memindahkan hak asuh kepada ayah. Ikbal Fahri Hasan mengatakan 

had}a>nah adalah tanggung jawab bersama, yakni ayah dan ibu sekalipun sudah 

bercerai, maka ketika pihak yang diberikan hak dalam pengasuhan ternyata tidak 

dapat menjamin keselamatan anaknya, maka hak asuhnya bisa dicabut.30 

Selanjutnya Basaruddin juga menambahkan tentang ketentuan had}a>nah 

bahwa dalam sengketa penetapan hak asuh anak sebenarnya hanya untuk 

mendapatkan kepastian hukum, yakni perwalian, namun bukan berarti 

memutuskan atau menghilangkan hubungan dan kewajiban orang tua untuk 

anaknya, baik dari segi biaya maupun keselamatannya.31 

Hakim dalam kasus ini telah melakukan upaya mediasi namun gagal, 

terlebih lagi baik penggugat dan tergugat saling melakukan duplik dan replik 

dalam persidangan. Ketika terjadi perselisihan atau sengketa, maka Majelis Hakim 

terlebih dahulu menentukan kualitas perselisihan dari pihak penggugat, kemudian 

 

30Wawancara dengan Ikbal Fahri Hasan (Hakim), 11 September 2023 di Kantor Pengadilan 

Agama Nabire.  

31Wawancara dengan Basaruddin (Wakil Ketua PA), 12 September 2023 di Kantor 

Pengadilan Agama Nabire. 
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hakim harus atau wajib melakukan upaya perdamaian atau mediasi kepada para 

pihak, baik pada persidangan pertama, atau saat sidang terbuka untuk umum.32 

Hal ini sudah sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2016 Pasal 3, apabila Hakim Pemeriksa Perkara menolak untuk meminta pihak 

untuk melakukan mediasi, sehingga pihak tersebut menolak untuk melakukannya, 

maka diputuskan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara tersebut melanggar peraturan 

mediasi pengadilan. 

Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan hakim dan menetapkan hasil 

putusan pada perkara Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr, di sini kita dapat 

menyimpulkan bahwa hakim sangat berhati-hati dan meneliti serta melihat fakta-

fakta hukum selama persidangan bahwa setelah terjadi perceraian, hak asuh anak 

yang bernama Bilqiz sebelumnya di bawah asuhan tergugat selaku ibu kandung. 

Kemudian setelah penggugat dan tergugat bercerai, tergugat telah pindah kembali 

menganut agama sebelumnya dalam artian murtad, karena itulah penggugat 

melakukan gugatan hak had}a<nah sepenuhnya karena khawatir apabila tergugat 

juga memindahkan agama anak kandung penggugat-tergugat. 

 Ikbal Fahri Hasan sebagai hakim berpendapat bahwa murtad adalah ketika 

dia kembali ke agama asalnya atau keluar dari Islam seperti sebelum dia menikah, 

sehingga salah satu alasan penggugat ingin hak asuh kepadanya karena khawatir 

dengan anaknya yang masih di bawah umur berpotensi memengaruhi keyakinan, 

sikap, cara berpikir, dan ekspresi anak penggugat dan tergugat dibandingkan 

dengan kondisi sebelumnya, maka agama merupakan hal yang paling utama.33 

 

32Wawancara dengan Basaruddin (Wakil Ketua PA), 11 September 2023 di Kantor 

Pengadilan Agama Nabire. 

33Wawancara dengan Ikbal Fahri Hasan (Hakim), 11 September 2023 di Kantor Pengadilan 

Agama Nabire. 
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 Namun Basaruddin berpendapat agak berbeda, bahwa agama merupakan 

syarat yang penting dalam membina anak untuk membangun spiritual, tetapi saya 

melihat pada kasus ini, jika ibu memiliki akhlak yang baik sekalipun dia murtad, 

maka itu lebih penting, karena mengingat anak masih di bawah umur, 

membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dalam artian kita mengenal dengan istilah 

the best interest of the child yaitu melihat kepentingan anak, tetapi fakta yang 

ditemukan bahwa tergugat melanggar aturan, yaitu ada upaya untuk menghalang-

halangi serta tergugat dengan anak tidak tinggal bersama.34 

 Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dilihat agak berbeda, namun 

penulis memahami bahwa kedua hakim tersebut tetap mengatakan agama adalah 

hal yang penting, sebagaimana dalam empah mazhab sepakat bahwa, had}a>nah  

syarat umum had}a>nah  bagi al-ha>din dan al-ha>dinah adalah Islam, balig, berakal, 

amanah, mampu memenuhi kebutuhan anak dengan layak dan baik, tidak 

mengidap penyakit  yang dapat menular, pandai dalam urusan harta, mempunyai 

tempat mukim yang aman.35 Hal ini juga di dukung dalam kitab Kifa>yah al-

Akhyar, bahwa syarat bagi orang yang melaksanakan tugas had}a<nah ada tujud 

macam, yaitu: 

1) Berakal sehat 

2) Merdeka 

3) Beragama Islam 

4) Sederhana 

5) Amanah 

6) Tinggal di daerah tertentu 

 

34Wawancara dengan Basaruddin (Wakil Ketua PA), 12 September 2023 di Kantor 

Pengadilan Agama Nabire. 

35Wiza>rah al-Auqa>fawa al-Syuu>n al-Isla>miyah, Mausu>’ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyah, Juz 

17 (Kuwait:  Wiza>rah al-Auqa>f wa al-Syu>n al-Isla>miyah, 1990), h. 305-307 
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7) Belum/tidak menikah lagi. 

Kitab tersebut menegaskan bahwa hak had}a<nah akan dicabut apabila salah 

satu dari syarat-syarat tersebut tidak ada.36 

Tugas had}a<nah adalah membesarkan anak yang tidak mampu hidup sendiri, 

biaya pendidikannya, dan biaya untuk melindunginya dari segala sesuatu yang 

dapat membahayakan jiwanya untuk menjamin hak-hak anak untuk hidup, 

tumbuh, dan berkembang dengan baik, maka hal ini juga sesuai dengan Pasal 1 

angka 11 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang 

menyatakan bahwa orang tua memiliki wewenang untuk mengasuh anak. 

memelihara, mendidik, membina, melindungi, dan menumbuhkan anak sesuai 

dengan agamanya, bakat, dan keinginannya. Ini berarti bahwa anak harus diasuh 

dengan cara yang sesuai dengan agama agar perkembangan kognitif dan 

spiritualnya baik.37 

Proses penentuan hak asuh anak, faktor-faktor lain selain kesamaan agama 

orang tua dapat menjadi pertimbangan yang sangat penting. Salah satu faktor kunci 

adalah perilaku dan kemampuan orang tua dalam merawat dan mendidik anak. Hal 

ini mencakup aspek seperti kemampuan orang tua untuk memberikan perhatian 

yang baik, lingkungan yang aman, dukungan emosional, dan pendidikan yang 

memadai kepada anak. Kesamaan agama hanya salah satu aspek dari banyak yang 

perlu dipertimbangkan dalam memutuskan apa yang terbaik bagi anak. Tujuan 

utama adalah menjaga kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak.38 

 

36Taqiy al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, Kifa >yah al-Akhyar, Juz II ( Bairut: Dar al-

Kutub >al-Ilmiyah, 1995 ), h. 94. 

37Wawancara dengan Ikbal Fahri Hasan (Hakim), 11 September 2023 di Kantor Pengadilan 

Agama Nabire. 

38Wawancara dengan Basaruddin (Wakil Ketua PA), 12 September 2023 di Kantor 

Pengadilan Agama Nabire. 



103 

 

 

 

Maka dapat dipahami bahwa pengadilan harus mempertimbangkan berbagai 

faktor, termasuk hubungan antara anak dan setiap orang tua, kondisi lingkungan, 

kesehatan dan pendidikan anak, serta kemampuan orang tua untuk memenuhi 

kebutuhan anak. Penentuan hak asuh anak pada pendekatan ini tidak hanya 

didasarkan pada faktor agama, tetapi lebih pada aspek-aspek yang memastikan 

bahwa anak mendapatkan perawatan dan lingkungan yang terbaik untuk 

perkembangan dan kesejahteraannya.  

Secara ringkas ketiga perkara ini merupakan perkara had}a>nah, akan tetapi 

ketiga kasus tersebut dari segi putusannya berbeda, putusan Nomor 

70/Pdt.G/2022/PA.Nbr merupakan putusan verstek yaitu tergugat tidak pernah 

hadir di persidangan sama sekali, sedangkan putusan Nomor 

28/Pdt.G/2022/PA.Nbr merupakan putusan kontradiktor yaitu putusan yang 

menyatakan bahwa tergugat pernah hadir di Persidangan, namun dalam 

persidangan selanjutnya tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara 

patut. oleh sebab itu Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut tanpa hadirnya 

tergugat walaupun panggilan untuk tergugat telah dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam pasal 146 R.Bg., sehingga tergugat sudah 

dipanggil secara resmi dan sah, dan karena itu upaya mediasi tidak dapat 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016, namun majelis hakim tetap berusaha memberikan nasihat 

kepada penggugat agar tetap menjaga keharmonisan anak dengan kedua orang 

tuanya. 

 Adapun putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr penggugat dan tergugat 

telah menghadiri baik di awal persidangan hingga akhir persidangan, namun majelis 

hakim gagal melakukan upaya mediasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 dan 7 Perma 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, bahwa para pihak 
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telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim, namun berdasarkan 

laporan mediator mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Contoh kasus 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Nbr tersebut, pertimbangan 

hakim telah sesuai pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

jo dan pasal 105 huruf (a) dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan ketika 

terjadi perceraian, maka pengasuhan anak yang belum mumayiz adalah hak 

ibunya dan menggunakan pendapat syekh Wahbah terkait syarat-syarat 

dalam had}a<nah. Pada perkara ini, hakim mempertimbangkan masalah 

sebenarnya, yaitu hak asuh anak khawatir atas ancaman penggugat dalam hal 

ini ayah yang akan mengambil anaknya di kemudian hari. Selain itu, hakim 

juga mempertimbangkan bahwa penggugat sebagai ibu kandung anak, belum 

menikah kembali, sementara anak masih di bawah umur dan sangat 

membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Maka hakim telah memberikan 

putusan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan demi 

kemaslahatan anak yaitu dengan memberikan hak asuh anak kepada ibu. 

2. Berdasarkan Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2022/PA.Nbr tersebut, pertimbangan 

hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang 

belum mencapai usia 12 tahun dianggap belum mumayiz, dan hak 

pengasuhan anak di bawah usia 12 tahun secara hukum adalah hak ibunya. 

Meskipun demikian, ada beberapa situasi di mana hak asuh anak bisa 

diberikan kepada ayah, dan salah satunya adalah jika ibu melanggar perintah 

putusan sebelumnya, yaitu putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Nbr, yang 

memerintahkan ibu untuk tidak menghalangi ayah biologis untuk bertemu 

dan merawat anak. Selain itu, ibu sudah bersama dengan pria lain dan dalam 
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keadaan hamil. Untuk kepentingan terbaik anak, hakim dapat memutuskan 

untuk memberikan hak asuh anak kepada ayah, sesuai dengan Prinsip 

Perlindungan Konvensi Hak Anak yang menekankan bahwa kedua orang tua 

bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan dan perkembangan anak 

sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa orang tua atau 

pihak yang bertanggung jawab atas anak memiliki tanggung jawab utama 

dalam menyediakan kondisi kehidupan yang dibutuhkan untuk 

perkembangan anak, sesuai dengan kemampuan mereka. Ketika kedua orang 

tua telah bercerai, kewajiban pengasuhan tetap menjadi tanggung jawab 

orang tua, meskipun salah satu dari mereka memiliki hak asuh anak. Namun, 

dalam pengasuhan dan mendidik anak, kepentingan anak harus diutamakan, 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak yang menekankan hak anak untuk kesejahteraannya. Oleh karena itu, 

dalam perkara ini, keputusan untuk memberikan hak asuh anak kepada ayah 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

3. Berdasarkan Putusan Nomor: 166/Pdt.G/2019/PA.Nbr, pertimbangan hakim 

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam 

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setelah kedua orang tua 

bercerai, pengasuhan anak tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab 

orang tua, bahkan jika salah satu dari mereka memiliki hak asuh anak. 

Namun, dalam pengasuhan anak, prioritas utama adalah kesejahteraan anak. 

Oleh karena itu, dalam kasus ini, keputusan untuk memberikan hak asuh 

anak kepada ayah dibuat dengan pertimbangan kesejahteraan anak, 

mengingat ibu telah berpindah agama dari Islam yang sebelumnya dianutnya 
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sejak pernikahan dan ibu tidak tinggal bersama anaknya, melainkan 

menitipkan anak kepada orang tuanya. Keputusan ini diambil demi 

kemaslahatan anak, agar ayah dapat menjaga perkembangan anak dan 

kestabilan keyakinan agamanya. Keputusan ini juga sejalan dengan 

ketentuan Pasal 156 dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Berdasarkan ketiga putusan tersebut, perlu ditekankan bahwa sengketa atau 

permasalahan dalam masyarakat seringkali muncul karena adanya perbedaan antara 

"das sollen" (apa yang seharusnya terjadi) dan "das sein" (apa yang benar-benar 

terjadi). Semakin besar perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang 

benar-benar terjadi, semakin kompleks masalahnya. Ketika perbedaan antara apa 

yang seharusnya dan apa yang benar-benar terjadi sudah tidak ada, maka 

masalahnya akan teratasi. Penyelesaikan sengketa antara dua belah pihak yang 

berperkara, penting untuk menentukan di mana perbedaan antara "das sollen" dan 

"das sein" tersebut berada. 

Menurut penulis terkait pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara 

hadhanah, seperti Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 ayat 1 UU No. 

1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa anak yang belum mumayiz adalah hak ibunya. 

Maka terkadang seorang ibu merasa berhak sepenuhnya dalam mengasuhnya 

sehingga melahirkan kebiasaan berhak mengatur secara ketat pertemuan anak 

dengan orang tua lain yang tidak memegang hak asuh anak. Hal ini tidak selaras 

dengan upaya memberikan keluasan bagi anak untuk mengekspresikan dirinya 

untuk bersosialisasi dengan kedua orang tuanya. Oleh sebab itu terjadi 

pembaharuan dalam perkembangan hak had}a>nah karena lebih memperhatikan 

kepentingan yang terbaik bagi anak. Maka lahirlah putusan-putusan pengadilan 

yang memberikan hak had}a>nah kepada ayah. 
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Sesuai dengan 3 (tiga) putusan tersebut, maka pertimbangan hakim adalah salah 

satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan 

hakim yang mengandung kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan bagi 

para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan 

teliti, baik dan cermat dalam memutuskan perkara yang ada. Pertimbangan itu 

sendiri tidak selalu berlandaskan hukum formal saja melainkan banyak hal yang 

bisa dijadikan dasar pertimbangan hakim sehingga hakim terkadang melakukan 

contra legem atau bertentangan dengan undang-undang meningat perkara had}a>nah 

berkaitan dengan anak, maka semua pertimbangan harus lebih mengutamakan 

kepentingan anak untuk masa depannya. 
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BAB V  

PENELITIAN 

A. Kesimpulan  

Kesimpulan dari uraian pembahasan yang telah diberikan oleh penulis yaitu 

sebagai berikut : 

1. Hakim memutuskan secara normatif berdasarkan peraturan perundang-

undangan saat mengadili kasus pemeliharaan anak, seperti yang diputuskan 

oleh Pengadilan Agama Nabire yang memberikan hak asuh atau 

pemeliharaan kepada ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 KHI. 

Selain itu, untuk menyelesaikan kasus secara adil, Selain itu, ada hakim yang 

membuat keputusan yang bertentangan dengan undang-undang (contra 

legem), dengan kata lain, mereka membuat keputusan seperti keputusan 

Pengadilan Agama Nabire yang memberikan hak asuh atau pemeliharaan 

kepada ayah. 

2. Keputusan hakim dalam suatu perkara hadhanah yaitu hak-hak anak dan 

kepentingan anak sangat diperhatikan oleh seorang hakim. Pada keputusan 

70/Pdt.G/2022/PA.Nbr, majelis hakim menetapkan hak hadanah kepada ibu. 

Hakim memutuskan bahwa, karena anak masih di bawah umur dan ibu 

dianggap memenuhi syarat untuk hadanah, ibu memiliki hak yang lebih 

besar. sedangkan pada putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Nbr dan 

166/Pdt.G/2019/PA.Nbr Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan 

hak asuh anak kepada ayahnya. pada putusan 28/Pdt.G/2022 tergugat sudah 

menikah dan dalam keadaan hamil, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi 

perkembangan anak. dan putusan 166/Pdt.G/2019 tergugat telah murtad dan 

di anggap berpotensi memengaruhi keyakinan, sikap dan cara berpkir. 

Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, maka Majelis hakim menjatuhkan 
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hak asuh anak kepada sang ayah karena dia dianggap memiliki kemampuan 

dan kepercayaan yang lebih besar untuk menjaga dan mendidik anaknya.  

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Perspektif dari kepentingan anak, hadanah adalah rumah yang aman bagi 

anak-anaknya, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, 

pengharapan, dan lain-lain. Jika perpisahan terjadi dalam keluarga yang 

aman ini, anak-anak akan kehilangan tempat yang aman untuk hidup, yang 

dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan hidupnya baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

2. Akibatnya, ada kegoncangan jiwa yang besar, yang dirasakan secara 

langsung oleh anak-anaknya meskipun mereka dilindungi dengan baik oleh 

kerabat terpilih. Namun, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri 

tidak akan sama, dan gantinya tidak akan membuatnya bahagia, karena si-

anak memperoleh kemantapan dan kesehatan jiwa yang kuat jika belaian 

kasih sayang orang tuanya dirasakan secara langsung dari bayi hingga anak-

anak. Anak-anak yang tidak mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang 

tua mereka selalu merasa tidak aman dan merasa kehilangan tempat 

berlindung dan tempat berpijak. Anak-anak itu mulai meninggalkan rumah 

dan memilih untuk bergelandangan dan mencari kesenangan hidup di tempat 

lain. Dia mulai berbohong dan mencuri untuk mengalihkan perhatian orang 

tuanya. 
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